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ABSTRAK 

Nama   :   Abdullah Al-Fath  

Nim      :   40200119015 

Prodi    :   Sejarah dan Kebudayaan Islam 

Judul    :   Maccerang Manurung di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang                                                       

Kabupaten Enrekang  

 

Skripsi ini berjudul “Maccerang Manurung Di Desa Kaluppini Kecamatan 

Enrekang Kabupaten Enrekang”. Fokus penelitian ini 1) Untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan Asal Usul Maccerang Manurung Di Desa Kaluppini Kecamatan 

Enrekang Kabupaten Enrekang, 2) untuk menganalisis dan mendeskripsikan Tata Cara 

Pelaksanaan Dan Makna Simbolis Maccerang Manurung Di Desa Kaluppini 

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang 3) Untuk menganalisi dan mendeskripsikan 

Respon Masyarakat Dalam Ritual Maccerang Manurung Di Desa Kaluppini 

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian budaya dengan metode kualitatif, 

menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan historis, pendekatan antropologi, 

pendekatan sosiologi dan pendekatan agama. Adapun sumber data penelitian ini adalah 

kepala desa, tokoh adat, imam komunitas, masyarakat biasa. Selanjutnya, metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, 

yaitu: pengimputan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Maccerang Manurung 

merupakan tradisi turun-temurun yang bersumber dari leluhur. Proses pelaksanaannya 

mulai dari Ma’pabangun Tanah, Ma’jaga Bulan, Ma’peong di Bubun Nase, so’diang 

Gandang, Ma’jaga, Seni Tradisional desa Kaluppini (Ma’gandang dan 

Mappadendang), Liang Wai, Massemba’, Parallu Nyawa, Massima’ Tanah. 

Pandangan masyarakat tentang Maccerang Manurung dapat disimpulkan bahwa 

Maccerang Manurung merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah swt. Atas 

kesehatan kepada manusia, hewan dan tumbuhan, serta diberikan kesuburan tanah. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Maccerang Manurung meliputi nilai spiritual, 

nilai sosial dan nilai estetika.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi pemerintah diharapkan agar dapat 

memperhatikan tradisi Maccerang Manurung dan menjadi masukan agar tradisi 

Maccerang Manurung dapat dijadikan tradisi yang dapat dipatenkan sebagai tradisi 

yang masih ada sampai sekarang di Desa Kaluppini, Kabupaten Enrekang. 2) Bagi 

masyarakat diharapkan tradisi Maccerang Manurung agar tetap dilestarikan mengingat 

esensi tradisi yang termuat dalam ritual sangat berhubungan dengan Sang Pencipta, 

agama dan pola interaksi di masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kaluppini. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan merupakan perilaku yang menjadi suatu kebiasaan di tengah 

masyarakat. Banyak hal yang dapat kita sebut sebagai kebudayaan seperti tradisi, tari 

tarian, musik, rumah adat, pakaian, senjata dan pola hidup dalam suatu masyarakat atau 

kelompok merupakan contoh yang dapat kita defenisikan sebagai contoh dari 

kebudayaan. Contoh-contoh tersebut yang sering kita bahas dalam lingkup pendidikan. 

Pembahasan tentang kebudayaan terus berlangsung, baik faktor pendukungnya 

maupun faktor penghambatnya. 

Kebudayaan adalah cipta, rasa dan karsa manusia.1Kebudayaan mengandung 

makna yang sangat luas, yang merupakan suatu manifestasi serta implementasi buah 

pikiran, perasaan, watak, kehedak manusia yang dalam segala daya dan upaya dapat 

memberi manfaat atau berdayaguna untuk hidupnya maupun kehidupan orang lain atau 

masyarakat banyak. Kebudayaan sebagai wujud ungkapan kreativitas dari berbagai 

aspek kehidupan manusia yang terdiri atas corak atau ragam.Indonesia merupakan 

salah satu negara yang memiliki budaya beranekaragam, tidak hanya budaya lokal yang 

terdapat diberbagai daerah di seluruh Nusantara.2 

Kebudayaan yang terbentuk merupakan bagian terpenting dari kebudayaan 

Indonesa secara keseluruhan.Kebudayaan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh 

sejarah dan kebiasaan atau adat masalalu, dari proses belajarnya manusia. 

 
1 Koenjaraningrat,Pengantar Antropologi, (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000),h, 8. 

2 Departemen pendidikan nasional, pustakan nasional (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka,2001),h, 

3. 
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Ragam budaya yang dimiliki bangsa Indonesia dijaga dan dilestarikan secara 

turun-temurun merupakan gambaran kebudayaan bangsa Indonesia yang menjadi 

modal dan landasan pembangunan serta pengembangan kebudayaan. Hal tersebut tidak 

lepas dari kondisi social dan geografis Indonesia yang menjadi factor pendukung bagi 

masyarakat dalam mengekspresikan kemudian menghasilkan suatu budaya karena 

kebudayaan adalah milik manusia, hanya manusialah yang berbudayas ebagai wujud 

dari proses kreativitas dan produktif dalam merambah dan mengembangkan amanah 

kekhalifaan di muka bumi.3 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

jalannya proses perubahan ialah karena adanya kontak dengan kebudayaan lain, dan 

salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah diffusion, difusi adalah proses 

penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain dari suatu 

masyarakat kemasyarakat lain.4 

Keanekaragaman suku, adat-istiadat dan kebudayaan yang ada di negara 

Indonesia, membuat Indonesia kaya akan budaya, terlebih banyak masyarakat yang 

mempertahan kanbudaya tersebut yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.          

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimilik ibersama 

oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Budaya yang 

ada ini terbentuk dari banya kunsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, 

adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. 

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial 

yang digunakannya untuk memahami dan mengiterprestasikan lingkungan dan 

 
3 Koenjaraningrat, pengantar antropologi, h, 72. 

4 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1999), h,361. 
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pengalamannya serta menjadi kerangk alandasan bagi terwujudnya kelakuan.5Dari 

banyaknya kebudayaan yang tersebardi berbagai pelosok-pelosok daerah di Indonesia 

menyebabkan timbulnya banyak tradisi-tradisi yang dihasilkan oleh masyarakat itu 

sendiri, dari banyaknya tradisi yang ada di Indoesia banyak dari tradisi yang telah 

bercampur dengan tradisi yang lainnya. 

Tradisi secara etimologi atau studi kata adalah dalam bahasa Indonesia berasal 

dari bahasa Inggris, tradition seperti kata ection, connection, resolution, atau 

justification ,dalam bahasa Inggris, sufiks atau akhiran tion pada kata tradition diganti 

dengan akhiran si sehingga menjadi tradisi. Namun sebenarnya akar kata tradisi atau 

tradition itu sendiri berasal dari bahasa latin, tradition dan tradition adalah kata benda 

dari kata kerja trader atau trader, yang bermakna menyampaikan, menyerahkan atau 

mengamankan atau mentransmisikan, atau dengan kata lain tradisi adalah suatu yang 

ditransmisikan6 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),tradisi didefinisikan sebagian 

kebiasaan turun-temurun (dari leluhur) yang masih dijalankan dalam masyarakat, 

berarti suatu yang ditransmisikan turun-temurun adalah adat kebiasaan. Dalam defenisi 

ini, kata tradisi bebas dari nilai; biasa bernilai positif dan biasa bernilai negatif. Defenisi 

versi KBBI ini membuat segala sesuatu yang diwariskan turun-temurun dianggap 

sebagai tradisi, tidak peduli apakah itu bersifat baik atau buruk.7 Sedang pada 

tradisionalisme melihat tradisi tidak hanya sebatas adat kebiasaan yang diwariskan 

turun-temurun. Namun tradisi adalah sesuatu yang berasal dari langit, ditransmisikan 

dari sumber Ilahi. Karena itu, tradisi memilik cakupan yang sangat luas. Ia tidak hanya 

 
5 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 238. 

6 Sugira Wahid, Manusia Makassar, (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h, 13. 
7 Depertemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 

2000), h, 1248. 
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diterapkan dalam ranah metafisika dan agama, Ia juga terekspresikan dalam berbagai 

ranah terapan seperti seni tradisional. 

Pada masyarakat Sulawesi Selatan terdapat bermacam-macam komunitas yang 

menganut semacam aliran atau tradisi yang menjadi ciri khas komunitas di daerah-

daerah yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan sebelum agama Islam diterima di 

Sulawesi Selatan terdapat kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang masih 

memiliki corakanimisme, akan tetapi setelah Islam masuk dan berkembang di Sulawesi 

Selatan, system peninggalan leluhur tersebut mengalami perubahan besarbesaran, 

banyak budaya masyarakat setelah masuknya Islam itu terjadi pembaharuan dan 

penyesuaian antara budaya yang sudah ada dengan budaya Islam itu sendiri,budaya 

dari hasil pembaharuan inilah yang bertahan sampai sekarang sebab dinilai 

mengandung unsur-unsur budaya Islam di dalamnya.8 

Tradisi di Sulawesi Selatan adalah hasil dari kebudayaan nenek moyang dan 

hasil dari kreasimanusia dari zaman kezaman, tradisi atau kebudayaan di Sulawesi 

Selatan sangat banyak, begitu banyaknya hingga tercipta banyak keanekaragaman 

dalam tata cara dan ritual pelaksanaan dari tradisi-tradisi yang tersebar di daerah 

Sulawei Selatan. Banyaknya tradisi-tradisi yang tersebar membuat Sulawesi Selatan 

sangat kaya akan keanekaragaman kebudayaan. Seperti halnya di daerah Enrekang, di 

mana di daerah ini keanekaragaman kebudayaan yang membuatnya kaya akan tradisi-

tradisi lokal. 

Salah satunya yaitu maccerang manurung, tradisi ini adalah tradisi lokal yang 

kaya akan unsur-unsur daerah Enrekang dalam tradisi ini pun terjadi penyesuaian 

dengan unsur-unsur Islam itu sendiri. Dari penyesuaian inilah yang tetap ada hingga 

 
8 Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, (Cet. II: Jakarta: Rajawali Press, 

2001), h, 7-8. 
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saat ini karena sampai sekarang menjadi salah satu alasan mengapa dinilai mengandung 

unsur-unsur budaya Islam di dalamnya. 

Maccerang Manurung dalam pelaksanaannya dimulai dari serentetan proses 

saling berhubungan. Dimulai dari tahapan pertama majaga bulan, tahapan kedua masso 

di gandang, tahapan ketiga ma’peong(membuat ketan), tahapan keempat macce’do 

manyang (menuangkan tuak), tahapan kelima liang wai (lubang air), tahapan keenam 

puncak dari upacara Maccerang Manurung, tahapan yang terakhir yaitu tahapan 

penutup. 

Pada proses pelaksanaan Maccerang Manurung masih terdapat proses proses 

budaya pra-Islam yaitu budaya lokal yang telah disandingkan dengan budaya Islam. 

Hal ini dikarenakan budaya lokal lebih kental dan tidak mampu dikikis oleh budaya 

Islam, sehingga proses ritual adat masih bercampur baur dengan budaya praIslam. 

Tradisi Maccerang Manurung dilaksanakan bermaksud sebagi ungkapan rasa syukur 

masyarakat atas segala rezeki yang telah diberikan oleh Allah serta sebagai 

penghormatan kepada To Manurung puang Palipada dari keanekaragama suku-suku di 

Indonesia. 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan pada uraian di atas, maka diperoleh pokok permasalahan dalam 

penelitian ini menyangkut tentang bagaimana tata cara pelaksanaan upacara 

Maccerang Manurung di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. 

Untuk memperoleh pembahasan secara detail, maka pokok permasalahan 

dijabarkan dalam beberapa sub permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana asal-usul Maccerang Manurung di Desa Kaluppini kecamatan 

Enrekang kabupaten Enrekang? 
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2. Bagaimana tata cara pelaksanaan dan makna simbolis Maccerang Manurung di 

Desa Kaluppini kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang? 

3. Bagaimana respon masyarakat dalam ritual Maccerang Manurung di Desa 

Kaluppini kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang? 

C.   Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah tradisi Maccerang Manurung di Desa Kaluppini, baik 

pada tata cara pelaksanaan, makna simbolis dan respon masyarakat.Sebelum 

pembahasan fokus terlebih dahulu dibahas asal-usul Tradisi Maccerang Manurung.  

