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KATA PENGANTAR 

          

Segala puji hanya milik Allah SWT.Tuhan seluruh alam yang telah 

menciptakan segala makhluk di muka bumi. Maha pemilik segala ilmu,syukur tiada 

henti terlafadzkan untuknya yang telah melimpahkan rahmat dan mencurahkan kasih 

sayang serta karunia yang berlimpah berupa kesehatan serta kesempatan, waktu 

luang sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

Ucapan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah 

berjuang keras memperjuangkan agama Islam, membuka tabir kebenaran dan 

menjadi panutan seluruh umat, mudah-mudahan kita selalu semua adalah pengikut 

beliau yang sesungguhnyha sehingga kita bisa bersama beliau di syurganya. 

 Penulis menyadari, bahwa banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam 

proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh 

karena itu penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak 

yang telah ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Baik itu yang 

membimbing, mengarahkan, member petunjuk serta yang senantiasa memotifasi 

serta mendoakan penulis, sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi dengan baik, 

mereka adalah guru terbaik bagi penulis, dan terkhusus kepada orang tua tercinta, 

Ayah Haeruddin dan ibunda tercinta Kartini yang telah berjuang merawat, 

membesarkan serta mencari nafkah, sehingga penulis dapat memperoleh pencapaian 

seperti sekarang ini. Semoga mendapat balasan melimpah dari Allah SWT. 

Ucapan terima kasih pula tak terhingga kepada: 
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staf yang telah membantu dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswanya. 

4. Dr. Hasyim Haddade M.Ag dan Dr. Abdul Ghani S.Th.I. M.Th.I selaku Pembimbing 

I dan Pembimbing II. dengan ikhlas membimbing dan memberikan arahan kepada 

penulis dalam menyelesaian Skripsi ini dari awal hingga akhir.  

5. Ucapan terimah kasih kepada bapak Dr. Muhsin, S.Ag. M.Th.I. dan Dr. Hj. Aisyah 

Arsyad, S. Ag M.Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan  ilmu 

dan sarannya kepada penulis dalam meneyelesaikan skripsi ini. 

6.  Selanjutnya, ucapan terimah kasih kepada bapak Andi Jufri Tenri Bali M, PL. 

Selaku (curator) di Museum Balla Lompoa Sungguminasa Kabupaten Gowa  dan 
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7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa 
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 Penulis menyadari bahwa tak ada yang sempurna di dunia ini,begitupun 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

  

  Daftar alfabet  bahasa Arab serta transliterasinya ke dalam huruf  

 latin bisa ditinjau pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te ت

 s\a s\ Es خ

 Jim J Je ج

 h}a h} Ha ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ Zet ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan y ش

 s}ad s{ Es ص

 d}ad d{ De ض

 t}a T Te ط



 

 

 z}a z{ Zet ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak pada awal istilah mengikuti vokalnya tanpa diberi 

indikasi apa pun. Bila dia terletak pada tengah atau di akhir, maka ditulis 

menggunakan tanda (‘).   

1. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan  vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal 

bahasa Arab yang lambangnya berupa indikasi atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut: 

 



 

 

  

 

 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

  

 

 

 

 

 

 Contoh: 

فَْكَيْ    : kaifa 

لَْ   haula : هَو 

1.  Maddah 

 Maddah atau vokal panjang  yang lambangnya berupa 

harakat serta huruf, transliterasinya berupa alfabet serta indikasi, yaitu: 

 

 

 

 

C

o

n

t 

 <mata : مَاتَْ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 d}amah U U ا  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ىَ

 fath}ah dan wau Au a dan u و  

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى َ...  ا  َ...  fath}ah dan alif atau ya>>’ a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ى

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas و  



 

 

 <rama : رَمَى 

 <qi>la : قيِ مَْ 

تُْ   yamu>tu : يمَُو 

2. Ta>’ marbu>t}ah 

 Transliterasi untuk ta>’ marbut}ah terdapat 2, yaitu ta>’ marbut}ah yang 

hidup atau menerima harakat fath}ah, kasrah, serta d}ammah, transliterasinya 

ialah [t].  Sedangkan ta>’ marbut}ah yang mati atau menerima harakat sukun, 

transliterasinya ialah [h].  

 jika di istilah yang berakhir menggunakan istilah ta>’ marbut}ah diikuti 

oleh istilah yang menggunakan istilah sandang al- dan  bacaan kedua istilah itu 

terpisah, maka ta>’ marbut}ah itu ditransliterasikan menggunakan ha (h). 

 Contoh: 

طَ فاَلِْ  ضَةُْالْ   raud}ah al-at}fa>l : رَو 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : ان مَدِي نةَُْان فاَضِهَةُْ 

مَةُْ   al-h}ikmah :            ان حِك 

3. Syaddah (tasydid) 

 Syaddah atau tasydi>d yang pada sistem tulisan Arab dilambangkan 

menggunakan sebuah indikasi tasydi>d, pada transliterasi ini dilambangkan 

menggunakan perulangan alfabet  (konsonan ganda) yang diberi indikasi 

syaddah. 

 Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

ي ناَ   <najjaina : نجََّ

 al-h}aqq : ان حَقْ  

 nu‛ima : نعُِّمَْ 

:ْ عَدُوْ   ’aduwwun 

 



 

 

 Jika huruf  ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh tanda 

kasrah, maka ia ditransliterasi menjadi huruf maddah  (i>) 

 Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau’Aly)‘ : عَهيِْ  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبيِْ  

4. Kata Sandang 

 istilah sandang dalam sistem goresan pena Arab dilambangkan dengan 

huruf ال  (alif lam ma’rifah). pada panduan transliterasi ini, istilah sandang 

ditransliterasi mirip biasa, al-, baik saat ia diikuti tanda syamsiyah juga 

qamariyah. kata pakaian tidak mengikuti suara huruf langsung yang 

mengikutinya. istilah pakaian ditulis terpisah berasal kata yang mengikutinya 

serta dihubungkan menggunakan garis mendatar (-). 

 Contoh: 

شُْ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّم 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  انَ زَن زَنةَُْ 

 al-falsafah : انَ فهَ سَفَةُْ 

 al-bila>du :  انَ بلََِدُْ 

5. Hamzah 

 Hukum transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah serta akhir istilah. tetapi, Jika hamzah 

terletak di awal istilah, dia tak dilambangkan, sebab pada tulisan Arab dia 

berupa alif. 

 Contoh: 

نَْ   ta’muru>na :  تأَمُرُو 

عُْ   ’al-nau :  انَنَّو 

ءْ    syai’un :  شَي 

تُْ   umirtu :  أمُِر 



 

 

6. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa  Indonesia

  

 Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan istilah, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan pada bahasa Indonesia. istilah, istilah atau 

kalimat yang telah lazim serta menjadi bagian asal perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau tak jarang ditulis pada tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

dipergunakan pada dunia akademik eksklusif, tak lagi ditulis berdasarkan cara 

transliterasi di atas. contohnya istilah al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), 

alhamdulillah, serta munaqasyah. namun, bla istilah-istilah tadi sebagai bagian 

asal satu rangkaian teks Arab, maka wajib  ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

 Fi> Z\}ilal al-Qur’a>n 

 Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

7. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

 Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel mirip huruf jarr dan  huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

 Contoh: 

يي  الل     د  di>nullah    ب بالل billa>h 

 Adapun ta>’ marbu>t}ah ketika ada di akhir kata digandengkan dengan lafz} 

al-jala>lah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: 

ة  الل    حْو   hum fi> rah}matilla>h    ه نْ فيْ ر 

8. Huruf Kapital 

 Walau sistem goresan pena Arab tak mengenal alfabet  kapital (All 

Caps), pada transliterasinya huruf-alfabet  tadi dikenai ketentuan perihal 

penggunaan huruf kapital berdasarkan panduan ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). alfabet  modal, misalnya dipergunakan untuk menuliskan 

alfabet  awal nama diri (orang, tempat, bulan) serta alfabet  pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh istilah sandang (al-), maka 



 

 

yang ditulis dengan alfabet  kapital permanen alfabet  awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal istilah sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

alfabet  A dari istilah sandang tadi memakai alfabet  kapital (Al-). Ketentuan 

yang sama pula berlaku buat huruf awal asal judul referensi yang didahului 

oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks maupun pada catatan 

rujukan (CK, DP, CDK, serta DR). contoh: 

 Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

 Inna awwala baitin wud}i’a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

 Syahru Ramad}a>n al-laz\i unzila fi>h al-Qur’a>n 

 Nas}ir al-Di>n al-T{u>si> 

 Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

 Al-Gaza>li> 

 Al-Munqiz\ min al-D}ala>l  

 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. =  subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

saw. =  s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d 

Muh}ammad Ibnu) 

 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 

Zai>d, Nas}r H{a>mid Abu) 

 



 

 

a.s =  ‘alaihi al-sala>m 

H =  Hijrah 

M =  Masehi 

SM =  Sebelum Masehi 

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

w. =  Wafat tahun 

QS …/…: 4 =  QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR =  Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAK 

Nama               : Muhammad Aswar 

NIM                 : 30300115023 

Judul Skripsi    : Tradisi Accera’ Kalompoang di Balla Lompoa Sungguminasa 

Kabupaten Gowa ( Suatu Kajian Living Qur’an ) 

 

 

  

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai: Tradisi Accera’ Kalompoang di 

Balla Lompoa Sungguminasa Kabupaten Gowa ( Suatu Kajian Living Qur’an ) 

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini ada 3 (tiga) hal yaitu: 1.Bagaimana Hakikat 

dari tradisi Accera’ Kalompoang? 2.Bagaimana prosesi tradisi Accera’ Kalompoang 

?3. Bagaiamana Nilai-Nilai QS. Al- Kautsar dalam Accera’ kalompoang ? 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenolog, pendekatan tafsir, dan pendekatan antropologi. Data –

data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, sedangkan 

dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dilapangan akan diolah demi 

mendapatkan sebuah kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Accera’ kalompoang  ada sejak 

berkuasanya Raja Gowa ke 14 Sultan Alauddin dengan bernafaskan Islam, dengan 

merubah waktu pelaksanaanya pada waktu 10 Zulhijjah namun belum ditetapkan 

sebagai tradisi, kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Gowa ke 15 Sultan 

Malikussaid Raja inilah yang menetapkan upacara ini sebagai Tradisi dan 

memonumentalkan rutinitas Annyossorok Kalompoang. Kemudian dilanjutkan oleh 

Raja Gowa ke-16 Sultan Hasanuddin. Raja inilah yang mentradisikan 

penyembelihan hewan kurban bernuansa Islam dan Tradisi ini diberlakukan secara 

tertata baik secara adat maupun bernafaskan Islam secara berkelanjutan dan 

terkristalisasi cara serta bentuknya kepada Raja Gowa yang silih berganti 

memerintah sampai saat ini. Prosesinya dilakukan dengan berbagai rangkaian acara 

yang dimulai dengan Acara Allekka Je’ne, Annyamballe tedong, Appidalleki, dan 

Allangngiri atau pencucian benda-benda Kalompoang atau benda-benda kebesaran. 

Implikasi Nilai-nilai QS.Al-Kautsar dalam Tradisi Accera’ kalompoang  
Sunggumiasa Kabupaten Gowa adalah Nilai kesyukuran, nilai silaturahim dan nilai 

keikhlasan. 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT. Untuk semua umat 

manusia yang telah memainkan peranannya di dalam mengisi kehidupan umat 

manusia di muka bumi ini. Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat yang sudah 

memiliki budaya tersendiri ternyata membuat Islam dengan budaya setempat 

mengalami percampuran
1
yang pada akhirnya tata pelaksanaan ajaran Islam sangat 

beragam. Namun demikian Al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam 

tetap menjadi ujung tombak didalam suatu masyarakat muslim sehingga Islam 

begitu identik dengan keberagamaan. 

Al-Qur’an sebagai wahyu Allah SWT dalam pandangan dan keyakinan umat 

Islam, adalah sumber kebenaran dan mutlak kebenarannya. Meskipun demikian 

kebenaran mutlak itu tidak akan tampak mana kala Al-Qur’an tidak berinteraksi 

dengan realitas sosial, atau menurut Quraish Shihab dibumikan, dibaca, dipahami, 

dan diamalkan.
2
 Ketika kebenaran mutlak itu disikapi oleh para pemeluknya dengan 

latar belakang kultural atau tingkat pengetahuan yang berbeda maka akan muncul 

kebenaran-kebenaran parsial, sehingga kebenaran mutlak milik Tuhan. Sebagaimana 

dalam QS. Al- Baqarah :170 

 

 

                                                           
1
Bukhari, Islam dan Tradisi local di Nusantara, Telaah kritis terhadap tradisi pellet batteng 

pada masyarakat Madura dalam presfektif Hukum Islam, (Cet. I; IAIN Pontianak, 2018), h. 2. 
2
M Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Cet.I; Surabaya: Mizan, 2007), h. 24.  



 

 

                                      

            

  

Terjemahnya: 
Apabila dikatakan kepada mereka, ‚Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah 
SWT,‛mereka menjawab, ‚Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang 
kami dapati pada nenek moyang kami.‛ Apakah (mereka akan mengikuti 
juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak 
mendapat petunjuk?

3
 

Berdasarkan hal tersebut, maka kebenaran dalam Islam dikatakan kebenaran 

yang mutlak itu bersumber dari Allah SWT, sedangkan kebenaran yang parsial itu 

hadir pada realitas sosial masyarakat yang kebenarannya akan relatif. Dengan 

demikian, Islam tetap menghargai keberagaman kebenaran yang ada dalam 

masyarakat, termasuk keberagaman budaya yang dimiliki suatu masyarakat. 

Dalam hal tersebut maka peneliti ingin mengkaji yakni hubungan antara 

Islam dan budaya lokal. Dimana Islam sebagai agama universal merupakan rahmat 

bagi semesta alam, dan dalam kehadirannya di muka bumi ini Islam berbaur dengan 

budaya lokal pada suatu masyarakat tidak bisa dipisahkan melainkan keduannya 

merupakan bagian yang saling mendukung. 

Indonesia adalah negara yang terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau 

yang ada didalamnya. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman 

yang banyak. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat 

banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal agama, 

suku, ras, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda.
4
 Keberagaman bangsa 

                                                           
3
 Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 

2019, h. 34 
4
Fitriani,“Analisis Nilai-nilai Moral Tradisi Accera Kalompoang di Balla Lompoa Kabupaten 

Gowa”, Jurnal Sosial dan Budaya 3, no. 2 (2019) , h. 114 

 



 

 

Indonesia, diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia 

sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberagaman dalam 

masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah 

mengelola keberagaman. Indonesia bukan hanya memiliki wilayah yang luas, namun 

juga memiliki beraneka ragam kekayaan suku, budaya, dan bahasa. Indonesia sangat 

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan 

diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. 

Kebudayaan sendiri diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal atau 

pikiran manusia, sehingga dapat menunjukkan pada pola pikir, perilaku serta karya 

fisik sekelompok manusia (adat istiadat). 

Sulawesi Selatan yang terkenal dengan beragam jenis tradisi budaya yang ada 

di dalamnya. Baik tradisi kultural yang bersifat harian, bulanan, hingga yang bersifat 

tahunan, semuanya ada dalam tradisi budaya Sulawesi Selatan tanpa terkecuali. Dari 

beragam macam tradisi yang ada di masyarakat Sulawesi Selatan hingga sangat sulit 

untuk mendeteksi serta menjelaskan secara rinci terkait dengan jumlah tradisi 

kebudayaan yang ada dalam masyarakat Sulawesi Selatan tersebut. Di Sulawesi 

Selatan sendiri terdapat banyak keberagaman baik dari segi agama, suku, ras, budaya 

dan adat istiadatnya. Setiap Kabupaten memiliki tradisi yang berbeda-beda tidak 

terkecuali di Kabupaten Gowa, masyarakat di Kabupaten Gowa memiliki banyak 

tradisi terkhusus para keturunan Raja Gowa yang masih dipertahankan hingga saat 

ini. Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah dengan memiliki berbagai macam 

kearifan lokal yang masih terjaga dan dilestarikan. Kearifan lokal tersebut dapat 

berupa peninggalan-peninggalan atau warisan oleh nenek moyang. Salah satu 



 

 

kearifan lokal yang sampai saat ini masih dilestarikan yaitu ritual Accera’ 

kalompoang . Ritual Accera’ kalompoang  merupakan ritual yang dilakukan oleh 

keturunan kerajaan Gowa setiap tahun untuk merayakan hari raya idul adha. Ritual 

tersebut dilakukan di Balla Lompoa sebagai istana kerajaan Gowa yang kini telah 

berubah fungsi sebagai tempat peninggalan benda-benda Pusaka atau Museum. 

Ritual yang dilakukan setiap tahun tersebut sarat dengan nilai-nilai kebudayaan.
5
 

Tradisi Accera’ kalompoang  adalah suatu acara tradisional yang diadakan 

di Gowa sejak masa kerajaan dan sesudah masa kerajaan, tradisi Accera’ 

kalompoang  ini intinya adalah mendapatkan keberkahan dengan catatan 

perlakuannya seperti; ada pemotongan kerbau sebagian darahnya itu ditadah untuk 

dijadikan bahan dengan menorehkan darah tersebut kepada benda-benda utama 

kebesaran kerajaan Gowa yang dinamakan Kalompoang atau Gaukang. Bermakna, 

dianggap semoga darah inilah yang menjadi penawarnya bilamana akan terjadi 

bencana-bencana atau keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan.  

Masyarakat menganggap bahwa tradisi Accera’ kalompoang  juga adalah 

meraih hal-hal yang suci dan menolak semua hal-hal yang tidak baik, apakah dalam 

tahun ini kerajaan kedepan ada bencana alam, penyakit, dan struktur sosial 

kehidupan kita menurun atau meningkat. Dan arti Accera’ kalompoang  itu adalah 

membentuk suatu hubungan silaturahim yang kuat Hablumminannas salah satu 

bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT swt yang merupakan bentuk wasilah 

atau jalan. Menurut para mufassir, yang dimaksud dengan wasilah dalam Al-Qur’an 
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adalah amal soleh, jalan atau sarana yang dipakai seseorang untuk dekat kepada 

Allah SWT jalan atau sarana tersebut anatara lain berupa usaha perseorangan 

dengan memperbanyak ibadah, berbuat kebajikan, menerapkan budi pekerti yang 

tinggi, dan belas kasihan kepada sesama manusia. 

Mengenai berwasilah berupa amal sholeh ini, Rasulullah SAW. 

Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim pernah bercerita tentang 

tiga orang pria pada masa pra-Islam yang terjebak dalam sebuah gua karena mulut 

gua ditutupi batu besar yang jatuh. Karena tenaga mereka tidak cukup kuat untuk 

menggeser batu tersebut, maka bereka berdoa lewat amal baik mereka. Laki-laki 

pertama berdoa dengan menyebutkan perbuatan baiknya kepada kedua orang 

tuanyan maka terbuka celah lubang gua tersebut. Namun, belum bisa mem̀buat 

mereka keluar dari gua tersebut. Kemudian laki-laki kedua berdoa dengan 

menyebutkan perbuatannya yang hendak melakukan zina. Namun, dia 

meninggalkannya karena mengharapkan ridah Allah SWT swt maka terbuka lagi 

celah lubang gua tersebut. Namun, seperti sebelumnya belum bisa membuat mereka 

keluar dari gua tersebut. Lalu, laki-laki yang ketiga berdiri dan berdoa dengan 

menyebutkan bahwa dirinya pernah membuat jengkel rekan kerjanya karena belum 

bisa memberikan haknya. Lalu petani tersebut mengelola sendiri sawahnya dan 

membeli sapi-sapi dari hasil sawahnya. Ketika orang tadi datang kembali unrtuk 

meminta haknya maka ia memberikan semua sapi-sapi yang telah dibelinya dan 

dipeliharanya kepada orang tersebut beserta para pengembalanya. Maka terbukalah 

pintu gua tersebut dan mereka keluar dari gua tersebut. 



 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosesi Tradisi Accera’ kalompoang  Di Balla Lompoa 

Kabupaten Gowa? 

2.  Faktor-faktor yang mendukung terjaga dan lestarinya tradisi Accera’ 

kalompoang  di Balla Lompoa Sungguminasa Kabupaten Gowa? 

3.  Bagaimana implikasi nilai-nilai Al-Qur’an dalam tradisi Accera’ 

kalompoang  di Balla Lompoa Sungguminasa Kabupaten Gowa? 

B.  Fokus penelitian dan Deskripsi fokus 

1. Fokus penelitian  

 Penelitian ini berjudul Tradisi Accera’ kalompoang  di Balla Lompoa 

Sungguminasa Kabupaten - Gowa ( Suatu Kajian Living Qur’an ). Dalam hal ini 

peneliti berusaha mengungkap bagaimana Tradisi Accera’ kalompoang . Objek 

penelitian ini terbatas di Sungguminasa Kabupaten Gowa dan hanya berfokus pada 

penelitian latar belakang munculnya tradisi Accera’ kalompoang ,prosesi 

pelaksanaan tradisi Accera’ kalompoang  dan tinjauan living Qur’an terhadap tradisi 

tersebut. 

2. Deskripsi  

 Deskripsi focus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tradisi Accera’ 

kalompoang  di Balla Lompoa Sungguminasa Kabupaten Gowa (Suatu Kajian 

Living Qur’an ). Untuk mempermudah penulis dalam menyusun dan menganalisis 

pembahasan yang terkandung dalam judul ini, penulis menganggap perlu 



 

 

mengemukakan pengertian dari beberapa kata yang terkandung dalam judul 

penelitian ini, yaitu : 

a. Tradisi 

  Kata tradisi secara bahasa berasal dari bahasa latin yaitu tradition yang 

berarti diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah 

sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan 

suatu kelompok masyarakat. Secara terminologi tradisi mengandung suatu 

pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini.
6
 

b. Accera’ kalompoang  

Tradisi Accera’ kalompoang  adalah suatu acara tradisional yang diadakan 

di Gowa sejak masa kerajaan dan sesudah masa kerajaan, Accera’ artinya 

pengaliran darah binatang sedangkan Kalompoang artinya benda kebesaran atau 

Gaukang Jadi, tradisi Accera’ kalompoang  ini intinya adalah mendapatkan 

keberkahan dengan catatan perlakuannya seperti; ada pemotongan kerbau sebagian. 

Darahnya itu ditadah untuk dijadikan bahan dengan menorehkan darah tersebut 

kepada benda-benda utama kebesaran kerajaan Gowa yang disebut Kalompoang 

atau Gaukang. Bermakna dianggap semoga darah inilah yang menjadi penawarnya 

bilamana akan terjadi bencana-bencana atau keadaan yang tidak sesuai dengan 

yang kita harapkan. 
7
 

 

c. Living Qur’an  
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Al-Qur’an diyakini mencakup segala hal dan bersifat universal. Kandungan 

Al-Qur’an yang begitu istimewa itulah yang menyebabkannya dianggap sebagai 

mukjizat paling agung sepanjang zaman, yang diturunkan kepada umat manusia 

lewat Rasulullah SAW. Ia merupakan inspirasi dan petunjuk yang memiliki 

kandungan makna yang sangat kaya, luas, dan mendalam sehingga setiap lafaznya 

biasa memunculkan banyak makna dan arti, sesuai dengan kemampuan dan cara 

pembacaan seseorang.
8
 

The Living Al-Qur’an atau ‚Al-Qur’an yang hidup‛ adalah ungkapan yang 

tidak asing bagi kebanyakan orang Islam. Di kalangan mereka ungkapan ini dapat 

dimaknai berbagai macam. Pertama, ungkapan tersebut bisa bermakna ‚Rasulullah 

SAW.‛ dalam arti yang sebenarnya, yaitu sosok Rasulullah SAW, karena menurut 

keyakinan umat Islam akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Qur’an. Dalam kitab suci 

Al-Qur’an disebutkan bahwa pada diri Rasulullah SAW. Terdapat contoh yang baik. 

Hal ini diperkuat oleh hadits dari Siti Aisyah r.a., yang mengatakan bahwa akhlak 

Rasulullah SAW. Adalah Al-Qur’an. Artinya, beliau selalu berperilaku dan bertindak 

berdasarkan pada apa yang terdapat dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu, Rasulullah 

SAW adalah ‚Al-Qur’an yang hidup,‛Al-Qur’an yang mewujud dalam sosok 

manusia.
9
 

                                                           
8
Hasan Baharun, Mohammed Arkoun: Pendekatan Antropologi dalam Membumikan al-

Qur‟andalam Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh dalam Membumikan Agama 

(Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), h. 240. 
9
M. Mansyur, dkk., Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadits, (Yogyakarta: TH.Press, 

2007), h.  

 



 

 

C. Tinjauan Pustaka 

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan literatur-literatur yang 

berkaitan dengan judul penelitian untuk mencapai kemudahan dalam penelitian 

nantinya dan juga bisa menjadi referensi dalam menyusun hasil penelitian secara 

sistematis sehingga menghasilkan karya ilmiah yang bermutu. Adapun literatur yang 

relevan dengan penelitian ini adalah : 

1. Saputra, Andi taslim ‚Struktur Tunrung Pakanjara’ (dalam tradisi Accera’ 

kalompoang  Kabupaten Gowa)‛ Thesis (2015). Dalam penelitian ini 

membahas tentang struktur Tunrung pakanjara. Adat struktur tunrung 

pakanjara ini merupakan salah satu musik tabuhan dan selalu ikut ambil 

bagian dalam pelaksanaan Accera kalompoang. 

2. Syahrul Yasin Limpo, dkk dalam tulisannya (1995 ) ‚ Profil Sejarah Budaya dan 

Pariwisata Gowa‛. Dalam buku tersebut, disampaikan bahwa pelaksanaan 

Accera’ kalompoang  merupakan tradisi pencucian benda-benda pusaka 

peninggalan Kerajaan Gowa. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut keluarga raja, 

pemerintah setempat maupun masyarakat berharap agar wilayah Kabupaten 

Gowa terhindar dari malapetaka yang akan menimpa negerinya,sehinga dapat 

mendatangkan keberhasilan dan kemakmuran bagi masyarakat.  

3. Neny Muthiatul Awwaliyah‛ Tradisi Pembacaan Qur’an Surah Pilihan (Surah 

Al-Hadid Ayat 1-6 (Suatu Kajian Living Qur’an di Panti Asuhan Darul 

Hadlanah NU Kota Salatiga )‛. Skripsi (2018) dalam skripsi ini membahas 

tentang Makna Tradisi pembacaan Al-Hadid ayat 1-6 adalah untuk berwasilah 

kepada Allah SWT dan salah satu bentuk syukur dan keimanan kepada Al-

Qur’an. 



 

 

4. Goenawan Monoharto, dkk dalam tulisannya (2005) ‚Seni Tradisional Sulawesi 

Selatan‛. Dalam buku tersebut, menyatakan bahwa pelaksanaan upacara adat 

Gaukang adalah salah satu tradisi yang masih bertahan dan berkembang pada 

masyarakat Galesong-Kabupaten Takalar, adalah tradisi upacara adat Gaukang, 

merupakan upacara pembersihan benda pusaka yang ditemukan secara gaib dan 

dianggap keramat. Upacara adat Gaukang dilaksanakan setiap tahunnya dan 

diberi nama TammuTaung-ulang tahun.  

Dari beberapa bahan rujukan diatas peneliti belum menemukan buku atau hasil 

penelitian yang membahas secara khusus mengenai Tradisi Accera’ kalompoang  di 

Balla Lompoa Sungguminasa Kabupaten Gowa ( Suatu Kajian Living Qur’an ). Dari 

hasil penulusuran sumber yang dilakukan sehingga peneliti sangat tertarik ingin 

mengkaji dan menelitinya. 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan 

 Adapun tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui prosesi Tradisi Accera’ kalompoang  di Balla Lompoa 

Kabupaten Gowa ( Suatu Kajian Living Qur’an ). 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung terjaga dan lestarinya 

Tradisi Accera’ kalompoang  di Balla Lompoa Kabupaten Gowa ( Suatu 

Kajian Living Qur’an ). 

3. Untuk mengetahui implikasi nilai-nilai Al-Qur’an dalam Tradisi Accera’ 

kalompoang  di Balla Lompoa Kabuten Gowa ( Suatu Kajian Living Qur’an 

). 

 



 

 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat 

terhadap Accera’ kalompoang  yang biasa dilakukan secara turun-temurun 

di Balla Lompoa Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa ( Suatu Kajian 

Living Qur’an ). 

2. Dengan adanya penelitian ini, bisa menambah wawasan kita mengenai 

tradisi-tradisi yang ada di Kelurahan Sunggumiasa Kabupaten Gowa ( 

Suatu Kajian Living Qur’an ). 