2. Deskripsi Fokus 

Judul penelitian ini adalah Maccerang Manurung di Desa Kaluppini 

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Maccerang adalah menyembelih binatang 

sedangkan Manurung adalah orang yang turun dari langit dengan sifat-sifat khusus yg 

di milikinya. 

Maccerang Manurung adalah tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh 

masyarakat Enrekang khususnya di daerah Kaluppini, acara Maccerang Manurung ini 

merupakan salah satu ritual pengungkapan rasa syukur atas keberhasilan tanaman 

pertanian. 



7 

 

 
 

D. Tinjauan Pustaka   

Dalam membahas judul “Maccerang Manurung di Kaluppini kecamatan 

Enrekang kabupaten Enrekang (Study Sejarah dan Budaya Islam)” terdapat beberapa 

literature yang dianggap relevan dengan penelitian ini diantara sebagai berikut :  

1. Skripsi “Tradisi Maccerang Manurung di Kaluppini Kabupaten Enrekang” 

(2016) di tulis oleh Musdalifah Chandrayati Dahyar membahas tentang tradisi 

maccerang manurung.9 

2. Skripsi “Sejarah Tradisi Maccera Manurung pada masyarakat di Desa 

Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi 

Selatan” (2018) di tulis oleh Munawarrah membahas tentang sejarah tradisi 

maccera manurung pada masyarakat di Kaluppini.10 

3. Skripsi “Unsur-Unsur Budaya Islam dalam Upacara Maccera Manurung di 

Matakali Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang” (2013) di tulis oleh Sitti 

Fatimah Dwi Putri membahas tentang unsur-unsur budaya islam dalam upacara 

maccera manurung.11 

4. Jurnal “Eksistensi Maccera Manurung dalam Perspektif Nilai Islam” di tulis 

oleh Sitti Fatimah Dwi Putri (2019) yang membahas tentang tradisi maccera 

manurung dan perspektif nilai islam di dalamnya.12 

 
9 Musdalifah Chandrayati Dahyar, “Tradisi Maccerang Manurung di Kaluppini Kabupaten 

Enrekang”, Skripsi (Makassar: UINAM, 2016). 

10 Munawarrah,“Sejarah Tradisi Maccera Manurung pada masyarakat di Desa Kaluppini 

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”, Skripsi (Kendari: UHO, 2018). 

11Sitti Fatimah Dwi Putri, “Unsur-Unsur Budaya Islam dalam Upacara Maccera Manurung di 

Matakali Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”,Skripsi (Makassar: UINAM, 2013). 

12 Sitti Fatimah Dwi Putri,”Eksistensi Maccera Manurung dalam Perspektif Nilai Islam”, Jurnal 

(Makassar, 2019) 
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5. Buku “Implementasi Ajaran Tomanurung Puang Palipada dalam Perspektif 

Budaya Lokal Bugis – Makassar” Ditulis oleh Andi Ibrahim (2019) dalam buku 

ini terdapat penjelasan tentang Tomanurung dan awal mula tradisi maccerang 

manurung.13 

Adapun perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian orang lain 

yaitu penelitian ini lebih fokus pada asal usul dan tata cara pelaksanaan Maccerang 

Manurung sedangkan penelitian orang lain lebih fokus kepada nilai-nilai islam 

yang terkandung dalam tradisi ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Dengan adanya beberapa rumusan masalah, maka dapat dikemukakan bahwa 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Asal-Usul Maccerang Manurung di 

Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. 

b Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Tatacara Pelaksanaan dan Makna 

Simbolis Maccerang Manurung di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang 

Kabupaten Enrekang. 

c Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Respon Masyarakat Dalam Ritual 

Maccerang Manurung di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten 

Enrekang. 

 
13 Andi Ibrahim, Implementasi Ajaran Tomanurung Puang Palipada dalam Perspektif Budaya 

Lokal Bugis – Makassar (Samata-Gowa, 2019). 
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2. Kegunaan Penelitian 

a Kegunaan Ilmiah yaitu dengan adanya tulisan ini dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan sebagai media riset ilmiah pada tahun yang 

akan datang dan memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama dalam ilmu Sejarah. 

b Kegunaan Praktis yaitu dengan adanya tulisan ini dapat memotivasi agar 

senantiasa menghasilkan karya ilmiah pada tahun yang akan datang, dan 

memberikan infomasi tentang budaya lokal masyarakat Kaluppini 

Kabupaten Enrekang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Teori Kebudayaan dan Tradisi 

1. Kebudayaan 

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiaman Soemardi, kebudayaan adalah 

sarana hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Selanjutnya, menurut beliau karya 

merupakan kemampuan manusia menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan 

(material culture) yang diperlukan oleh masyarakat untuk menguasai alam masyarakat. 

Sedangkan rasa ialah meliputi jiwa manusia yang mewujudkan segala norma 

dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu mengatur masalah-masalah kemasyarakatan 

dalam arti luas di dalamnya termasuk agama, ideologi, kebatinan, kesenian dan semua 

unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota 

masyarakat. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berfikir dari orang-

orang yang hidup bermasyarakat dan menghasilkan filsafat serta ilmu-ilmu 

pengetahuan, baik yang berwujud teori murni, maupun yang telah disusun untuk 

diamalkan dalam kehdupan masyarakat.1 

Menurut Prof. M.M. Djojodiguno menyatakan bahwa kebudayaan adalah daya 

dari budi, yang berupa cipta, rasa dan karya. Cipta merupakan kerinduan manusia untuk 

mengetahui rahasia segala sesuatu hal yang ada dalam pengalamannya, hasil cipta 

berupa berbagai ilmu pengetahuan. Adapun rasa ialah kerinduan manusia akan 

keindahan, sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan, buah 

perkembangan ini terjelma dalam bentuk berbagai norma keindahan yang kemudian 

menghasilkan berbagai macam kesenian. 

 
1 Selo Soemarjan dan Soelaman Soemardi, setangkai bunga sosiologi, (Cet. I: Jakarta: 

Lembaga Penerbit FE UI¸1964), h. 113. 
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Sedangkan karsa ialah kerinduan manusia untuk menginsafi tentang hal sangka 

peran, dari mana manusia sebelum lahir (sangka), dan kemana manusia sesudah mati 

(peran).Hasilnya berupa norma-norma keagamaan/kepercayaan, timbul bermacam-

macam agama, karena kesimpulan manusiapun bermacam-macam pula.2 

Dari berbagai defenisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai 

kebudayaan yaitu system pengetahuan yang meliputi sistem idea tau gagasan yang 

terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudyaan itu 

bersifat abstrak. Sedangkan perwujudkan kebudayaan adalah benda-benda yang 

diciptakan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan bendabenda 

yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi 

social, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia 

dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. 

Kebudayaan dinyatakan sebagai keseluruhan yang kompleks, meliputi sekian 

banyak aspek hasil cipta, rasa dan karsa manusia berkembang secara akumulatif, yang 

menurut dimensi wujudnya ada tiga, yaitu : 

a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

normanorma, peraturan dan sebagainya.Wujud kebudayaan ini disebut system budaya 

yang bersifat ideal, abstrak, tidak dapat dilihat, tidak bias diraba, dan lokasinya ada di 

dalam kepala atau dalam alam fikiran masyarakat dimana kebudayaan itu hidup. 

Kebudayaan ideal ini dapat direkam dalam bentuk tulisan, dalam disk, kaset, arsip, 

koleksi microfilm, dalam hardisk dan sebagainya.disebut sistem budaya karena 

gagasan/konseptersebut tidak terlepas satu sama lain, akan tetapi saling berkaitankaitan 

 
2 M.M. Djojodiguna, Asas-asas sosiologi: dikutip dalam Mustafa Kamal Pasha, lasijo, dan 

Mudjijana, Ilmu Budaya Dasar, (Cet. I: Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2006), hal. 13. 
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berdasarkan asas-asas yang erat hubungannya, sehingga menjadi system 

gagasan/konsep yang relative mantap dan kontinyu.  

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas kelakuan berpola dari 

manusia dalam masyarakat.Wujud kedua ini sering disebutkan dalam system social, 

mengenai berada dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini berupa aktifitas manusia 

yang saling berinteraksi, bersifat konkret, dan dapat diamati. Sistem social ini tidak 

dapat melepaskan diri dari system budaya. Adapun bentuknya pola-pola aktifitas 

tersebut ditentukan atau ditata oleh gagasan/konsep yang ada dikepala manusia. 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.Aktifitas manusia 

yang saling berinteraksi tidak lepas dari bewrbagai pengguna peralatan sebagai hasil 

karya manusia mencapai tujuannya. Aktifitas karya manusia tersebut menghasilkan 

benda untuk berbagai keperluan hidupnya.kebudayaan dalam bentuk fisik yang konkrit 

biasa juga disebut kebudayaan fisik.3 

2. Tradisi 

Tradisi dalam bahasa latin tradition,diteruskan atau kebiasaan, dalam 

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan 

menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok, masyarakat, biasanya dari suatu 

Negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama, hal yang paling mendasar dari 

tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis 

maupun lisan, karna tanpa adanya hal ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian 

lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun yang masih 

dijalankan oleh masyarakat.4 

 
3 Mustafa Kamal Pasha, Lasijo dan Mudjijana, Ilmu Budaya Dasar, (Cet. I: jakarta: Citra 

Karsa Mandiri, 2006), h. 13. 
4 Koentjaraningrat, Kebudayaan Metalitas dan Pembangunan, (Cet.I: Jakarta: Gramedia, 

1987), h. 5-8. 



13 

 

 
 

Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang terkadang disamakan 

dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai 

struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat bentuk 

jamak dariadah yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim UF, sesuatu yang 

dikenal atau diterima secara umum5 

Tradisi secara etimologi atau studi kata adalah dalam bahasa Indonesia berasal 

dari bahasa Inggris, tradition seperti kata action,connetion, reselusion, atau 

justification, dalam bahasa Inggris,sufiks atau akhiran tionpadakata tradition diganti 

dengan akhiran si sehingga menjadi tradisi. Namun sebenarya akar kata tradisiatau 

tradition itusendiri berasal dari bahasa latin , Tradicition adalah kata benda dari kata 

kerja trader atau tradereer, yang bermakna menyampaikan, menyerahkan untuk 

mengamankan, atau mentransmisikan, atau dengan kata lain tradisi adalah suatu yang 

ditransmisikan.6 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi didefinisikan sebagai 

adat kebiasaan turun-temurun (dari leluhur) yang masih dijalankan dalam masyarakat, 

berarti suatu yang ditransmisikan turun-temurun adalah adat kebiasaan. Dalam defenisi 

ini, kata tradisi bebas dari nilai; bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Defenisi 

versi KBBI ini membuat segala sesuatu yang diwariskan turun-temurun dianggap 

sebagai tradisi, tidak peduli apakah itu bersifat baik atau buruk.7Sedang pada 

tradisionalisme melihat tradisi tidak hanya sebatas adat kebiasaan yang diwariskan 

 
5 Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cerebon, Terj. Suganda, 

(Cet.I :Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h, 11. 

6 Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cerebon, Terj. Suganda, h, 

166. 
7 Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cerebon, Terj. Suganda, h, 

16 
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turun-temurun. Namun tradisi adalah sesuatu yang berasal dari langit, ditransmisikan 

dari sumber Ilahi.  

Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama 

tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan 

sehari-hari. Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan 

terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidak mampuan 

pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam 

walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami akulturasi dengan Islam itu sendiri. 

Dalam Kait Barth seperti yang dikutip Muhaimin mengatakan bagaimanakah 

cara untuk mengetahui tradisi tertentu atau unsur tradisiberasal atau dihubungkan 

dengan berjiwa Islam. Pemikiran Barth ini memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu 

tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami ketika pelakunya bermaksud atau mengaku 

bahwa tingkah lakunya sendiri berjiwa Islami.8. 

Seperti yang dikutip Erni Budiwati mengatakan tradisi kadangkala berubah 

dengan situasi politik dan pengaruh ortodoks Islam. Ia juga mendapati bahwa 

keanekaragamannya, kadang-kadang adat dan tradisi bertentangan dengan ajaran-

ajaran Islam ortodoks. Keanekaragaman adat dan tradisi dari suatu daerah kedaerah 

lain menggiring Hafner pada kesimpulan bahwa adat adalah hasil buatan manusia yang 

dengan demikian tidak bisa melampaui peran agama dalam mengatur masyarakat. 

Dalam bahasa Hafner karena agama adalah pemberian dari Tuhan sedangkan 

tradisi dan adat merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri di atas segala 

hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara local yang bermacam-macam,jika muncul 

 
8 Erni Budiman, Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama, (Cet. II: Yogyakarta: LKIS, 2000), h, 

51. 
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pendapat yang bertentangan diantara keduanya,maka tradisi maupun adat harus 

dirubah dengan cara mengakomodasikannya ke dalam nilai-nilai Islam.9 

Menurut Hanafi, tradisi lahir dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian 

masrakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan 

musabab, namun akhinya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk efek dari aksi 

pengaruh dan mempegaruhi. 10.  

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan 

budipekerti seseorang manusia dalam perbuat akan melihat realitas yang ada di 

lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang 

tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.11. 

Dalam hokum Islam tradisi dikenal dengan kata URF yaitu secara etimologi 

berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. AL – URF(Adat 

Istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau 

perbuatan yang sudah berulang – ulang sehingga tertanam dalam jiwa da diterima oleh 

akal manusia.12 Menurut Abdul – Karim Zaldan, istilah URF berarti sesuatu yang tidak 

asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan 

kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.13  

Allah subhanahu wata’ala berfirman: QS. al-A’raf /7 : 199 

 

 خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ 

Terjemahnya : 

 
9 Erni Budiman, Islam Wetu Tuku Versus Waktu LamaI, h, 53. 

10 Hasan Hanafi, Oposisi Pasca Tradisi (Cet. I: Yogyakarta: Serikat, 2003), h, 2. 
11 Bey Arifin, Hidup Setelah Mati, (Cet. I : Jakarta: PT Dunia Pustaka, 1984), h, 80. 
12 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasryi, (Cet. I :Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h, 167. 

13 Efendi Satria, Ushul Fiqh (Cet. I : Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h, 98. 
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“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf (tradisi yang 
baik), dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.14 

B. Hubungan Agama dan Kebudayaan 

Dalam kehidupan bermasyarakat, agama dan kebudayaan ialah dua hal yang 

dekat implementasinya meskipun agama dan kebudayaan bukan merupakan kesatuan 

yang utuh. Dalam kaidah, sebenarnya agama dan kebudayaan mempunyai kedudukan 

masing-masing dan tidak dapat disatukan, karena agamalah yang mempunyai 

kedudukan lebih tinggi dari pada kebudayaan. Namun keduanya mempunyai hubungan 

yang erat dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap perubahan 

kehidupan jika dilihat dari aspek agama dan kebudayaan memiliki hubungan yang 

terikat satu sama lain selama masyarakat dapat menempatkan posisi agama dan posisi 

budaya dalam kehidupan.15 

Sebagian kelompok yang tidak setuju dengan pandangan bahwa agama itu 

kebudayaan adalah bahwa agama bukan berasal dari manusia tetapi datang dari Tuhan 

dan sesuatu yang datang dari Tuhan tentu tidak dapat disebut kebudayaan. Kemudian, 

sementara orang yang menyatakan bahwa agama adalah kebudayaan karena praktik 

agama tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Memang wahyu yang menjadi sandaran 

fundamental agama itu datang dari Tuhan, akan tetapi realisasinya dalam kehidupan 

adalah persoalan manusia dan sepenuhnya tergantung pada kapasitas diri manusia 

sendiri, baik dalam hal kesanggupan pemikiran intelektual untuk memahaminya, 

maupun kesanggupan dirinya untuk menjalankannya dalam kehidupan. Maka menurut 

 
14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan Tahun 2019. 

 15Laode Monto Bauto,” Perspektif Agama dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat 

Indonesia”, Jurnal, (Kendari : Pendidikan Ilmu Sosial, 2014)  
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pandangan ini realisasi dan aktualisasi agama sesungguhnya telah memasuki wilayah 

kebudayaan, sehingga agama mau tidak mau menjadi bagian dari kebudayaan. 

Apabila ditarik garis batas antara agama dan kebudayaan itu adalah garis 

memahami dan menjalankan ajarannya. Jika agama untuk manusia, maka agama 

sesungguhnya batas Tuhan dan manusia, maka wilayah agama dan wilayah 

kebudayaan itu pada dasarnya tidak statis, tetapi dinamis, sebab Tuhan dan manusia 

berhubungan secara dialogis, manusia menjadi khalifah Nya di bumi. Maka pada 

tahapan ini, adakalanya antara agama dan kebudayaan menempati wilayah sendiri-

sendiri, dan adakalanya keduanya berada dalam wilayah yang sama yaitu yang disebut 

dengan wilayah kebudayaan agama. 

Agama sesungguhnya untuk manusia dan keberadaan agama dalam praktik 

hidup sepenuhnya berdasar pada kapasitas diri manusia, bukan sebaliknya manusia 

untuk agama. Oleh karena itu agama untuk manusia, maka agama pada hakikatnya 

menerima adanya pluralitas dalam telah memasuki wilayah kebudayaan dan 

menyejarah menjadi kebudayaan dan sejarah agama adalah sejarah kebudayaan agama 

yang menggambarkan dan menerangkan bagaimana terjadi proses pemikiran, 

pemahaman dan isi kesadaran manusia tentang wahyu, doktrin dan ajaran agama, yang 

kemudian dipraktikkan dalam realitas kehidupan manusia dan dalam sejarah 

perkembangan agama itu, sehingga agama yang menyejarah telah sepenuhnya menjadi 

wilayah kebudayaan, karena tanpa menjadi kebudayaan, maka sesungguhnya sejarah 

agama-agama itu tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah dituliskan.16  

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari 

bahasa sangsakerta buddhayah yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau 

 
 16Musa Asy’ari, Filsafat Islam Tentang Kebudayaan (Yogyakarta: LESFI, 1999) h. 75-76. 
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akal. Jadi Koentjaraningrat, mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa 

cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. 

Jadi kebudayaan atau disingkat budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan 

milik diri manusia dengan belajar.17 Ruang lingkup kebudayaan sangat luas mencakup 

segala aspek kehidupan manusia. Menurut Sidi Gazalba kebudayaan dipandang dari 

aspek ruhaniah yang menjadi hakikat manusia adalah cara berpikir dan merasa, 

menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk 

masyarakat, dalam suatu ruang  dan suatu waktu.18 

Hubungan agama dan kebudayaan merupakan dua unsur yang dapat dibedakan 

tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama sendiri mempunyai nilai mutlak, tidak berubah 

karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya, sekalipun Agama dan budaya 

berjalan beriringan sehingga memiliki hubungan yang erat dalam berdasarkan agama 

dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Sebagian besar budaya 

didasarkan pada agama tidak pernah sebaliknya.  

Agama bukan berasal dari manusia tetapi datang dari Tuhan dan sesuatu yang 

datang dari Tuhan tentu tidak dapat disebut kebudayaan. Sementara orang yang 

menyatakan bahwa agama adalah kebudayaan karena praktik agama tidak dapat 

dilepaskan dari kebudayaan. Realisasi dan aktualisasi agama sesungguhnya telah 

memasuki wilayah kebudayaan, sehingga agama mau tidak mau menjadi bagian dari 

 
 17Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000), h. 181. 

 18Sidi Gazalba, Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1989), h. 12. 
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kebudayaan.19Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan, 

dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata 

cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa 

dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan. 

 

C. Upacara Maccerang Manurung 

Upacara ritual sering disebut juga upacar keagamaan. Menurut Bustanuddin: 

upacara yang tidak dipahami alasan kongkretnya dinamakan Rites dalam bahasa 

inggris yang berarti tindakan atau upacar keagamaan. Upacara ritual merupakan 

kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh sekelompok masyarakat yang diatur dengan 

hokum masyarakat yang berlaku.20 

 Hal sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat : Upacar ritual adalah sistem 

aktifasi atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam 

masyarakat yang berhubungan dengan bagaimana macam peristiwa tetap yang 

biasanya terjadi pada masyarakat bersangkutan.21 Upacara ritual memiliki aturan dan 

tata cara yang telah ditentukan oleh masyarakat atau kelompok pencipta ritual tersebut, 

sehingga masing-masing upacara ritual mempunyai perbedaan, baik dalam hal 

pelaksanaan ataupun perlengkapannya. 

Menurut Geertz adanya ritus, selamatan atau upacara ini merupakan suatu 

upaya manusia untuk mencari keselamatan, ketentraman dan sekaligus menjaga 

 
 19M. Arif Khoiruddin, “Agama dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam” Vol. 26 no 1 (2015) 

h.133 

20 Bustanuddin Aqua, Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengatantar Antropologi Agama, 

(Cet.   II: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h, 96. 
21 Koentjaraningrat, Masyarakat Desa di Selat Makassar, (Cet. II :Jakarta: Lembaga Badan 

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), h, 190. 
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kelestarian kosmos. Selamatan ini pada hakekatnya merupakan upacara keagamaan 

yang paling umum di dunia dan melambangkan kesatuan mistis dan social dan mereka 

yang ikut hadir didalamnya. Melalui upacara ritual atau keselamatan masyarakat 

berharap akan rasa aman dan tidak terjadi bencana.  

Upacara ritual juga merupakan bentuk rasa hamat kepada Tuhan, Dewa– Dewa, 

dan Roh. Menurut Koentjaranungrat upacara religi atau ritual adalah wujudnya sebagai 

sistem keyakinan, dan gagasan tentang Tuhan,Dewa-Dewa,Roh Halus, Neraka, Surga 

dan sebagainya, tetapi mempunyai wujud yang berupa upacara-upacara, baik yang 

bersifat musiman maupun yang kadangkala.22 

Upacara ritual memiliki kesakralan bagi yang menjalankannya dan dilakukan 

baik tiap pekan , bulan ataupun tahunan. Menurut Kaderi upacara ritual adalah upacara 

yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap kekuatan benda alam dan roh halus atau 

kekuatan gaib biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu.23Sisa-sisa kepercayaan 

semacam ini juga menyertai dalam kegiatan memanen padi, mendirikan rumah, panen 

dan memelihara benda benda yang diangga keramat. Setiap ritual mempunyai fungsi 

yang berbeda–beda tapi tujuannya sama yaitu memohon keselamatan kepada Tuhan.  

  Upacara tradisional ataupun ritual dilakukan oleh sekelompok masyarakat 

atau golongan dengan tujuan keselamatan dan kebaikan bersama (kelompok). Menurut 

Supanto dan Sunyata upacar tradisional ataupun ritual merupakan kegiatan social yang 

melibatkan para warga dalam mencapai tujuan bersama.24 Upacara tradisional ataupun 

ritual adalah bagian yang integral dan kebudayaan masyarakat.Hal ini terwujud karena 

 
22 Rostiyanti, Jurnal Patajali vol.1 No.2, (Cet . I : Bandung: Balai Pelestarian Sejarah dan 

Nilai Tradisional, 1994), h, 1. 
23 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi II, (Cet. II :Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h, 

204. 

24 M.Koderi, Banyumas Wisata dan Budaya, (Cet. I :Purwakarta: Metro, 1991), h, 109. 
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fungsi upacara tradisional bagi kebudayaan masyarakat.Penyelenggaraan upacara 

tradisional sangat penting artinya bagi masyarakat pendukung.Begitu pun juga dengan 

upacara Maccerang Manurung yang dilakukan oleh masyarakat Kaluppini Kabupaten 

Enrekang.  

Menurut konsepsi masyarakat massenrempulu pengertian upacara ritual identik 

dengan istilah Massompa(menyembah) dan istilah Maccerang (berkurban). Istilah 

Massompa adalah suatu konsep budaya yang mengacu pada pengetian tentang 

penyembahan manusia terhadap objek tertentu.25Dalam hal ini masyarakat 

Massenrempulu mengosepsikan Dewata sebagai objek penyembahan. Namun dalam 

hal ini penulis tidak akan membahas lebih jauh. Adapun yang akan penulis paparkan 

yakni mengenal upacara Maccerang Manurung. 