3. Bisa bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan dijadikan 

rujukan dalam meneliti tradisi Accera’ kalompoang  di Balla Lompoa 

Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa ( Suatu Kajian Living Qur’an ).
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Tradisi 

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi dalam bahasa latin yaitu ‚tradition‛ yang berarti diteruskan atau 

kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana ialah sesuatu yang telah dilakukan sejak 

lama yang menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.
10

 

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi adalah segala warisan masa lampau yang 

masuk pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan 

demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, 

tetapi sekaligus merupakan persoalan konstribusi zaman kini dalam berbagai 

tingkatan.
11

 

Adapun hal yang paling mendasar dari tradisi itu sendiri yaitu adanya 

informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun lisan, 

karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi 

adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun tumurun yang masi di jalaankan di 

masyarakat.
12

 

Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang 

sudah ada merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya sebuah 

tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada 

alternatif yang lain. Adapun sumber tradisi pada ummat ini, bisa disebabkan karena 
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sebuah Urf yang berarti kebiasaan yang muncul ditengah-tengah masyarakat 

kemudian tersebar menjadi adat dan budaya, ataukah kebisaan tetangga lingkungan 

dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.
13

  

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia. Tradisi merupakan roh dari 

sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan 

langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa 

harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi 

dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga. 

Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat 

efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu ter Update mengikuti perjalanan 

perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam 

menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efesiensinya rendah akan 

segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah 

tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi 

masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap umat sangat 

tergantung pada kondisi kehidupan sosial, yang selanjutnya akan mempengaruhi 

budaya, kebiasaan dalam sistim pewarisan dan cara transformasi budaya. Setiap 

kelompok berbeda dengan kelompok lainnya. Bahasa Tradisi ini tidak bertentangan 

dengan inti ajaran agama, khususnya Islam, sebagaimana tradisi ini di kenal dengan 

sebutan Urf dalam Islam.
14
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Kata Al-Urf dalam bahasa Indonesia sering disamakan maknanya dengan 

adat kebiasaan. Namun, para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar. 

Adapun penjelasan ringkasnya yaitu kata AI-Urf atau Urf adalah sesuatu yang 

diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.
15

 Dari keterangan di atas dapat 

disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah sebuah adat 

kebiasaan dan Al-Urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum 

syar’i apabila tidak terdapat Nash syar’i atau lafaz sharih (tegas) yang bertentangan 

dengannya.
16

  

Dalam kajian ushul fiqh, Urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat 

dipatuhi dalam kehidupan mereka sehinga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang 

telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat 

khusus maupun yang bersifat umum, dalam konteks ini, istilah Al-Urf sama dan 

semakna dengan istilah al-adah (adat kebiasaan).
17

 

Sebagaimana yang diketahui bahwa konsep Islam sebagai agama wahyu yang 

mempunyai doktrin- doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak 

melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal 

(hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam Al-

Qur’an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. S.Waqar 

Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi 
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masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan 

penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh 

Rasulullah SAW.
18

 Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang 

tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-

tradisi para sahabat atau masyarakat. Sehingga sangatlah penting bagi umat Muslim 

untuk mengetahui serta mengamalkan salah satu metode Ushl Fiqh untuk meng-

Istimbath setiap permasalahan dalam kehidupan ini.
19

 

B. Living Qur’an 

Al-Qur’an adalah kitab umat diyakini mencakup segala hal dan bersifat 

universal. Kandungan Al-Qur’an yang begitu istimewa itulah yang 

menyebabkannya dianggap sebagai mukjizat paling agung sepanjang zaman, yang 

diturunkan kepada umat manusia lewat Rasulullah SAW. Ia merupakan inspirasi 

dan petunjuk yang memiliki kandungan makna yang sangat kaya, luas, dan 

mendalam sehingga setiap lafaznya bisa memunculkan banyak makna dan arti, 

sesuai dengan kemampuan dan cara pembacaan seseorang.
20

 

 Pertama, Living Al-Qur’an atau ‚Al-Qur’an yang hidup‛ adalah ungkapan 

yang tidak asing bagi kebanyakan orang Islam. Di kalangan mereka ungkapan ini 

dapat dimaknai berbagai macam. Pertama, ungkapan tersebut bisa bermakna 

‚Rasulullah SAW‛ dalam arti yang sebenarnya, yaitu sosok Rasulullah SAW, 
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karena menurut keyakinan umat Islam akhlak Rasulullah SAW adalah (Al-Qur’an). 

Dalam kitab suci Al-Qur’an disebutkan bahwa pada diri Rasulullah SAW. terdapat 

contoh yang baik. Hal ini diperkuat oleh hadits dariSiti Aisyah r.a., yang 

mengatakan bahwa akhlak Rasulullah SAW. Adalah Al-Qur’an. Artinya, beliau 

selalu berperilaku dan bertindak berdasarkan pada apa yang terdapat dalam Al-

Qur’an. Oleh karena itu, Rasulullah SAW adalah ‚Al-Qur’an yang hidup,‛Al-

Qur’an yang mewujud dalam sosok manusia.
21

 

 Kedua, ungkapan tersebut juga bisa mengacu pada suatu masyarakat yang 

kehidupan sehari-harinya menggunakan Al-Qur’an sebagai kitab acuannya. Mereka 

hidup dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkan dalam Al-Qur’an dan 

menjauhi hal-hal yang dilarang di dalamnya, sehingga masyarakat tersebut seperti 

‚Al-Qur’an yang hidup,‛ Al-Qur’an yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari 

mereka. Kita tidak mempunyai contoh konkret dari masyarakat semacam ini, dan 

mungkin juga masyarakat semacam ini belum pernah ada, karena dalam masyarakat 

Islam yang manapun selalu saja terdapat bentuk-bentuk kehidupan, pola-pola 

perilaku, tindakan dan aktivitas yang tidak berdasarkan Al-Qur’an.
22

 

 Ketiga, ungkapan tersebut juga dapat berarti bahwa Al-Qur’an bukanlah 

hanya sebuah kitab, tetapi sebuah ‚kitab yang hidup,‛yaitu yang perwujudannya 

dalam kehidupan sehari-hari begitu terasa dan nyata, serta beranekaragam, 

tergantung pada bidang kehidupannya. Perwujudan Al-Qur’an dalam kegiatan 

ekonomi misalnya, tentu akan berbeda dengan perwujudan Al-Qur’an dalam 

kegiatan politik atau dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya, cara mewujudkan Al-
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Qur’an dalam kehidupan sehari-hari ini juga sangat beranekaragam, tergantung 

pada pemaknaan yang diberikan terhadap Al-Qur’an itu sendiri sebagai kumpulan 

firman Allah SWT, yang juga tidak dapat lepas dari pemaknaan manusia tentang 

Tuhan itu sendiri, tentang Allah SWT. Dalam pengertian seperti ini, Al-Qur’an 

dapat mewujud di tengah-tengah masyarakat yang tidak semua warganya beragama 

Islam, sementara perwujudannya dalam kehidupan orang Islam juga sangat 

bervariasi.
23

 

 Secara umum, kajian Living Qur’an artinya mengkaji Al-Qur’an sebagai 

teks-teks yang hidup, bukan teks-teks yang mati. Pendekatan Living Qur’an 

menekankan aspek fungsi Al-Qur’an sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia dan 

orang-orang yang beriman, tapi ini juga bisa memasukkan peranan Al-Qur’an 

dalam berbagai kepentingan dan konteks kehidupan, baik yang beriman maupun 

yang tidak beriman. Pendekatan ini juga mengkaji produk penafsiran dan 

relevansinya bagi persoalan masyarakat kini dan di sini. Al-Qur’an merupakan 

firman lisan (spoken word), bersamaan atau belakangan lalu menjadi scripture 

(kitab) dan kemudian menjadi literature. Kajian Al-Qur’an memberikan 

sumbangsih bagi pemahaman tentang scripture dan literature dalam studi agama-

agama.
24

 

 Melalui kajian living Qur'an, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan bagi pengembangan studi al-Qur'an lebih lanjut. Kajian tafsir akan lebih 

banyak mengapresiasi respon dan perilaku masyarakat terhadap kehadiran al-
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Qur'an, tafsir tidak lagi hanya bersifat elitis, melainkan emansipatoris yang 

mengajak partisipasi masyarakat. Pendekatan fenomenologis, sosiologis, 

antropologis dan analisis ilmu-ilmu social humaniora serta beberapa disiplin ilmu 

lainnya, tentu menjadi faktor yang sangat menunjang dalam kajian ini.
25

 

Kemudian, living Qur'an dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan 

dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka lebih maksimal dalam 

mengapresiasikan al-Qur'an. Seperti fenomena menjadikan al-Qur'an sebagai jimat, 

mantera dan berbagai fenomena lain sebagaimana diungkap di atas. Dari kajian ini 

pula nantinya dapat diketahui lebih komprehensif latar belakang serta aspek-aspek 

yang mempengaruhi perilaku ‚menyimpang‛ masyarakat tersebut. Hingga 

kemudian, cara pikir klinik secara bertahap dapat ditarik kepada cara piker 

akademik. Karena menjadikan al-Qur'an hanya sebagai tamimah dapat dipandang 

merendahkan fungsi al-Qur'an, meski sebagian ulama ada yang membolehkannya. 

Metode living Qur'an tidaklah dimaksudkan untuk mencari kebenaran positivistic 

yang selalu melihat konteks, tetapi semata-mata melakukan ‚pembacaan‛ objektif 

terhadap fenomena keagamaan yang terkait langsung dengan al-Qur'an. Sebagai 

upaya pembacaan teks al-Qur'an yang lebih komprehensip dari berbagai 

dimensinya, maka wilayah studi teks al-Qur'an tidak lagi merupakan hal yang 

bersifat elitis, tetapi bersifat emansipatoris yang akan mengajak dan melibatkan 

banyak orang dengan berbagai disiplin ilmu terkait.
26
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C. Tafsir Surah al-Kautsar Ayat 1 – 3 

1. Teks Ayat danTerjemahnya 

 

                                     
Terjemahnya : 
 

Sesungguhnya Kami telah memberimu (Rasulullah SAW) nikmat yang 
banyak. (1) Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah! 
(2) Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus (dari 
rahmat Allah SWT).(3). (QS. al-Kaus\ar/108:1-3).

27
 

2. Syarah Kosa Kata Inti surah Al- Kautsar 

a. Kata kautsar 

Kata kautsar berasal dari katsrah, kitsrah, dan kutsr yang secara bahasa 

berarti ( lawan sedikit ), yaitu ( banyak ). Berangkat dari pengrtian asal itu makna 

kautsar juga berarti ( kebaikan yang banyak ) al khair al katsir. Kata kautsar 

disebutkan satu kali di dalam Al-Qur’an, yakni didalam QS. Al- Kautsar [108]:1 

yang artinya ‚kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak‛.
28 

Telah terjadi perbedaan pendapat di dalam menentukan bentuk kata kautsar. 

Ada yang mengatakan kata kautsar adalah ism ‘alam yang berarti (sungai di dalam 

surga), dan ada juga yang mengatakan sebagai sifat, di dalam arti (kebaikan yang 

banyak). Pendapat pertama di dukung oleh sebuah hadits riwayat Al-Bukhari dari 

Anas bin Malik yang mengatakan bahwa tatkala Rasulullah SAW. Naik ke langit 

Mi’raj, beliau berkata, ‚Di datangkan kepadaku sebuah sungai yang kedua 

pinggirnya terbuat dari permata‛. Lalu aku (Rasul) bertanya, ‚Apakah ini, Jibril‛? 
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Ini adalah sungai kautsar, jawab Jibril. Aisyah juga pernah di tanya oleh para 

sahabat tentang arti Al-Kautsar. Ia menjawab, ‚Sungai yang di berikan kepada 

Rasulullah SAW yang kedua pinggirnya diukir dengan permata, sedangkan bejana 

dan timbanya sebanyak jumlah bintang‛. 

Al-Qurthubi mengatakan bahwa kata kautsar berasal dari kata katsrah 

seperti naufal dari nafl, dan jauhar dari jahr. Di dalam pemakaian orang Arab kata 

kautsar  di tujukan kepada sesuatu yang banyak jumlah dan ukurannya. Al-

Qurthubi mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian kata kautsar 

tersebut. Umpamanya, kautsar berarti ‚telaga dan sungai yang kedua sisinya di ukir 

dengan permata‛; kautsar berarti nubuwwah atau kenabian dan Al-Quran; kautsar 

berarti (Al-Quran); kautsar berarti (Islam). Ada yang mengatakan berarti 

‚kemudahan Al-Quran‛ dan keringanan Syariat, banyak sahabat, umat, dan 

pengikut‛. Ada yang mengartikannya sebagai ‚keharuman nama, nur ‚cahaya‛ 

yang ada didalam dada Rasulullah SAW‛. Syafa’at, mukjizat yang di berikan 

kepada ahlul-ijabah, kautsar di dalam arti syahadatain ‚dua kalimat syahadat‛, 

paham di dalam agama, shalat lima waktu, keturunan dan juga berarti ‚urusan yang 

besar‛. 

Apabila pengertian bahasa dari kata kautsar di hubungkan dengan seluruh 

pengertian yang di kemukakan sebagai ulama di atas, kautsar masih tetap 

mengandung pengertian nikmat yang banyak dan besar yang di berikan kepada 

Rasulullah SAW, dan umat-Nya. Bahkan, lebih tepat lagi jika kata kautsar sebagai 

nikmat yang banyak yang di turunkan Allah SWT tidak di batasi maknanya sama 

sekali karena nikmat yang di berikan Allah SWT kepada manusia tidak dapat di 



 

 

hitung. 
29

 

b. Kata sholah  

Kata sholah adalah bentuk masdar dari kata kerja yang tersusun dari huruf-

huruf shad, lam, waw,. Susunan dari huruf-huruf tersebut, menurut Ibnu Faris dan 

Al-Ashfahani mempunyai yaitu pertama membakar, kedua Berdoa, atau meminta 

ada juga yang berpendapat bahwa makna denotatife adalah shilah atau (hubungan) 

karena sholat menghubungkan antara hamba dengan tuhannya atau shala/salwan 

atau (tulang ekor) karena ketika sujud tulang berada pada tempat yang paling 

tinggi atau luzuum (tetap) karena shalat berarti tetap melakukan apa yang 

diwajibkan Allah SWT. Namun, ketika pendapat tersebut, lanjut abu uwrah 

tampaknya dipengaruhi dengan terma sholat di dalam Islam, sehingga tidak dapat 

dijadikan hujjah. 

Pada masa jahiliah, kata shalat digunakan dalam arti berdoa, meminta, dan 

beristigfar. Yang diambil dari kata shilah (hubungan), yaitu hubungan antara 

hamba dengan tuhannya. Dengan makna ini, maka shalat digunakan oleh semua 

agama sebagai istilah bagi suatu ibadah kepada tuhan masing-masing disebut 

musholli juga digunakan di dalam arti orang yang menyusul sang juara dalam 

perlombaan. Makna ini diambil shalwan (tulang ekor) karena orang yang menyusul 

berada dibagian belakang. Setelah Islam datang, kata shalat hanya digunakan untuk 

suatu ibadah dibenarkan oleh Rasulullah SAW., yaitu berupa jumlah ucapan dan 

perbuatan yang dimaksudkan untuk mengagungkan Allah SWT swt.,di mulai 

dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan sejumlah syarat khusus yang 
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berkaitan dengannya, demikian menurut Abu Urwah.
30

 

Kata shalat dan pecahannya di dalam Al- Qur’an terulang 124 kali, masing-

masing 25 kali dengan makna yang merupakan derifasi ‚membakar‛ dan 99 kali 

dari makna berdoa atau meminta dan kata shalat sendiri terulang 83 kali semuanya 

bermakna shalat sebagai suatu bentuk ibadah. 

Menurut para ulama, mendirikan shalat berarti memenuhi segala rukun dan 

syaratnya, berkesinambungan khusu’, terpelihara, dan dapat mencegah dari 

perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan kata shalat yang tidak didahului kata 

iqamah  umumnya mendapat celaan dari Allah SWT, seperti shalatnya orang 

munafik QS. At-Taubah [9]: 54, orang lalai dan riya QS. Al-Ma’un [107]: 4 dan 5 

dan orang kafir dan musyrik QS. Al-Anfal [8]: 35. 

Di dalam ayat-ayat di atas hampir seluruh perintah mendirikan sholat 

dikaitkan dengan perintah mengeluarkan zakat atau menefkahkan hartnya djjalan 

Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang mendirikan sholat harus pula 

mengeluarkan zakat. Karena itu tidak sempurna iman seseorang jika hanya 

mendirikan shlat saja tanpa mengeluarkan zakat.
31

 

c. Kata  An-Nahr 

Firmannya: فصلى لربك والنحر maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan 

berkurbanlah. QS. Al-Kautsar [108]: 2. An-Nahru secara khusus diperuntukkan bagi 

unta, yakni tempat penyembelihan pada sapi betina dan kambing.
32

 Az-Zamakhsyari 
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menjelaskan bahwa An-Nahru adalah nahrul badan (pengorbanan raga). Ada yang 

mengatakan bahwa An-Nahru maksudnya adalah shalat ied dan berkurban.
33

 

Ayat ini juga berisi Anjuran untuk menjaga dan mengamalkan dua rukun 

Islam; yaitu shalat dan berkurban disaat haji. Kedua hal tersebut harus ditaati karena 

ia merupakan kewajiban yang ada pada setiap umayt dan agama. Dikatakan bahwa 

ayat di atas bermaksud memerintahkan supaya meletakkan tangan pada binatang 

sembelihan. Namun ada juga yang berkata bahwa ayat di atas bermaksud 

memerintahkan untuk membunuh diri dengan cara membunuh syahwatnya. 

d. Kata Syani  

Firman-nya ولا يجرهٌكن شٌبى قوم اى صدوكن عي الوسجد الحرام  dan janganlah seali-

kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi amu dari 

masjidil haram.., QS. Al- Maidah [5]: 2. Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa شٌي 

adalah ( kebencian) Abu ubaidah mengatakan شٌبى, dengan di fathahkan nun-nya dan 

 adalah orang شبًي dengan di sukunkan nun-nya artinya ( kebencian ). Dan ,شٌبى

membenci sebagaimana firman-nya,اى شب ًئك هو الابحر  sesungguhnya orang-orang yang 

membenci kamu dialah yang terputus. ( QS. Al-Kautsar [108]: 3.  