Maccerang Manurung ini terbagi atas dua suku kata yaitu Maccerang yang 

artinya memotong hewan pada pelaksanaan upacara adat.Dan Manurung yaitu orang 

yang turun dari kerajaan.Jadi Maccerang Manurung artinya upacara adat berupa 

pemotongaan hewan ternak untuk memperingati jasa-jasa To Manurung dan rasa 

syukur kepada Allah Swt.26 

 

 

 

 

 

 
25 Suyanto, Metode Penelitien Sosial, (Cet. II : Surabaya: Longgar Jati, 1996), h, 2 
26 Muh. Yunus Hamid dan Nur Alam Shaleh, Bosara (Media Information Sejarah dan 

Budaya  Sulawesi Selatan), (Cet. I :Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h, 14 
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 BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN  

A.   Jenis dan Lokasi Penelitian 

   1. Jenis penelitian  

Pada tahap penyelesaian penelitian, peneliti perlu menggunakan beberapa 

metode untuk memperoleh hasil lebih lanjut mengenai penelitian ini. Jenis penelitian 

yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi penelitian 

adalah penelitian lapangan atau Field Researct, yaitu peneliti melakukan penelitian 

secara langsung ke lokasi kejadian dan peneliti sekaligus terlibat langsung dalam 

penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami peristiwa mengenai Adat yang 

dilakukan oleh subyek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan 

dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati 

secara langsung oleh peneliti. 

Penelitian ini terfokus menelusuri tentang upacara adat Maccerang Manurung 

pada masyarakat desa Kaluppini kabupaten Enrekang, yang dimana masyarakat desa 

Kaluppini masih mempertahankan adat dan kebudayaan mereka dengan sangat baik. 

  2.   Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini berada di Massenrempulu yang artinya meminggir gunung 

atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Ende yang artinya naik dari atau panjat dan 

dari sinilah asal mulanya sebutan Enrekang.Lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan 

di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang berjarak 9 km dari Ibukota Kabupaten 

Enrekang.Penduduk Kaluppini berjumlah 300 kepala keluarga,mata pencaharian 

masyarakat Kaluppini yaitu bertani,berkebun,dan beternak sapi. 
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B.   Pendekatan Penelitian  

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini. Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan 

yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Pendekatan ini 

dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui apa yang terjadi dalam tradisi adat 

Maccerang Manurung. 

2. Pendekatan Sosiologi 

Metode pendekatan ini berupaya memahami sistem nilai sosial di dalamnya 

akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji. Sosiologi adalah salah satu 

ilmu yang membahas tentang cakupan golongan sosial yang berperan, jenis hubungan 

sosial, konflik berdasarkan kepentingan, pelapisan sosial, peranan serta status sosial. 

Dalam perubahan Nilai Solidaritas terjadi bantu-membantuh tanpa menerima upah dan 

penggerak utama terjadinya proses perubahan dalam suatu masyarakat bersumber dari 

faktor internal dan faktor eksternal. 

3. Pendekatan Antropologi 

Antropologi seringkali sukar dibedakan dari sosiologi karena kedua bidang 

ilmu terserbut sama-sama mempelajari masyarakat dan kebudayaan. Dalam hal ini 

pendekatan antropologi berusaha mencapai pengertian tentang nilai-nilai budaya 

merupakan konsep-konsep yang ada dalam alam pikiran sebagian besar warga 

masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam 

hidup. 
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Adapun metode antropologi yang relevan dengan sejarah menurut 

Koendjaraningrat dalam buku Dadang ialah metode asimilasi, metode ini menjelaskan 

proses saling menghisap unsur-unsur budaya dalam situasi kontak berbagai kelompok 

kebudayaan.1 Sehingga diharapkan pada tradisi Maccera Manurung dilihat dari sudut 

pandang manusia sebagai salah satu kebudayaan yang harus dijaga agar tidak tergerus 

oleh kemajuan zaman. 

4. Pendekatan Agama 

Karena dalam penelitian, peneliti membicarakan mengenai pemahaman dan 

pelaksanaan ajaran Islam maka tentu peneliti menggunakan pendekatan agama. 

Pandangan sosial budaya yang berdasarkan agama bertolak dari landasan bahwa pada 

hakikatnya seburuk apapun, yang bernama manusia pasti memilik Tuhan. Dengan 

metode pedekatan agama ini, maka akan ada dasar perbandingan tradisi sebelum Islam 

dan setelah masuknya Islam dengan melihat nilai-nilai relegiusnya untuk dilestasrikan 

dan dikembangkan sesuai ajaran Islam. 

C.    Sumber Data  

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan kepada 

kemampuan dan kecakapan peneliti  dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa 

subjektif mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan 

sehingga data yang dibutuhkan peneliti  benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta 

yang konkrit. 

Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti 

dalam mengungkap peristiwa subjektif mungkin sehingga penentuan informan sebagai 

sumber utama menggali data adalah memiliki kompetensi pengetahuan dan 

 
1Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah, h, 16. 
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pemahaman yang mendalam tentang tradisi Maccerang Manurung Sumber data yang 

digunakan penelitian ini, yaitu: 

1. Data Primer 

Dalam penelitian lapangan data primer merupakan data yang  bersumber dari 

lapangan atau observasi langsung penulis serta wawancara langsung dengan informan 

yakni pemuka adat, petani, dan beberapa tokoh masyarakat setempat yang akan penulis 

tuangkan secara deskriptif dalam hasil penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

berupa dokumen-dokumen atau laporan yang dapat mendukung pembahasan dalam 

kaitannya dengan penelitian ini. 

D.    Metode Pengumpulan Data  

1.  Observasi 

Hasil observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung. Lokasi 

pusat-pusat yang diamati lebih awal guna memperoleh gambaran tentang jejak-jejak 

masa lalu. Bersamaan observasi ini dilakukan guna memperdalam data hasil 

pengamatan atau telaah dokumen. 

2. Wawancara 

Wawancara ialah proses komunikasi dan interaksi untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek 

peneliti.Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi 

secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. 

3. Dokumentasi 
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Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat 

fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, foto, dan rekaman penting 

mengenai tatacara penyelenggaraan tradisi Maccerang Manurung di Kaluppini 

Kabupaten Enrekang. 

 E.   Instrumen Penelitian  

Instrument penelitian adalah alat bantu yang di pilih dan di gunakan oleh 

peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkam data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis.Mengingat karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

maka instrumen penelitian adalah penelitian sediri (Human Instrument).Instrumen ini 

di dukung dengan menggunakan pedoman observasi, wawancara, kamera, smartphone, 

dan buku catatan. 

F.   Metode Pengolahan dan Analisis Data   

Analisis data dapat diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian 

diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara 

melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk 

untuk menjawab rumusan masalah.2 

1. Langkah-Langkah Analisis Data  

a. Pengimputan Data 

Pengimputan data adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan 

data dari luar ke dalam computer,hasil dari data yang diimput akan berubah 

menjadi informasi. 

 
2 Wiratna Sujarweni,Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) h. 

103.  
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b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

c. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan.Proses ini berlangsung terus menerus 

selama penelitian berlangsung,bahkan sebelum data benar-benar terkumpul 

sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, 

dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus 

selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti 

kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola 

(dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.Kesimpulan-kesimpulan ini 

ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah 

disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih 

rinci dan mengakar dengan kokoh. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Deduktif 

Metode Dedukif, adalah penelitian yang mempunyai sifat umum 

menjadi khusus, artinya penelitian ini harus diawali dengan adanya sebuah teori 
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yang sudah ada, kemudian diadakan penelitian untuk membuktikan teori yang 

sudah ada. Metode yang digunakan dalam pendekatan deduktif adalah Teori, 

Hipotesis, Observasi dan Komfirmasi. Contoh Teori: logam ketika dipanaskan 

akan memuai Hipotesis(dugaan sementara atas sebuah masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian): apakah emas, tembaga, timah, perak, platinum 

(merupakan jenis logam) yang ketika dipanaskan akan memuai. Observasi: 

menguji apakah emas, tembaga, timah, perak dan platinum ketika dipanaskan 

akan memuai atau tidak. Komfirmasi: ternyata teori yang ada terbukti setelah 

diadakan penelitian dengan pendekatan deduktif ini. 

b. Metode Induktif 

Metode Induktif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membangun 

sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan 

secara berulang ulang dan membentuk pola yang akan melahirkan hipotesis 

yang berasal dari pola pengamatan yang dilakukan kemudian diperoleh teori. 

Penelitian ini mempunyai sifat khusus kemudian kesimpulan bersifat umum. 

Penelitian ini lebih bersifat kualitatif untuk mencari data dari berbagai sumber 

untuk menciptakan teori baru.  

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Teori, Hipotesis, 

Pola dan Observasi. Contoh Observasi: emas ketika dipanaskan memuai, 

tembaga ketika dipanaskan memuai, dan timah ketika dipanaskan memuai. Pola 

dan Hipotesis:  ketiganya merupakan ligam dan ketiganya ketika dipanaskan 

akan memuai. Teori Baru: logam ketika dipanaskan memuai.3   

 
3 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) h. 12  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.    Letatak Geografis 

       Desa Kaluppini merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan 

Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki wilayah yang 

tidak terlalu luas. Desa Kaluppini mempunyai luas wilayah 13,30 km2 yang terdiri 

dari pemukiman, perkantoran, perkebunan, persawahan hutan, daerah aliran sungai 

dengan batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tobalu 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lembang 

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tokkonan 

d. Sebelah Barat berbatasan deangan Desa Ranga 

 Desa Kaluppini terdiri atas tiga dusun yaitu Dusun Palli, Dusun Tanadoko, dan 

Dusun Kajao. Sebelum dijadikan sebagai Desa Kaluppini, ketiga dusun tersebut 

masih bergabung dengan Desa Ranga. Oleh sebab itu, pada tahun 1995 Desa Ranga 

di mekarkan menjadi Desa Kaluppini dan Desa Ranga, untuk kelancaran pelayanan 

masyarakat dan pembangunan baik fisik maupun non fisik. 

  Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim 

yang ada di daerah lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan 

dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan November-Juli sedangkan 

musim kemarau terjadi di bulan Agustus-Oktober. 1 

 
1 Abdul Halim, Tokoh Agama, Wawancara, Kaluppini, 12 September 2023. 
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2.    Kondisi Demografi Desa Kaluppini 

a) Jumlah Penduduk 

    Pembagian wilaya Desa Kaluppini terbagi atas tiga dusun yaitu Dusun Palli 

dengan jumlah penduduk 743 jiwa, Dusun Kajao dengan jumlah penduduk 424 

jiwa, dan Dusun Tanadoko dengan jumlah penduduk 14 jiwa.Jumlah penduduk 

keseluruhan masyarakat Desa Kaluppini sebanyak 1.181 jiwa. 

b) Pendidikan 

Pendidikan merupakan ilmu terapan, yaitu terpan dari ilmu atau disiplin lain 

terutama filsafat, psikologi, sosiologi, dan humanitas. Teori pendidikan akan 

atau dapat berkembang tetapi perkembangannya pertama-tama dimulai pada 

sub-sub teorinya.2 Tingkat pendidikan di Desa Kaluppini belum/tidak sekolah 

385 orang, SLTP/Sederajat 216 orang, Tamat SD/Sederajat 205 orang, Belum 

Tamat SD/Sederajat 170 orang, SLTA/Sederajat 169 orang, Diploma IV/Strata 

I 20 orang, Diploma III/Sarjana Muda 11 orang, dan Diploma I/II 5 orang. 

c) Mata Pencaharian 

Mata pencaharian masyarakat Desa Kaluppini mayoritas sebagai petani. 

Kebanyakan masyarakat bercocok tanam dengan tanaman jangka pendek 

seperti jagung kuning, kacang tanah, dan padi.Adapun yang menanam tanaman 

jangka panjang seperti  cengkeh,merica dan kopi.Selain bercocok tanam 98% 

masyarakat Desa Kaluppini juga beterrnak sapi,ayam, dan kambing. 

d) Agama 

Agama yang di anut oleh masyarakat Desa Kaluppini yaitu agam islam 1.179 

orang, sedangkan ada dua orang yang beragama Kristen. 