 Ar-Ragib menjelaskan شٌئث yakni mengotorinya sebagai bentuk kebencian 

kepadanya.
34

 Misalnya kebencian yang mendorong seseorang tidak dapat berlaku 

adil لي الا جعدلوولا يجر هٌكن شٌبى قوم ع .  Dan janganlah sekali-ali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil.  QS. Al-Maidah [5]: 8. 

e. Kata Abtar  

Firmannya  ان شانك هوالابتر . Sesungguhya orang-orang yang membenci kamu 

dialah yang terputus. QS. Al- Kautsar [108]:3. Kata ini hanya dimuat satu kali. 
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Imam As-Shabuni menjelaskan bahwa الابحر , ialah terputus dari setiap kebaikan. Al-

Munqathi’u’an kulli khair. Terambil dari الابحر yakni ‚putus‛ Al- qath’u. Dikatakan, 

aku telah memutuskannya Qatha’atuhu-hu dan disebut Al-Baatiru, karena ia sebagai 

alat pemotong. Dan begitu pula, dikatakan terhadap seseorang yang tidak memiliki 

keturunan sebagai abtar, karena ia memutus nasabnya. Begitu pula, untuk khutbah 

yang melebihi batas disebut dengan خطبة البحر, karena diwaktu berkhutbah ia tidak 

memuji nama Allah SWT dan tidak bershalawat kepada Nabi-nya yang mulia.
35

 

Al-Abtar ‚terputus‛. Kemudian kata ini dipergunakan untuk seseorang yang 

tidak ada kenangan yang berkelanjutan atau sebutan baik pribadinya.
36

  

3. Munasabah  dan Makna surah Al- Kautsar 

a. Munasabah ayat 

 Pada surah sebelumnya yaitu surah Al-Ma’un, Allah SWT telah memberikan 

penjelasan tentang ciri-ciri orang yang tidak percaya kepada kebenaran  Dinul Islam 

ciri-ciri tersebut adalah 1) bersifat bakhil  2). Berpaling dari shalat yang sebenarnya 

3).berlaku riya 4). Tidak pernah memberi pertolongan. Kemudian dalam surah Al-

Kautsar ini, Allah SWT menjelaskan tentang anugerah yang dikaruniakan kepada 

Rasulullah SAW., yakni berbagai kebaikan dan barokah. Karena, Allah SWT 

menjelaskan memberikan Al- Kautsar yang banyak mengandung nilai kebaikan.
37

 

Sementara itu hubungan dengan surah selanjutnya, dalam surah Allah SWT Al-
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Kautsar memerintahkan agar memperhambakan diri kepadanya, sedangkan dalam 

surah Al- Kafirun perintah ditandaskan lagi.
38

 

 Setelah penulis memaparkan munasabah surah Al-Kautsar, untuk membahas 

tafsir surah tersebut kita juga harus mengetahui tentang makna dari nama surah 

tersebut kita juga harus mengetahui tentang makna dari nama surah dan asbabun 

nuzul  Al-Kautsar terlebih dahulu. Surah Al-Kautsar  ini termasuk kedalam surah 

Makkiyah, surah ini terdiri dari tiga ayat.  

b. Makna surah Al- Kautsar 

Surah Al- Kautsar ini mempunyai banyak makna, hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya para ulama tafsir dalam memberikan pendapat tentang surah ini. Kalau 

dari Al-Qur’an sendiri memaknai Al- Kautsar adalah nikmat yang banyak. 

Sementara itu di dalam buku tafsir Al- Qurtubi  dikatakan bahwa Al- Kautsar adalah 

nama sebuah sungai di surga, makna ini disebutkan pada sebuah hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya shahihnya. Lalu pendapat yang 

kedua di dalam buku tafsir ini mengatakan bahwa Al- Kautsar  adalah kolam 

permandian Rasulullah SAW. di surga. Pendapat ini disampaikan oleh Atha, dan 

juga terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 
39

 

Kemudian di dalam tafsir Juz Amma menuliskan pendapat yang diriwayatkan 

para ulama di antaranya pendapat Ikrimah yang mengatakan Al- Kautsar adalah 

kenabian, menurut Ja’far Ash- shadiq Al- Kautsar adalah sifat Rasulullah SAW, lalu 

pendapat Ibnu Jarir Asakir dan tokoh-tokoh lainnya, Al- Kautsar adalah kebaikan 

                                                           
38

 Hafizh Dasuki, dkk, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 30 (yogyakarta: PT. Dana Bhakti 

Wakaf, 1995), h. 824. 
39

 Syaikh Imam Al- Qurtubi, Tafsir Al- Qurtubi, Terj. dari Al-Jami’ Ahkam  Al-Qur’an oleh 

Dudi Rosyadi dan Faturrahman, Jilid 20, Op. Cit, h. 807-808. 



 

 

yang amat banyak serta nikmat duniawi dan ukhrawi yang terdiri atas kebajikan dan 

keutamaan.
40

 

Selain pendapat yang dipaparkan, masih banyak lagi dari ulama-ulama 

lainnya yang memaknai Al-Kautsar, penulis sendiri setuju dengan pendapat yang 

mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah nikmat dan kebaikan yang banyak yang 

diberikan Allah SWT kepada makhluknya. Karena isi kandungan surah, ada yang 

membahas tentang pemberian nikmat dari Allah SWT kepada manusia. Meskipun 

penulis juga meyakini pendapat para ulama yang lain dan tidak meragukannya 

karena ada beberapa pendapat yang disandarkan pada hadits. 

4.  Asbabun Nuzul 

 Ketika Ka’ab bin Asyraf, seorang pembesar kaum yahudi, datang ke kota 

Mekkah kaum kafir Quraisy meyambutnya dengan penuh hormat. Orang-orang kafir 

Quraisy berkata: tuan adalah pembesar orang madinah, bagaimanakah pendapat tuan 

tentang Muhammad yang berpura-pura menjadi orang yang sabar yang diisolasikan 

kaummnya.
41

Ia beranggapan bahwa dirinya lebih mulia dari pada diri kita semua. 

Padahal kita selalu menyambut orang beribadah haji: memberi makan dan memberi 

minum kepada mereka, Asyraf : ‚kamu lebih mulia kepada Muhammad‛. Mendengar 

kata-kata yang demikian Rasulullah SAW resah gelisah, merasa susah, untuk 

menenangkan hati Rasulullah SAW yang gundah gulana, maka Allah SWT 

menurunkan ayat-ayat yang terkandung dalam surah  al-Kautsar. Yakni sebagai 

bantahan terhadap ucapan Ka’ab bin Asyraf.
42
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 Lalu ada ayat ke dua, turun pada peristiwa Hudaibiyah, ketika itu malaikat 

jibril datang kepada Rasulullah, Jibril membawa wahyu yang memerintahkan 

menyembelih kurban dan melaksanakan sholat, maka Rasulullah melaksanakan 

sholat ied dua raka’at disertai khutbah setelah melakukannya lalu rasulullah pergi 

ketempat penyembelihan korban untuk melaksanakan peneymbelihan hewan 

kurban.
43

 

Pada ayat ke tiga ini, asbabun nuzulnya adalah tentang wafatnya salah satu 

anak laki-laki Rasulullah SAW. Dalam tafsir Al- Azhar ada beberapa riwayat yang 

menjelaskan turunnya ayat ini, yaitu : Menurut suatu riwayat dari Atha’ paman Nabi 

sendiri, Abu lahab yang sangat memusuhi Nabi , setelah mendengar bahwa anak 

laki-laki telah meninggal, dia pergi menemui kawan-kawannya  sesama musyrikin 

dan berkata : sudah putus turunan Muhammad malam ini!
44

 

Kemudian dalam suatu riwayat dijelaskan pula dari syamr bin Athiyah: ‚ 

Uqbah bin Abu Mu’ith pun setelah mendengar anak laki-laki Rasulullah meninggal, 

dengan gembira berkata:  putuslah dia!
45

  

Maka turunlah ayat ini : sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau 

itulah yang akan putus. Sedang engkau sendiri tidaklah akan putus, mereka telah 

mencampur-adukkan kebenaran agama dengan kekayaan dan keturunan. Mentang-

mentang Rasulullah SAW. tidak mempunyai keturunan laki-laki, akan putuslah 

sebutannya. Kalau dia mati, akan habislah sebutannya, dan habislah agama yang 

dibawanya ini. Niscaya tidak akan ada lagi orang yang mengganggu gugat 
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penyembahan berhala.
46

Dari ketiga sebab- sebab turunnya ayat tersebut yang 

berbeda-beda, hal ini menjelaskan bahwa surah Al- Kautsar bukanlah surah yang 

diturunkan secara bersama-sama, tetapi ayat demi ayat. Kalau kita pahami surah Al- 

Kautsar mempunyai satu kesatuan yang berkaitan erat ayat yang satu dengan yang 

lainnya. yang menjelaskan nikmat Allah SWT, cara mensyukurinya dan ancman bagi 

orang-orang yang menghina Rasulullah SAW. Untuk lebih mendalami kandungan 

dari surah Al- Kautsar tersebut penulis akan memaparkan isi kandungan surah Al-

Kautsar tersebut.  

5. Tafsiran QS. Surah Al- Kautsar 

 

               

1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. 

 

Kata      terambil dari kata    memberi yang biasa digunakan untuk 

pemberian milik pribadi seseorang. Ia digunakan untuk menggambarkan pemberian 

yang sedikit seperti dalam QS. An- Najm [53]: 54. Penggunaan kata ini yang 

bergandengan dengan kata Al- Kautsar yang berarti banyak, mengesankan bahwa 

anugerah Allah SWT kepada beliau walaupun banyak namun ia masih dinilai sedikit 

jika dibandingkan dengan apa yang akan beliau terima dimasa datang. Huruf  ك (mu) 

pada ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. secara pribadi.
47

 

Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa dia telah memberi Nabi-nya 

nikmat dan anugerah yang tidak dapat dihitung banyaknya dan tidak dapat dinilai 
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tinggi mutunya, walaupun ( orang musyrik ) memandang hina dan tidak menghargai 

pemberian itu disebabkan kekurangan akal dan jalan yang lurus yang membawa 

kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
48

 

Hal yang mesti dicamkan adalah Allah SWT menurunkan ayat-ayat ini 

kepada hati suci Rasul-nya di saat ketika manifetasi kebaikan yang melimpah ini 

belum tampak. Ia merupakan suatu kepingan berita yang menakjubkan yang 

menggambarkan perihal keadaan masa depan yang dekat dan masa depan yang jauh 

menyangkut keabsahan Rasul SAW.
49

 Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT 

telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia terutama kepada para Nabi 

dan Rasulullah SAW. Semua itu ditujukan kepada manusia agar mereka sadar bahwa 

Allah SWT Tuhan segala-galanya yang memberikan apa yang selama ini dinikmati 

oleh manusia. 

  Sekian banyak ulama berpendapat bahwa semua yang disebutkan di atas, 

bahkan termasuk yang diuraikan oleh Al- Qurtubi yang jumlahnya tidak kurang dan 

lima belas hal- semunya adalah benar, seperti syafaat, umat dan keturunan yang 

banyak, sungai atau telaga di surga dan sebagainya. Itu adalah sebagian yag dicakup 

oleh kata  Al- Kautsar. 

Pendapat ini sejalan dengan arti harfiah Al- Kautsar yakni banyak. Kata 

banyak disini, sewajarnya dipahami dalam arti jenis dan kuantitasnya. Kalau kita 

berkata bahwa keturunan atau satu sungai yang deras airnya, maka pandangan ini 

membatasi anugerah Allah SWT pada satu jenis anugerah saja. Pembatasan tersebut 

tidak sejalan dengan kemurahan Ilahi. Nah , atas dasar itu, pendapat ketiga di atas 
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lebih mengena dan sesuai, sekaligus tidak bertentangan dengan pendapat-pendapat 

lain yang diukemukakan sebelumnya.
50

 

 

            

2. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. 

 

 Karena Allah SWT telah dan pasti akan menganugerahkan sedemikian 

banyak anugerah kepada Rasulullah SAW. maka wajar sekali jika ayat-ayat di atas 

memerintahkan beliau bahwa jika demikian maka shalatlah demi Tuhan pemelihara-

mu dan sembelihlah binatang untuk kamu sedekahkan kepada yang butuh dan jangan 

menjadi seperti yang Allah SWT kecam pada surah yang lalu, yang menghardik anak 

yatim yang meminta sedikit daging sembelihan.
51

 

 Kata Sholli adalah bentuk perintah dari kata shalah yang dari segi bahasa 

berarti Doa. Sementara ulama mengemukakan satu riwayat yang disandarkan kepada 

Ibn Abbas bahwa maksud kata tersebut adalah perintah melaksanakan shalat lima 

waktu. Riwayat dari beberapa murid Ibn Abbas memahaminya dalam arti perintah 

shalat, tetapi shalat Idul Adha. Ayat kedua surah Al- Kautsar ini, menurut riwayat 

tadi, turun untuk menuntun Nabi agar melakukan shalat Idul Adha terlebih dahulu, 

baru menyembelih Kurban. 
52

 

Pada ayat ini Allah SWT menyandingkan dua Ritual ibadah sholat dan 

kurban. Padahal kita telah mengetahui, bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang 
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vertikal. Ibadah seorang hamba kepada Allah SWT didalam bermunajah, 

menyembah, dan berdoa, kepada-nya. Sedangkan ibadah kurban adalah ibadah yang 

vertikal dan horizontal dimana terdapat dua aspek ibadah yaitu kepada Allah SWT 

dan sesama manusia. Ketika ayat tersebut menyandingkan dua aspek ibadah, penulis 

memahami disiduini bahwa inilah salah satu tolak ukur keimanan manusia, jika 

mereka rajin di dalam sholat dan Allah SWT memberikan rizki yang cukup dalam 

kehidupannya, maka lakukanlah ibadah kurban sebagai tanda syukur kepada  Allah 

SWT dan memenuhi perintah-nya sesuai ayat tersebut. 

Kata anhar terambil dari kata nahar yang dari segi bahasa berarti dada, 

sekitar tempat meletakkan kalung. Jika anda berkata nahartuhu. Maka maknanya 

adalah saya mengenai dadanya dalam arti (menembelihnya). kata intihar berarti 

(membunuh diri). Ada ulama memahami perintah yang dimaksud di sini adalah 

perintah menyembelih binatang, baik dalam rangka shalat Idul Adha maupun 

Aqiqah.
53

 

Tetapi ada riwayat lain yang disandarkan kepada Sayyidina Ali ra. Yakni 

bahwa yang dimaksud oleh kata ini adalah ‚meletakkan tangan ketika shalat pada 

An-Nahr yakni dada, atau di atasnya sedikit lebih kurang pada posisi hiasan kalung 

yang digantung dileher‛ Ayat kedua bila dipahami demikian, diterjemahkan dengan: 

‚shalatlah karena tuhanmu, dan letakkanlah tanganmu di dada‛. Riwayat yang 

disandarkan kepada disandarkan kepada Sayyidina Ali ra. Itu berbunyi : 

‚Letakkanlah tanganmu di atas tangan kirimu sejajar dengan dan sewaktu 

melaksanakan shalat‛.
54
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Penulis tidak sependapat dengan yang menafsirkan kata inhar dalam arti 

meletakkan tangan kanan di atas dada saat shalat, karena Rasul SAW melakukan 

shalat dengan peletakan tangan yang berbeda-beda. Dan atas dasar itu para ulama 

akhirnya memperkenalkan istilah Tanawwu’ Al- ibadah dalam arti keragaman cara 

Nabi dalam beribadah, ini mengantar kita menyatakan bahwa menafsirkan inhar 

seperti yang riwayat yang disandarkan kepada Imam Ali Ibn Abi Tahlib di atas 

tidaklah tepat, karena seandainya demikian maka tidak mungkin Rasul SAW akan 

melakukan shalat tidak seperti tersebut.
55

 

Secara umum kita dapat berkata bahwa kata An-Nahr digunakan secara 

populer dalam arti meneymbelih binatang sebagai syiar Agama. Hari raya Idul Adha 

juga dinamai Id An- Nahr karena ketika itu dianjurkan untuk menyembelih binatang 

sebagai kurban. Atas dasar itu penulis cenderung memahami kata tersebut dalam arti 

menyembelih binatang baik dalam konteks Idul Adha, maupun Aqiqah. 

 

            

 

3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus. 

Istilah Syani yang diturunkan dari kata Syana’an berarti permusuhan, kebencian, 

kemarahan, dan Syani adalah orangnya, yang memiliki ciri-ciri ini. Dahulu 

masyarakat Arab jika menegtahui ada seseorang yang sebelumnya memiliki anak 

laki-laki dan anak perempuan, lalu menyebut orang tersebut sebagai abtar ( pincang 

).
56 
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Rasulullah SAW diejek oleh kaum musyrikin sebagai seorang yang terputus 

keturunannya. Allah SWT menampik ejekan itu melalui kedua ayat yang lalu dan 

menggembirakan Rasulullah SAW. dengan anugerah yang antara lain keturunan 

yang banyak serta memerintah beliau mensyukuri Allah SWT dengan perintah 

sholat, berdoa, dan menyembelih kurban. Ayat di atas mengembalikan ejekan kepada 

pengucapnya dengan menyatakan sesungguhnya pembencimulah yang abtar, yakni 

terputus keturunannya dan luput dari kebajikan.
57

 

Rasulullah SAW dijanjikan oleh Allah SWT bahwa keturunannya maupun 

umatnya bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terputus. Sementara 

itu Allah SWT membenci orang-orang yang menghina Rasulullah SAW dan 

mengatakan bahwa Rasulullah SAW akan dilupakan setelah dia wafat karena 

menurut orang-orang yang membencinya beliau tidak mempunyai penerus. Ternyata 

hingga saat ini umat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang terputus 

keturunannya dan kepercayaannya. 

Pokok-pokok isinya : 

1) Allah SWT menjanjikan kepada Rasulullah SAW  untuk memberikan nikmat 

yang tidak ternilai harganya dan janji itu ditepati. 

2) Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW  agar mengerjakan shalat dan 

menyembelih hewan kurban sebagai tanda syukur terhadap nikmati tersebut. 

3) Orang yang  mencela Rasulullah SAW  tidak akan disebut kecuali 

kejahatannya saja.
58
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BAB III 

METODE PENELITIAN 



 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian  

A.  Lokasi Penelitian 

Dilihat dari segi tempatnya penelitian ini di kelompokkan kepada penelitian 

lapangan (field). Penelitian ini juga biasa disebut dengan penelitian kancah. Yang 

dimaksud adalah penelitian kancah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat, 

yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai 

kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Pengumpulan data dikerjakan 

dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan atau observasi dan studi 

dokumentasi, setelah data diolah, digunakan untuk menguji hipotesis, disimpulkan, 

kemudian ditafsirkan dan digeneralisasi.
59

 

Adapun lokasi Penelitian ini berada di Balla Lompoa Sungguminasa, 

Kabupaten Gowa. Keanekaragamaan yang terlihat di Balla Lompoa dan juga sebagai 

daerah yang paling sering dilaksanakannya tradisi Accera’ kalompoang  lahir dalam 

masyarakat yang dari sisi keislamannya memiliki karakteristik tersendiri. Di Balla 

Lompoa juga dikenal yang memiliki nuansa keislaman yang menarik sehingga 

menjadi alasan kuat untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. 

b. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2020 sampai bulan 

september 2021. 
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B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu 

sebuah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial; individu, 

kelompok, lembaga atau masyarakat.
60

 Penelitian kualitatif ini cenderung 

menekankan perbandingan sebagai salah satu kekuatan karena perbandingan ini juga 

yang membuat penelitian kualitatif dapat menekankan proses dan dapat menegaskan 

konteks sosial dimana suatu gejala itu muncul.
61

 Berkaitan dengan tradisi ini maka 

penelitian ini dilakukan untuk memperoleh penelusuran tentang tradisi Accera’ 

kalompoang  pada masyarakat dengan memperhatikan aspek nilai dan makna yang 

terkandung dalam tradisi tersebut.  