 
2 Nur Hamiyah dan Mohammad Jauhar, Pengantar Manajemen Pendidikan Di Sekolah, 

(Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2015), h. 20. 
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e) Budaya 

Sama halnya dengan masyarakat Indonesia pad umumnya, budaya yang di 

anut masyarakat Desa Kaluppini adalah budaya Islam yang masih 

terkontaminasi dengan kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Meskipun 

masyarakat telah memeluk agama Islam.Namun, mereka masih belum lepas 

dari tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. 

       3.    Sarana dan Prasarana 

           Kemajuan suatu daerah tidak hanya mengandalkan Sumber Daya 

Manusia (SDM), tetapi juga fasilitas-fasilitas yang memadai. Aksebilitas kantor 

dan kerangka kerja terkait erat dengan aktivitas sehari-hari individu seperti 

sekolah, kantor kesehatan, dan fasilitas lainnya. 

  

No Jenis Sarana dan Prasarana Keterangan 

1 Kantor desa 1 unit 

2 Masjid 2 buah 

3 Lapangan sepak bola 1 unit 

4 Pasar 1 unit 

5 Sekolah dasar 2 unit 

6 Taman bermain / PAUD 2 unit 

7 Pustu (puskesmas pembantu) 1 unit 

8 Posyandu (pos pelayanan terpadu) 1 unit 

Sumber Data : Kantor Desa Kaluppini, 09 September 2023. 
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B. Asal-Usul Maccerang Manurung di Desa Kaluppini Kecamatan     

Enrekang Kabupaten Enrekang 

 Upacara ritual sering disebut juga upacar keagamaan. Menurut Bustanuddin : 

upacara yang tidak dipahami alasan kongkretnya dinamakan Rites dalam bahasa 

Inggris yang berarti tindakan atau upacar keagamaan3. Upacara ritual merupakan 

kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh sekelompok masyarakat yang diatur dengan 

hukum masyarakat yang berlaku. 

Awal mula munculnya Maccerang Manurung diawali ketika suatu masa daerah 

Kaluppini mencapai puncak kesejahteraan. Sejauh mata memandang terlihat area 

persawahaan yang padinya menguning siap untuk dipanen, ladang dipenuhi tanaman 

yang menghasilkan buah dan tumbuhan. Praktis segala kehidupan masyarakat 

terpenuhi baik sandang, pangan dan papan sangat melimpah.Namun pada saat itu 

masyarakat di desa Kaluppini terlalu sombong,takabur sehingga satu desa tersebut 

dilaknat tuhan dengan tidak menurunkan hujan, desa tersebut mengalami kekeringan 

yang sangat lama sehingga pangan,hasil kebun gagal panen.Masyarakat yang 

menyadari hal itu bahwa kita telah di laknat oleh tuhan mencari cara untuk bagaimana 

mengembalikan desa ini seperti semula pada saat puncak kejayaannya,dan mereka 

sepakat melakukan ritual dalam bentuk permohonan ampun terhadap Tuhan atas 

kesalahan. 

Kemudian masyarakat mengumpulkan keturunan Tomanurung Puang 

Palipada, ada sembilan bersaudara menurut yang diyakini oleh masyarakat Enrekang 

adalah sebagai berikut:  

 
3Bustanuddin Aqua, Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengatantar Antropologi Agama, 

(Cet II: Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 96. 32 
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a.   Torro ri Palli adalah salah satu keturunan Tomanurung yang tinggal di Palli   

desa Kaluppini. 

b.  Torro ri Timojong adalah salah satu keturunan Tomanurung yang tinggal di 

desa Timojong Kabupaten Enrekang.  

c. Torro ri Lalikang Matakali daerah Maiwa adalah salah satu keturunan 

Tomanurung yang tinggal di desa Matakali kecamatan Maiwa. 

d. Maredia ke Mandar adalah salah satu keturunan Tomanurung yang keluar dari 

desa Kaluppini dan pergi ke daerah Mandar lalu menetap diwilayah tersebut. 

e.  Mangkau ke Bone adalah salah satu keturunan Tomanurung yang keluar dari 

desa Kaluppini dan pergi ke daerah Bone lalu menetap diwilayah tersebut. 

f.  Billa ke Wajo adalah salah satu keturunan Tomanurung yang keluar dari desa 

Kaluppini dan pergi ke daerah Wajo lalu menetap di wilayah tersebut.  

g.  Opu ke Luwu adalah salah satu keturunan Tomanurung yang keluar dari desa 

Kaluppini dan pergi ke daerah Luwu lalu menetap di wilayah tersebut. 

h. Malempong Bulan di Tangsa Tanah Toraja adalah salah satu keturunan 

Tomanurung yang keluar dari desa Kaluppini dan pergi ke daerah Tanah Toraja 

lalu menetap di wilayah tersebut 

i.  Indo Silele di Bulu Kerasa di daerah Pinrang adalah salah satu keturunan 

Tomanurung yang keluar dari desa Kaluppini dan pergi kedaerah Pinrang lalu 

menetap di wilayah tersebut.4 

Kemudian ke 9 (sembilan) bersaudara ini berkumpul di batu dikka walla di dusun 

Palli sekita 700 m dari Palli Posi Tanah. Mereka sepakat untuk mengadakan acara ritual 

dalam bentuk permohonan ampun kepada Tuhan atas kesalahan. Sebagai alat ritual 

 
4 Palisuri, To Manurung Puang Papilada dan Embong Bulan di Bukit Palli Kaluppini, 

(Enrekang: Perpustakan Daerah Enrekang, 1997), h. 3 
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mereka ada 2 (dua) buah nangka. Selain buah nangka media ritual lain yang ditemukan 

yaitu: suso, kapur didapatkan di salu belata, daun siri dan manyang (tuak) serta buah 

pinang dari salu me’je. Kelima komposisi inilah yang dijadikan sebagai media ritual 

adat. Ketika ritual telah dijalankan dan doa telah dikabulkan oleh Tuhan, keadaan 

daerah kembali seperti sedia kala. Maka ke 6 (enam) saudara yang tinggal diluar desa 

Kaluppini segera kembali kedaerahnya. Sebelum berpisah mereka membuat perjanjian 

disaat toro to tanda dilangi (tanda tepat berada ditengah langit), namaccorai to bulang 

(saat bulan purnama), taun aleppu (peredaran tahun berdasarkan tahun alik, 8 tahun) 

dan allo juma’ (pada hari jum’at), ke 4 (empat) tanda inilah yang dijadikan patokan 

oleh mereka kembali berkumpul untuk melakukan ritual.5 

   

C. Tata cara pelaksanaan dan makna simbolis Maccerang Manurung di Desa 

Kaluppini kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang 

Desa Kaluppini adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Enrekang 

Kabupaten Enrekang yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Meskipun sudah 

masuk di zaman modern ini, masyarakat Kaluppini masih sering melakukan upacara 

ritual dari nenek moyang mereka. Salah satu ritual yang dilakukan ialah ritual tradisi 

Maccerang Manurung. Tradisi Maccerang Manurung di Desa Kaluppini Kecamatan 

Enrekang Kabupaten Enrekang dilaksanakan satu kali dalam delapan tahun. Tradisi 

Maccerang Manurung ini merupakan salah satu budaya tradisi yang ada di Desa 

Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Tradisi Maccerang Manurung 

masih tetap dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat Kaluppini. Meskipun tradisi 

Maccerang Manurung dilaksanakan satu kali dalam delapan tahun, namun itu tidak 

mengurangi semangat masyarakat Kaluppini untuk melaksanakan tradisi ini. Pada 

 
5 Abdul Halim, Tokoh Agama, Wawancara, Kaluppini,12 September 2023. 
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proses pelaksanaan tradisi maccerang manurung, masyarakat yang ingin mengunjungi 

atau menghadiri tradisi tersebut, tidak diperbolehkan memakai pakaian kuning, dan 

bagi perempuan yang haid maupun suami istri yang tidak dalam keadaan suci.  

Menurut bapak Abdul Halim  

 
“pakaian warna kuning tidak diperbolahkan karena warna kuning sangat 
mencolok dan warna ini merupakan warna kebesaran To Manurung”.6 

1. Persiapan sebelum tradisi Maccerang Manurung dilaksanakan 

a.  Para pemangku adat melakukan tudang sipulung di salah satu rumah adat, 

batu battoa (batu besar) secara bertahap untuk membicarakan persiapan dan 

proses tradisi Maccerang Manurung.  

b. Pembentukan panitia demi keamanan dan kelancaran selama  

berlangsungnya tradisi Maccerang Manurung. Setelah terbentuk panitia 

diadakan pertemuan satu minggu sekali.  

c. Penataan jalan yang akan dilalui oleh pengunjung, masyarakat bekerja sama 

membuat pembatas untuk ketertiban pengunjung,  

d. Membuat tempat khusus di lingkungan Masjid seperti tempat untuk 

menyimpan gendang/bedug dan mambuat tempat khusus sebagai simbol 

untuk To Manurung yang tinggal di luar daerah Kaluppini. 

e. Masyarakat Kaluppini juga melatih diri untuk menabuh gendang, kegiatan 

ini mereka lakukan dengan maksud untuk melatih kesamaan irama dan 

tempo pemukulan gendang agar kedengaran lebih indah. Selanjutnya, 

masyarakat juga melatih diri untuk menabuh lesung dengan irama tertentu. 

Menabuh lesung yang dimana dengan bahasa lokal yaitu Mappadendang. 

Mappadendang merupakan kesenian tradisional pada setiap ritual tradisi 

 
6 Abdul Halim, Tokoh Agama, Wawancara, Kaluppini,12 September 2023. 
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Maccerang Manurung. Kegiatan ini sebagai simbol representasi 

kebahagian masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Mappadendang 

ini bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan. Kayu penumbuk yang 

dipukulkan ke lesung atau dalam bahasa lokal yaitu Issong, sehingga 

membentuk suatu irama ketukan yang harmonis dan teratur. 

2. Tahap Pelaksanaan Tradisi Macerrang Manurung 

a. Ma’pabangun Tanah (pembaharuan tanah)  

Ritual Ma’pabangun Tanah dilaksanakan satu tahun sebelum acara inti 

dimulai dengan maksud memberitahukan kepada seluruh masyarakat 

Kaluppini bahwa tradisi Maccerang Manurung akan segera dilakasanakan. 

Pada proses ritual Ma’pabangun Tanah, diadakan penyembelihan hewan 

berupa kerbau, sapi maupun ayam dan memanjatkan doa-doa khusus 

kepada Allah swt. dengan maksud agar diberikan kesehatan untuk 

melaksanakan tradisi Maccerang Manurung yang akan dilangsungkan satu 

tahun kemudian. Ritual Ma’pabangun Tanah yang berhak menentukan 

yaitu, salah satu toko adat yang disebut Pande Tanda yang khusus 

menangani ilmu horoskop. Ritual ini berlangsung hanya satu hari dari pagi 

hingga sore.  

 
“Makna dari ritual Ma’pabangun Tanah yaitu memperbaharui kembali 

tanah dalam artian membangun kehidupan masyarakat agar lebih baik dari 
kehidupan sebelumnya”.7 

b. Ma’jaga Bulan (menjaga bulan)  

Ma’jaga Bulan yang dilaksanakan tiga bulan sebelum tradisi 

Maccerang Manurung dimulai. Makna dari ritual Ma’jaga Bulan yaitu 

 
7 Sutira,Tenaga Pendidik, Wawancara, Kaluppini,12 September 2023. 
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memaknai tiga cakupan besar, dalam bahasa lokal disebut Lolo Tallu yaitu 

Lolona To Tau , Lolona To Dalle, Lolona To barangngapa. Arti dari 

kalimat tersebut yaitu penghubung antara manusia, rezeki dan segala 

sesuatu yang ada dimuka bumi ini dengan Sang Pencipta.8 

Makna dari Ma’jaga Bulan yaitu dilihat dari gerakannya yang 

melingkar artinya mendoakan keselamatan masyarakat Kaluppini dan 

semua manusia baik di dunia maupun diakhirat.9 

c. Ma’peong di Bubun Nase (beras ketan yang dibakar menggunakan bambu 

di sekitar sumur nase)  

 Ma’peong di Bubun Nase, Ma’peong artinya memasak makanan 

menggunakan bambu dengan cara dibakar. Ritual ini dilaksanakan pada 

jumat pagi sebelum upacara inti dimulai, ritual Ma’peong ini dipimpin oleh 

seorang Paso’ Bo’bo. Susunan adat kelembagaan adat Desa Kaluppini, 

seorang Paso’ dibagi menjadi dua Paso’ Ba’tang dan Paso’ Bo’bo. Syarat 

dari ritual ini dengan menyembeli ayam hitam dan dilaksanakan di Bubun 

Nase. Ma’cedo Manyang artinya menuangkan tuak manis dari bambu yang 

sudah dipotong-potong pendek ke dalam daun pisang, lalu sisanya yang 

sudah dituang ke dalam daun pisang kemudian diminum. Kemudian 

memasak Peong dengan beragam jenis beras. Sesuai dengan tata aturan 

ritual, semua bahan-bahan yang akan dimasak baik untuk nasi maupun 

ayam yang sudah disembelih tidak boleh menggunakan garam atau bumbu 

masak lainnya. Hal ini melambangkan kedekatan masyarakat kepada Sang 

 
8 Patte, Tokoh Adat, Wawancara, Kaluppini,12 September 2023. 
9 Sutira, Tenaga Pendidik, Wawancara, Kaluppini,12 September 2023. 
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Pencipta bahwa segala sesuatu yang hidup di dunia ini hanyalah titipanNya 

dan masyarakat juga sangat menghargai kehidupan yang sederhana. 

d.  Ma’jaga (menjaga) 

  Tari Ma’jaga artinya seni tari khas Desa Kaluppini, yakni ritual tarian 

yang berisi syair dan doa-doa keselamatan. Tarian ini dilaksanakan oleh 

seorang laki-laki dewasa, sepuluh sampai duabelas. Tarian ini sangat 

sederhana namun makna dan doa-doa yang terkandung di dalamnya sangat 

mendalam.  

 Bahasa yang digunakan dalam tari Ma’jaga ada sembilan yaitu bahasa 

Kaluppini, Maiwa, Bone, Tator, Wajo, Mandar, Duri, Makassar, Luwu. 

Kesembilan bahasa tersebut dikolaborasikan jadi satu sehingga syair-syair 

tersebut terdengar indah.10 

 Gerakan tarian ini dengan cara melingkar, memakai selendang, dan 

sarung tetapi tidak menggunakan baju. Penari tersebut tidak menggunakan 

baju karena dipercaya bahwa ketika memakai baju penari tersebut akan 

sakit. Gerakan-gerakan tangan dari penari tersebut dengan maksud untuk 

mengusir roh-roh jahat yang datang mengganggu. Lingkaran penari, 

terdapat rokok dan bakul yang terbuat dari anyaman daun yang 

melambangkan doa kepada Sang Pencipta atas kebaikan seluruh makhluk 

hidup yang ada di dunia. Setelah tarian selesai dilaksanakan, semua 

pengunjung terutama pengunjung yang datang dari jauh memperebutkan 

tanah yang ada di sekitar ritual tarian tersebut. Masyarakat yang mengambil 

tanah percaya bahwa tanah ini bisa membawah berkah. Akan tetapi 

 
10 Abdul Halim, Tokoh Agama, Wawancara, Kaluppini,12 September 2023. 
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sebagian masyarakat juga percaya bahwa tanah ini bisa mengusir hama 

yang mengganggu tanaman. 

e. So’diang Gandang (menabuh gendang)  

 Para pemangku adat dan syariat berkumpul di dalam Masjid, 

masyarakat sangat antusias dalam menyaksikan tradisi Maccerang 

Manurung. Jamaah shalat Jumat pada saat itu memenuhi Masjid dan 

pelatarannya hingga sampai kepada halaman rumah penduduk. Khatib 

menyampaikan khutbah Jumat dan didengarkan oleh jamaah dengan penuh 

perhatian. Setelah selesai shalat Jumat masyarakat mulai memadati 

pelataran Masjid. Ada beberapa mitos yang diyakini masyarakat yang bisa 

membawa berkah seperti, pasak yang ada di gendang, kayu dan bambu 

penyangga gendang. Mitos lainnya yang diyakini yaitu bulu, darah, kulit 

dan daging ayam yang disembeli untuk Maccera’ gendang.  

 Ritual So’diang Gandang berarti pemukulan Gendang sebagai tanda 

masuknya tokoh adat dan syariat ke dalam area pelaksanaan dan disusul 

dengan ke luarnya gendang dari dalam Masjid. Ritual ini dilaksanakan 

dengan penuh hikmat dan sejatinya ada enam macam bunyi gendang pada 

ritual So’diang Gendang yaitu Gendang Jumat yang merupakan induk dari 

seluruh bunyi, Gendang Baramba, Gendang Buttu Beke, Gendang Siala, 

gandang Gi’jo dan Gendang Pa’sajo. Gendang Jumat yang merupakan 

induk dari seluruh bunyi bertujuan untuk menyampaikan doa kepada Sang 

Pencipta. Bunyi gendang yang lain bertujuan untuk memanggil keenam 

bersaudara yang berada di luar daerah Kaluppini. Bahan-bahan yang 

digunakan dalam ritual ini berupa daun sirih, pinang, dan kapur sebagai 
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media pemanggil untuk kesembilan bersaudara dan ritual ini ditugaskan 

pada Paso’ Ba’tan. Setelah pemotongan ayam di atas Gendang selesai, 

maka satu persatu penyanggah Gendang dirubuhkan. Penyanggah Gendang 

yaitu kayu dan bambu, ketika penyanggah Gendang dirubuhkan. Para 

pengunjung dengan segala cara memperebutkan ruas-ruas bambu, secara 

kasat mata ada semacam sugesti kebahagian, perjuangan hidup dan 

kegembiraan ketika mendapatkan ruas-ruas bambu. Begitu pula dengan 

bulu ayam yang diterbangkan dari atas tiang bambu. Dimana puluhan 

tangan terliat menggapai-gapai untuk mendapatkan bulu ayam yang 

diterbangkan oleh salah satu panitia. Disinilah dapat disaksikan keunikan 

warisan leluhur masyarakat Kaluppini yang terus dijaga dan dilestarikan.  

 Menurut Sakku selaku Tomakaka, So’diang Gendang menandakan 

bahwa kesembilan bersaudara telah berkumpul di tempat ritual yang telah 

ditentukan. Kesembilan bersaudara tersebar diberbagai daerah seperti 

Mandar, Wajo, Bone, Palli, Timojong, Matakali, Toraja, Bulu‟ Kerasa 

daera Letta Pindrang.11 

f. Seni tradisional Ma’gandang dan Mappadendang (memukul gendang dan 

menumbuk kesung)  

 Pada hari kedua yaitu hari sabtu tidak ada ritual yang dilaksanakan, 

akan tetapi masyarakat hanya melaksanakan seni tradisional khas Desa 

Kaluppini. Seni ini dilaksanakan disekitar pelataran Masjid, seperti 

Ma’gandang dan Mappadendang. Ma’gandang artinya memukul gendang 

dengan beberapa orang sehingga tercipta irama atau bunyian yang indah. 

 
11 Sakku, Tomakaka, Wawancara, Kaluppini,12 September 2023. 
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Ma’gandang biasanya tiga orang disetiap sisi gendang. Bunyi-bunyian 

gendang bisa berpariasi tempo dan iramanya yang harmonis dan kompak. 

Pemain Ma’gandang bisa laki-laki maupun perempuan, tidak ada batas 

umur untuk seni Ma’gandang tersebut. Disini dapat dilihat bahwa tradisi 

Maccerang Manurung ini milik bersama, bukan hanya masyarakat 

Kaluppini akan tetapi semua orang yang datang di acara ini. Diselah-selah 

Ma’gandang ada beberapa pengunjung dan masyarakat setempat 

nampaknya berusaha mendapatkan pasak atau paku terbuat dari kayu yang 

ada dikedua sisi gendang. Masyarakat meyakini bahwa Pasak (paku) dapat 

digunakan sebagai jimat keselamatan. Sedangkan Mappadendang artinya 

menumbuk lesung yang dibuat menyerupai perahu dengan bambu. Alat 

yang digunakan menumbuk lesung yaitu bambu yang masih kecil dan 

dipotong-potong sekitar 1,5 meter. Cara dimainkan Ma’gandang dengan 

Mappadendang tidak jauh beda. Mappadendang bisa dimainkan laki-laki 

maupun perempuan. Semua pengunjung bisa memainkan kedua seni 

tersebut. 

g. Berkunjung ke Liang Wai (mata air)  

 Hari minggu pagi, dilanjutkan ritual dengan berkunjung ke Liang Wai. 

Liang Wai ini adalah sumur tempat pengambilan air yang biasa disebut 

masyarakat Kaluppini dengan Bubun Dewata. Jarak pelataran Masjid ke 

Liang Wai sekitar 400 meter, Liang Wai ini berukuran 20 M × 20 M. Proses 

ritual ini dilakukan oleh Parewa adat dan Parewa Syara’. Paso’ Ba’tang 

memimpin doa pada proses ritual ini. Air ini digunakan untuk memasak 

Peong. Pada minggu pagi Liang Wai ini sudah dipadati pengunjung. 
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Menurut masyarakat setempat air yang ada dalam sumur ini, bisa mengobati 

segala macam penyakit dan roh jahat yang mengganggu. Makna dari ritual 

Liang Wai adalah pengambilan air suci atau secara simbolik pengambilan 

air suci sebelum menghadap kepada Sang Ilahi. Untuk mencapai 

lokasi/tempat Liang Wai, pengunjung harus berjalan kaki dan menyusuri 

jalan setapak yang berjarak ± 200 meter dari jalan desa. Area pengambilan 

air/Liang Wai dipagari dengan bambu. Selain dipagari dengan bambu, 

Liang Wai juga dijaga ketat oleh panitia pelaksana. Menurut masyarakat 

Kaluppini, tempat itu sangat disakralkan.  

  Adapun syarat untuk masuk ke area Liang Wai yaitu bagi perempuan 

yang sedang haid dan bagi orang yang sudah makan ubi jalar tidak 

diperbolehkan untuk masuk ke area Liang Wai karena apabila melanggar 

peraturan tersebut maka akan berdampak negatif bagi yang melanggarnya.       

Menurut salah satu tokoh adat bapak Abdul Halim : 

 
“wanita yang sedang haid dianggap tidak suci dan bagi orang yang sudah 
makan ubi jalar tidak diperbolehkan karena ubi jalar dianggap bukan 
makanan layak konsumsi bagi orang suci karena ubi jalar dianggap 
makanan babi hutan”.12  

 Satu persatu wadah dari pengunjung diisi air oleh panitia pelaksana. 

Pengisian air berlangsung sampai sore hari setelah pengunjung 

mendapatkan air. Di samping pengambilan air, sebagian masyarakat 

Kaluppini mempersiapkan ritual Ma’peong. Ritual Ma’peong ini 

dilaksanakan disekitar area pengambilan air/Liang Wai. Sebagian 

masyarakat mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan dalam ritual 

Ma’peong, seperti bambu yang sudah dipotong-potong dan dibentangkan 

 
12 Abdul Halim, Tokoh Agama, Wawancara, Kaluppini,12 September 2023. 
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kayu sebagai sandaran untuk membakar Peong. Para toko adat dan toko 

agama duduk melingkar sesuai dengan tata aturan adat Kaluppini. Paso 

Ba’tan membuat perangkat ritual dari pinang yang dibela empat kemudian 

diikat dengan daun sirih dan isi kapur sehingga membentuk ikatan 

sedemikian rupa. Kemudian daun pisang yang dilipat membentuk mangkok 

sebagai wadah untuk darah ayam yang akan disembelih. Bambu yang sudah 

dipotong diisi beras dengan air Liang, kemudian dideretkan di tempat yang 

sudah disediakan lalu dimasak. Setelah Peong yang dimasak sudah siap 

maka itu pertanda bahwa ritual tersebut akan dimulai. Dilakukan mulai dari 

pesan berantai berupa dialog dari pemangku adat yang satu pemangku adat 

lainnya. Apabila Khali sudah menyetujui maka proses ritual penyampaian 

kepada Sang Pencipta akan segera dimulai. Selanjutnya Tomakaka 

mengingtrusikan kepada Paso’ untuk melaksanakan ritual. Inilah salah satu 

bentuk kerja sama antara pemangku adat dan syariat setiap memulai 

acara/ritual.  

 Ritual selanjutnya yaitu Parallu Nyawa artinya penyembelihan ayam 

sebagai penyampaian doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ritual ini sebagai 

doa untuk mendapatkan berkah berupa perkembangbiakan hewan ternak 

dan kesuburan tanah. Ayam yang akan disembeli terlebih dahulu dipegang 

oleh pemangku adat dan pemangku syariat untuk didoakan. Sesuai aturan 

adat yang berlaku penyembelihan adat selalu dihadapkan di timur. Ayam 

disembelih menghadap timur karena arah terbit matahari dari timur dengan 

maksud agar senantiasa diberi keselamatan bersama. Kemudian tata aturan 

penyembelihan ayam diatur sesuai aturan pemangku adat yang berlaku. 
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Ayam yang sudah disembelih dikeluarkan bulunya dengan cara dibakar. 

Ayam yang dimasak dengan bambu lalu dibakar. Ayam dimasak tidak 

diperbolehkan memakai garam dan bumbu masakan lainnya.  

 Setelah semuanya selesai, maka masyarakat Kaluppini maupun para 

pengunjung beramai-ramai mengunjungi makam yang diyakini sebagai 

arwah dari ibu kesembilan bersaudara atau To Manurun. Area makam dari 

Liang Wai berjarak sekitar ± 500 meter. Makam ini berada di bawah batu 

besar dan dipagari dengan besi. Pemangku adat dan pemangku syaria duduk 

mengelilingi makam dan melakukan ritual adat. Ritual tersebut dilakukan 

dengan tiga unsur yakni pinang, kapur, daun sirih dan disertakan Peong 

yang sudah dimasak di dekat area Liang Wai. Menurut masyarakat setempat 

bahwa tanah yang berada disekitar makam merupakan tanah yang 

mempunyai berkah terutama untuk mengusir roh jahat yang mengganggu. 

Proses ritual tersebut berlangsung selama ± 30 menit, kemudian masyarakat 

meninggalkan makam dengan tertib dan kembali ke area Liang Wai untuk 

makan bersama. Salah satu keunikan dari makan bersama ini adalah 

masyarakat tidak menggunakan piring untuk makan, akan tetapi masyarakat 

menggunakan daun jati. Dari bahasa lokal makan menggunakan daun jati 

dinamakan Ma’balla. Panitia yang tunjuk untuk membagikan peong yang 

telah dipotong-potong untuk dimakan dengan ayam dan kuah ayam dituang 

kedalam mangkong yang terbuat dari bambu. Tradisi makan bersama akan 

dimulai ketika semua pengunjung yang hadir telah mendapat makanan. 

h.  Seni Tradisional Massemba’ (menendang)  



45 

 

 
 

 Pada malam hari yaitu malam senin, di pelataran Masjid diadakan 

antraksi laga tradisional yaitu Massemba’. Peserta Massemba’ dilakukan 

oleh kaum laki-laki, mulai dari anak kecil, dewasa maupun orang tua. 

Massemba’ artinya permainan olahraga dengan aksi adu kaki yang 

dilakukan oleh dua orang, dan wasit sebagai orang yang menengahi 

permainan tersebut. Sebelum permainan dimulai kedua peserta berhadapan 

sambil berpegang tangan. Kedua tangan peserta dihimbaskan sebanyak tiga 

kali, pemain berusaha menjatuhkan lawannya dengan adu kaki. Pemain 

yang jatuh akan dinyataka kalah dalam pertandingan tersebut. Permainan 

ini sangat menjunjung tinggi nilai sportivitas, karena tidak ada dendam 

ketika selesai melakukan permainan ini.  

 Selain antraksi tradisional dilakukan pada malam senin, ada beberapa 

ritual juga yang dilaksanakan di malam itu. Malam itu adalah malam bulan 

purnama, ketika waktu menunjukan jam 12:00 malam semua pemangku 

adat dan istrinya turun ke rumah adat untuk melakukan ritual yaitu 

Makkelong osong. Selanjutnya pemangku adat ini menuju ke pelataran 

Masjid yang biasa disebut Datte-Datte untuk melakukan ritual yaitu 

Massumajo, artinya melakukan sumpah pejabat. Kedua ritual tersebut baik 

Makkelong Osong maupun Massumajo dilaksanakan dengan penuh 

konsentrasi di bawa sinaran bulan purnama. 

i. Parallu Nyawa (penyembelihan hewan)  

 Hari keempat yakni hari senin, dilanjutkan ritual yaitu Parallu Nyawa. 

Parallu Nyawa adalah penyembelihan ayam, sapi dan kerbau untuk 

dimakan secara bersama. Maksud dari Parallu Nyawa yaitu sebagai tanda 
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rasa syukur masyarakat Kaluppini atas nikmat dan karunia serta kelimpahan 

reseki yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Semua hewan yang sudah 

disembelih baik kerbau, sapi maupun ayam dikumpul dan dimasak. Tata 

cara penyembelihan dimulai dari menyembelih kerbau yang dilakukan oleh 

salah satu pemangku adat. Media utama dalam penyembelihan yaitu pinang, 

kapur dan daun sirih. Penyembelihan dilakukan disekitar area pelataran 

Masjid dan rumah adat, masyarakat sangat antusias dalam menyukseskan 

acara tersebut. Masyarakat melaksanakan tugasnya dengan baik, mulai dari 

anak-anak hingga orang dewasa. Terdapat beberapa titik untuk tempat 

memasak, mulai dari pelataran pintu masuk sebelah selatan, belakang 

rumah adat, sebelah kiri Masjid tepatnya di halaman rumah warga setempat 

dan di belakang Masjid. Seiring berjalannya waktu pengunjung mulai 

memadati pelataran Masjid.  

 Pada acara puncak tradisi Maccerang Manurung ini, toko pemerintah 

yaitu bupati Enrekang turut hadir dalam acara ritual. Kedatangan bupati 

Enrekang disambut dengan hormat oleh pemangku adat dan masyarakat 

Kaluppini. Di pelataran Masjid disediakan tempat khusus yang dipagari 

dengan bambu semua pemangku adat dan syariat duduk teratur sesuai 

dengan aturannya. Pakaian yang digunakan pemangku adat dan pemangku 

syariat yaitu pakaian berwan putih dan menggunakan Passebu yang 

disematkan di kepala sebagai tanda kebesaran. Sedangkan tokoh 

pemerintah dan para undangan lainya duduk di samping kiri dan kanan 

tempat upacara. Begitu pula dengan makanan yang akan dimakan bersama 

dan tertata dengan rapi dalam sebuah wadah yang terbuat dari anyaman 



47 

 

 
 

(roko) dan dibungkus daun pisang, dalam bahasa lokal disebut soso’. Aneka 

bentuk sajian ini diletakan ditengan tempat upacara untuk didoakan 

bersama. Setelah pembacaan doa selesai, para masyarakat Kaluppini dan 

para pengunjung menunggu pembagian makanan. Makanan yang telah 

disediakan dibagi dengan rata dan tidak di perbolehkan makan makanan 

sebelum semua orang mendapat makanan. Sebagai penutup dari acara 

puncak/inti tradisi Maccerang Manurung yaitu sebagian toko adat 

melakukan Massumajo atau sebagai sumpah dan janji jabatan di depan 

semua masyarakat yang menghadiri tradisi tersebut. 

j.  Massima’ Tanah (meminta kesuburan tanah)  

 Hari terakhir dari tradisi Maccerang Manurung yaitu ditutup dengan 

ritual Massima’ Tanah di bukit Palli. Bukit Palli adalah awal mula 

peradaban di Desa Kaluppini. Sebagai tanda penghormatan kepada leluhur, 

Massima’ Tanah dilaksanakan di bukit ini. Masyarakat sangat antusias 

dalam ritual ini karna ritual tersebut sebagai penutup dari seluruh rangkaian 

acara ritual tradisi Maccerang Manurung. Proses ritual ini diawali dengan 

duduk bersama pada lokasi yang telah ditentukan bersama. Para pemangku 

adat dan pemangku syariat tetap menjalankan tugas dan fungsinya. 

Pertama-tama dilakukan pesan berantai yang disampaikan oleh Ambe 

Kombong dan seterusnya hingga Tomakaka mengintruksikan kepada Paso’ 

untuk segera memulai ritual. Kemudian Paso’ beranjak ke tempat di mana 

ritual tersebut dilaksanakan untuk pertama kalinya oleh kesembilan 

bersaudara. Masyarakat beramai-ramai mengambil tanah, sebagian 
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masyarakat menyakini bahwa tanah ini sebagai kebanggaan terutama yang 

datang dari perantauan.  

 Dibagian bawah bukit sebagian masyarakat mempersiapkan bahan 

untuk Ma’peong. Ma’peong dilakukan hampir sama dengan Ma’peong 

pada hari ketiga ritual Liang Wai tradisi Maccerang Manurung. Bambu diisi 

dengan beras ketan putih, hitam dam merah yang berasal dari daerah 

setempat. Perbedaan yang nampak adalah masyarakat membuat kelompok 

berdasarkan ikatan keluarga terdekat. Masing-masing keluarga 

mempersiapkan alat untuk memasak. Peong akan dimakan dengan ayam 

yang disembelih oleh Paso’. Setiap warga menyerahkan ayamnya untuk 

didoakan sebelum disembelih. Ritual ini berlangsung sampai siang hari.  

 Setelah Peong dan ayam sudah dimasak, perangkat upacara akan 

dipersiapkan. Nasi atau Peong beraneka warna diletakkan di atas daun 

pisang. Pada lipatan jalur yang telah dibentuk membulat dan digantungkan 

disebilah kayu, kemudian Peong diletakkan di atas wadah tersebut. 

Perangkat lainnya yaitu bambu yang sudah dipotong diisi kua ayam, serta 

ayam yang sudah dimasak. Lipatan jalur yang telah dibentuk sedemikian 

rupa dan berjumlah tiga belas. Dibuat tiga belas karena pemangku adat 

berjumlah tiga belas dan akan diperuntukan satu persatu. Ritual tersebut 

dilaksanakan sekitar 10 sampai 15 menit dengan penuh Khusuk. Setelah 

ritual tersebut selesai, maka dilanjut lagi dengan makan bersama.13 

Tradisi maccerang Manurung berlangsung hingga tujuh hari tujuh malam, mulai 

dari ritual Ma’peong di Bubun Nase sampai dengan ritual Massima Tanah. Akan tetapi, 

 
13 Abdul Halim, Tokoh Agama, Wawancara, Kaluppini,12 September 2023. 
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sebelum sampai pada acara inti, tradisi Maccerang Manurung dimulai pada ritual 

Ma’pabangun Tanah yang dilaksanakan satu tahun sebelum waktu pelaksanaan tradisi 

Maccerang Manurung.  

Tradisi Maccerang Manurung selalu dilaksanakan masyarakat Kaluppini, 

karena merupakan amanah dari leluhur. Amanah tersebut berupa pepasan atau Pattarro 

To Matua yang di dalamnya mencakup kearifan lokal yaitu si pakatau, si pakainga’, 

sipakalla’bi. Hal inilah yang dianggap sebagai penguat utama dalam kebudayaan 

Kaluppini. Tingginya solidaritas, kepedulian dan rasa kesatuan antara masayarakat 

dibangun oleh pepasan tersebut. Falsafah masyarakat adat Kaluppini selalu 

dipertahankan dan dipegang erat oleh masyarakatnya yaitu Sipakatau, Malilu 

sipakainga, Ra'ba sipatokkon, tokkon sipakaruddani, Mali siparappe. Hal inilah yang 

menimbulkan tingginya solidaritas, kebersamaan, gotong royong masyarakat adat 

Kaluppini. 

Sipakatau dapat diartikan sebagai saling memanusiakan, Sipakatau dianggap hal 

yang utama dalam menjalankan kehidupan bersosial. Seperti halnya dengan malilu si 

pakainga’ artinya, apabila masyarakat berada di jalan yang sesat atau salah, maka 

sebagian diantaranya mengingatkan satu sama lain. Ra'ba sipatokkon, artinya apabila 

diantara masyarakat sedang merasakan kesedihan atau terkena musibah, maka sebagian 

masyarakat juga memberikan semangat, dorongan untuk membangkitkan kembali 

semangat dalam diri. Tokkon sipakaruddani, artinya masyarakat dalam keadaan 

bagaimanapun akan saling merindukan satu sama lain. Mali siparappe atau saling 

mengait, pemangku adat akan melakukan hal tersebut pada masyarakat.14 

3. Makna simbolis dalam tradisi Maccerang Manurung 

 
14 Patte, Tokoh Adat, Wawancara, Kaluppini 12 September 2023. 



50 

 

 
 

Makna Simbolis Secara etimologis, simbol berasal dari kata Yunani 

“sym-ballein” yang berarti melemparkan bersama sesuatu (benda, perbuatan) 

dikaitan dengan suatu ide. Biasanya simbol terjadi berdasarkan metonimi 

(metonimy), yakni nama untuk benda lain yang berasosiasi atau yang menjadi 

atributnya. Dalam Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia karangan WJS 

Poerwadaminta disebutkan, simbol atau lambang adalah semacam tanda, 

lukisan, perkataan, lencana, dan sebagainya, yang menyatakan sesuatu hal atau 

yang mengandung maksud tertentu. Misalnya, warna putih merupakan lambang 

kesucian, lambang padi lambang kemakmuran, dan kopiah merupakan salah 

satu tanda pengenal bagi warga negara Rebuplik Indonesia.15 

Simbol merupakan suatu objek atau peristiwa yang merujuk kepada 

sesuatu yang lain. penggunaan simbol ini dipergunakan untuk mewakili sesuatu 

atau peristiwa pada suatu arti yang lain misalnya patung, pohon, arsitektur, 

warna, doa, mitos, ritual dan segala hal yang dapat memberikan arti lain pada 

sesuatu tersebut. Simbol mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

bidang kebudayaan. Simbol itu bisa berupa bahasa, gerak-isyarat, juga berupa 

bunyi atau sesuatu yang mempunyai arti.16 

Makna merupakan maksud pembicaraan, pengertian yang diberikan 

kepada suatu bentuk kebahasaaan. Simbolik adalah perihal pemakaian simbol 

(lambang) untuk mengekspresikan ide-ide. Proses simbolik terdapat pada 

semua tingkat peradaban manusia dari yang paling sederhana sampai pada yang 

 
15 W.J.S Poerwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h, 

26. 
16 Syukriadi Sambas, Sosiologi Komunikasi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h, 182-183. 
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telah maju, dari kelompok masyarakat paling bawah samapi pada kelompok 

yang paling atas. Simbol atau lambang mempunyai makna yang dihayati dan 

dipahami bersama dalam kelompok masyarakatnya. 

    Makna Simbolis dari tradisi Maccerang Manurung antara lain: 

1.  Dalam pelaksanaan tradisi Maccerang Manurung akan timbul rasa solidaritas 

yang tinggi terhadap orang-orang yang terlibat dalam ritual tersebut.  

2. Dalam pelaksanaan tradisi Maccerang Manurung tidaklah membawa 

pernyataan secara spontan, melainkan secara sadar bahwa itu merupakan 

suatu tindakan adat yang mereka rasakan sebagai suatu kewajiban dan 

merupakan tugas bagi setiap orang untuk melaksanakannya. Oleh karena itu 

semua masyarakat ikut berpartisipasi dengan memberi bantuan seperti halnya 

menyumbangkan beberapa ekor ayam, sapi dan kerbau untuk disembelih 

sebagai pengungkapan rasa syukur kepada Tuhan.  

3. Tradisi Maccerang Manurung dijadikan sebagai wadah untuk bersilaturahmi 

antara masyarakat yang tetap tinggal di Desa Kaluppini dengan masyarakat 

yang datang dari perantauan seperti dari Malaysia, Kalimantan maupun 

Papua.  

4. Tradisi Maccerang Manurung dijadikan masyarakat sebagai ritual untuk 

meminta keselamatan ketika kembali ke perantauan  

5. Dalam pelaksanaan tradisi Maccerang Manurung akan disampaikan pepasan 

atau pesan-pesan dari To Manurung yang berisikan hukum-hukum adat, atau 

norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat Desa Kaluppini.  

  Masyarakat juga menjadikan tradisi tersebut sebagai wadah untuk 

mencari rezeki. Mulai dari batas pelataran desa sampai pada area pintu masuk 
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pelataran Masjid, terdapat beraneka ragam jualan seperti, makanan dan 

minuman, mainan anak-anak, bahkan penjual kaos yang bertemakan budaya 

enrekang sebagai cindra mata. 

 

D. Respon masyarakat dalam ritual Maccerang Manurung di Desa Kaluppini 

kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang 

 

Pandangan masyarakat Kaluppini tentang tradisi Maccerang Manurung di Desa 

Kaluppini sebagai berikut:  

Menurut Bapak Abdul Halim  

 
“Tradisi Maccerang Manurung membawa semangat toleransi kekeluargaan, 
keramah-tamahan dan solidaritas yang tinggi akan kita temukan dalam kegiatan 
tradisi Pangewaran”.17 

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi Maccerang 

Manurung dilaksanakan di Desa Kaluppini, selain sebagai ungkapan rasa 

syukur kepada Allah swt. masyarakat juga sangat menjunjung tinggi 

kebersamaan atau solidaris kekeluargaan serta masyarakat juga menemukan 

keramah-tamahan masyarakat Kaluppini dengan masyarakat lainnya.  

Menurut Bapak Lasida  

 
“Tradisi Maccerang Manurung sebagai tanda rasa syukur kepada Allah swt atas 
kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta kesuburan tanah“.18 

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi Maccerang 

Manurung dilaksanakan masyarakat Kaluppini sebagai ungkapan rasa syukur 

kepada Allah swt. karena masyarakat Kaluppini masih diberi kesehatan serta 

masih diberikan kesempatan untuk bercocok tanam atas kesuburan tanah yang 

diberikan. 

 
17 Abdul Halim, Tokoh Agama, Wawancara, Kaluppini,12 September 2023. 
18 Lasida, Tokoh Adat, Wawancara, 9 September 2023. 
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Menurut Sabila  

“Tradisi Maccerang Manurung ini sudah menjadi tradisi adat yang kental dan 
dilaksanakan secara turun temurun, bahkan jauh hari sebelum tradisi 
Maccerang Manurung di laksanakan masyarakat Kaluppini sudah bersiap 
untuk menyambut Tradisi ini,bukan hanya warga Kaluppini saja yang 
menunggu tradisi ini di laksanakan tetapi semua masyarakat di luar daerah pun 
menunggu tradisi  ini dilaksanakan”.19 

Jadi bisa di simpulkan bahwa tradisi Maccerang Manurung sangat di 

nanti-nanti,di tunggu oleh masyarakat Kaluppini bahkan masyarakat luar 

kaluppini. 

Menurut Ibu Sutira  

“Menurut saya tradisi ini, banyak yang menganggap sebagai perbuatan musyrik 
namun mereka tidak mengetahui yang sebenarnya bahwa itu adalah sebagai 
bukti rasa syukur kita atas berlimpahnya hasil kebun dan ternak yang kita 
miliki”.20 

Bedasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa tradisi yang 

dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk dari kesyukuran atas nikmat 

yang diberikan oleh Allah swt. yang dalam pandangannya bukanlah hal yang 

menuju kepada hal kemusrykan karena dalam penerapan tradisi atau dalam 

proses tradisi mayarakat menyampaikan doa yang tujuannya semata kepada 

Allah SWT. 

 

 

 

 

 
19 Sabila, Masyarakat Kaluppini, Wawancara, 9 September 2023. 
20 Sutira, Tenaga Pendidik, Wawancara, 12 september 2023. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tradisi Maccerang Manurung merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah 

swt. dan sebagai penghormatan kepada leluhur masyarakat kaluppini. Tradisi 

Maccerang Manurung dilatarbelakangi oleh keadaan masyarakat Kaluppini 

yang pada saat itu kufur nikmat kepada Sang Pencipta sehingga diberikan 

azab berupa kemiskinan, kesengsaraan, kekeringan. Melihat hal tersebut, 

Sembilan Tomanurung mengadakan suatu tradisi yang bertujuan agar 

keadaan lingkungan masyarakat kembali seperti sediakala. Tradisi inilah 

yang dikenal sebagai Maccerang Manurung yang kemudian dilakukan secara 

turun temurun. Tradisi ini pun dilakukan pada saat Torro datui to tanda di 

Langi, namacorai to bulan, taun Elepu, Allo Juma, tapada ratusiki sitammu-

tammu.  

2. Ada beberapa ritual yang dilkasanakan dalam tradisi Maccerang Manurung 

yaitu Ma’pangun Tanah, Ma’jaga Bulan, Ma’peong di Bubun Nase, Massodi 

Gandang, Ma’jaga, seni tradisional Desa Kaluppini (Ma’gandang dan 

Mappadendang), Liang Wai, Massemba, Parallu Nyawa (acara inti), 

Massima’ Tanah. Semua ritual adat pada akhirnya memiliki esensi yaitu 

mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

penghormatan kepada leluhur serta memperkokoh tali silahturahmi sesama 

manusia.  
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3. Masyarakat Kaluppini memandang tradisi Maccerang Manurung sebagai 

ungkapan rasa syukur kepada Allah swt. karena masih diberi kesehatan serta 

kesuburan tanah, serta tradisi Maccerang Manurung dijadikan sebagai 

momentum untuk bersilaturahmi dengan masyarakat lainnya.  

B.   Implikasi Penelitian 

1. Bagi pemerintah  

Diharapakn agar pemerintah dapat memperhatikan tradisi Maccerang 

Manurung dan menjadi masukan agar tradisi Maccerang Manurung dapat 

dijadikan tradisi yang dapat dipatenkan sebagai tradisi yang masih ada 

sampai sekarang di Desa Kaluppini, Kabupaten Enrekang.  

2. Bagi masyarakat  

Diharapkan tradisi Maccerang Manurung agar tetap dilestarikan mengingat 

esensi tradisi yang termuat dalam ritual sangat berhubungan dengan Sang 

Pencipta, agama dan pola interaksi di masyarakat, khususnya masyarakat 

Desa Kaluppini. 
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DATA INFORMAN PENELITIAN 

 

NO NAMA PEKERJAAN ALAMAT 

1 

 

Abdul Halim Tokoh 
Agama 

Kaluppini 

2 

 

Ambe Patte Tokoh Adat Kaluppini 

3 

 

Lasida Tokoh Adat Kaluppini 

4 

 

Sakku Tomakaka Tokoh Adat Kaluppini 

5 

 

Sutira Tenaga 
Pendidik 

Kaluppini 

6 

 

Sabila Masyarakat Kaluppini 
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PETA DESA KALUPPINI 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

 

 

Gambar 1 : Wawancara bersama Abdul Halim, Tokoh Agama. 
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Gambar 2 : Wawancara bersama Lasida, Tokoh Adat. 
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Gambar 3 : Wawancara bersama Ambe Patte, Tokoh Adat. 
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Gambar 4 : Wawancara bersama Sakku Tomakaka, Tokoh Adat. 
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Gambar 5 : Wawancara bersama Sutira, Tenaga Pendidik. 
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Gambar 6 : Wawancara bersama Sabila, Masyarakat Kaluppini. 
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Gambar 7 : Masjid Kaluppini, Salah satu tempat diselenggarakannya Tradisi 

Maccerang Manurung. 
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Gambar 8 : Rumah Adat Kaluppini 
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Gambar 9 : Dokumentasi Liang Wai, Salah satu tempat diselenggarakannya Tradisi 

Maccerang Manurung. 
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Gambar 10 : Dokumentasi Ma Peong, Salah satu rangkaian acara dalam Tradisi 

Maccerang Manurung di Desa Kaluppini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

 

 

 

 

 

 Gambar 11 : Dokumentasi So diang Gandang, Salah satu rangkaian acara 

dalam Tradisi Maccerang Manurung di Desa Kaluppini. 
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