C. Pendekatan Penelitian 

Penulis menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan tafsir dan 

pendekatan fenomenologi. 

1. Pendekatan Ilmu Tafsir 

Dalam dunia tafsir dikenal istilah corak tafsir yang berkaitan dengan aspek 

formal dari ayat-ayat Al-Qur’an yang menjadi objek material kajian. Jika kita 

melihat penelitian yang pernah dilaksanakan menunjukkan bahwa objek tafsir tidak 

hanya mencakup masalah keagamaan (kepercayaan, hukum dan ahklak), tetapi juga 
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masalah-masalah kemasyarakatan yang biasa dikenal dengan sebutan corak tafsir 

Ijtima’i. Yang menjadikan ayat-ayat kemasyarakatan sebagai objek.
62

 

2. Pendekatan Antropologi 

Dengan demikian pendekatan antropologis yang dimaksud dalam tulisan ini 

adalah sudut pandang atau cara melihat (paradigma) memperlakukan 

sesuatu gejala yang menjadi perhatian dengan menggunakan kebudayaan 

dari gejala yang dikaji tersebut sebagai acuan dalam melihat, 

memperlakukan dan menelitinya. Pendekatan antropologis dalam 

memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami 

agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini agama nampak 

akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan 

berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain 

bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam 

melihat suatu masalah digunakan pula untuk memahami agama.
63

 

D. Sumber Data 

 Adalah sumber yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam penelitian 

kualitatif, sumber data terbagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

1. Data Primer 
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Data primer adalah suatu objek atau dokumen original (material mentah) dari 

pelaku.
64

 Data primer yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung (dari tangan 

pertama) yang dapat diperoleh dari lapangan dengan mengadakan observasi, 

wawancara, dan data tertulis (sumber pertama) terhadap beberapa informan, yang 

terdiri dari beberapa orang. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan 

penelitian pustaka (tafsir). 

Adapun data primer dari lapangan yang diperoleh dari para responden yang 

dianggap dapat memberikan informasi tentang objek yang akan diteliti, yaitu Tradisi 

Accera’ kalompoang  yang dilakukan di Balla Lompoa Kabupaten Gowa, Para 

informan tersebut dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: para tokoh adat, tokoh 

agama dan tokoh masyarakat. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 

dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber 

sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original
65

, 

serta Al-Qur’an dan kitab tafsir.
66

 

E. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti 

sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka 

kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan 

dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan 
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melalui observasi dan wawancara.
67

 Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, tahap 

fokus dan seleksi, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat konklusi 

pada hasil yang di dapat di lapangan. 

Tujuan dari metode Pendekatan untuk mengetahui dan memahami akan 

makna dan motif atau motivasi atau yang melatar belakangi tingkah laku dan tujuan 

mereka melaksanakan tradisi Accera Kalompoang. 

F. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris.
68

 Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun data kualitatif dapat diperoleh dari 

transkip wawancara, catatan observasi, catatan harian, transkripsi audio atau video, 

dan catatan dokumen atau laporan.
69

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti adalah Field Research, yaitu Peneliti mengadakan penelitian di dalam 

masyarakat melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu mengenai permasalahan 

yang akan dibahas. Metode yang digunakan adalah; 

a. Metode Observasi 

Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
70

Dalam hal ini peneliti 
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menggunakan observasi partisipasi (participant observation) yaitu studi yang 

disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan, di 

mana pengamat atau peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari dari 

subjek atau kelompok yang diteliti.
71

 

b. Metode Wawancara (interview) 

Merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau 

keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan 

yang sistematis dan terorganisir.
72

 Peneliti akan melakukan independent interview 

yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, kemudian hasil percakapan tersebut 

dicatat atau direkam oleh pewawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik 

independent interview, di mana peneliti dan informan bertatap muka langsung di 

dalam wawancara yang dilakukan. Dalam wawancara mendalam berlangsung suatu 

diskusi terarah di antara peneliti dan informan menyangkut masalah yang diteliti.
73

 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. Metode dokumenter adalah metode yang digunakan 

untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka 

bahan documenter memegang peranan yang amat penting.
74

 

                                                           
71

Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, h. 312. 

72
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualititif Teori & Praktik, h. 165. 

73
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 82.  

74
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial lainnya, Edisi II, h. 124.  



 

 

G. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam 

penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan 

bersamaan dengan pengumpulan data.
75

Teknik pengumpulan data dan analisis data 

pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan.Kedua bagian tersebut berjalan 

serempak. Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan 

pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai 

dikerjakan. Analisis data mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, 

memilih dan mengaturnya ke dalam unit-unit, mengsintesiskannya, mencari pola-

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang akan dipaparkan kepada orang lain (pembaca laporan penelitian).
76

 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban 

yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, 

diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu, data reduction, data display dan Conclusion 

Drawing/Verification.
77

 

a. Data Display (Penyajian Data) 
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Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data.Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, grafik, phie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, 

maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan lebih 

mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dalam hal yang telah disebutkan sebelumnya, Miles dan Huberman (1984) 

menyatakan ‚the most frequent form of display data for qualitative research data in 

the past has been narrative text‛.Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan mencantumkan dan menampilkan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display 

data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network 

(jejaring kerja) dan chart. 

b. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama 

peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 



 

 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencariya bila 

diperlukan. 

c. Reliability Data (Uji Data) 

 Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang 

sudah dapat dipercaya yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 

juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya maka berapakali 

pun diambil tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan 

sesuatu.Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.
78

 

 Pengertian umum menyatakan bahwa instrumen penelitian harus 

reliable.dengan pengertian ini sebenarnya kita dapat salah arah yang diusahakan 

dapat dipercaya adalah datanya. Bukan semata-mata instrumennya ungkapan yang 

mengatakan bahwa instrumen harus reliabel sebenarnya mengandung arti bahwa 

instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkapkan data yang bisa 

dipercaya. Apabila pengertian ini sudah tertangkap maka akan tidak begitu 

menjumpai kesulitan dalam menentukan cara menguji reliabilitas instrumen. 

d. Conclusion Drawing 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 
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kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, 

karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti 

berada di lapangan.
79
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A.  Hakikat Tradisi Accera’ kalompoang  di Balla Lompoa Sungguminasa 

Kabupaten Gowa 

1. Pengertian Accera Kalompoang 

 Dari segi bahasa Accera’ artinya pengaliran darah, sedangkan Kalompoang 

artinya kebesaran atau Gaukang sedangkan dari segi istilah adalah merupakan 

upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Gowa 

yang tersimpan di museum Balla Lompoa inti dari Upacara ini adalah Allangngiri 

Kalompoang yaitu pembersihan benda-benda pusaka dan penimbangan mahkota 

salokoa. Makhkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Gowa pertama yaitu 

Tumanurung yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-raja berikutnya. 

 Adapun benda-benda kerajaan yang dibersihkan diantaranya: tombak rotan 

berambut ekor kuda ( panyanggaya barangan ), parang besi tua ( lasippo ), keris emas 

yang memakai permata ( tatarapang ), senjata sakti sebagai atribut saja yang 

berkuasa ( sudanga ), gelang berkepala naga ( ponto janga-jangayya ), kalung 

kebesaran ( kolara ), anting-anting emas murni ( bangkara taroe ), dan kancing emas 

( kancing gaukang ), selain benda-benda pusaka tersebut, juga ada beberapa benda 

impor yang tersimpan di museum Balla Lompoa turut dibersihkan, seperti: kalung 

dari kerajaan zulu, Filipina, pada abad ke-16 tiga tombak emas; parang panjang ( 

berang manurung ): panning emas murni pemberian kerajaan Inggris pada tahun 

1814 M; dan medali emas pemberian belanda. 

Upacara adat Accera’ kalompoang  adalah salah satu ritual adat yang bersifat 

sakral yang sangat diyakini dan dihormati masyarakat Kabupaten Gowa, Sulawesi 

selatan. Upacara yang digelar dirumah adat Balla Lompoa, atau istana Raja Gowa 



 

 

ini merupakan upacara ritual terbesar sepanjang tahun dan digelar setiap tahun, 

yakni pada tanggal 10 Zulhijjah berlangsung selama 2 hari berturut-turut setiap 

selesai shalat Idul Adha.  

B. Sejarah Lahir dan berkembangnya Tradisi Accera’ kalompoang  di Balla Lompoa 

Sungguminasa Kabupaten Gowa 

Sebelum membahas tentang tradisi Accera’ kalompoang , maka harus 

diketahui terlebih dahulu siapa-siapa saja yang menjadi objek penelitian penulis 

dalam mengumpulkan data-data dan hasil wawancara selama penelitian berlangsung. 

Sebagian besar dari hasil wawancara yaitu dari seorang kurator/pengelola Museum 

Balla Lompoa Sungguminasa yang Bernama Andi Jufri Tenri Bali. M.PL selain 

beliau selaku pengelola beliau juga seorang sejarawan Dan budayawan, dari cucu 

langsung dari Raja itu sendiri bapak Andi Kossasih Dg: Liwang karaeng Tallo dan 

dari Tokoh Agama yang telah ditunjuk langsung dari keluarga Raja sebagai Anrong 

Guru yaitu Bapak Dg. Naja. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi Jufri Tenri Bali mengenai sejarah 

(pra) Tradisi Accera’ kalompoang  mengatakan bahwa ‚upacara tradisional 

merupakan bagian yang integral dari kebudayaan masyarakat pendukungnya yang 

berfungsi sebagai pengokoh norma-norma serta nilai-nilai budaya yang telah berlaku 

secara turun temurun, norma-norma serta nilai-nilai yang ditampilkan dengan 

pemeragaan secara simbolis. 

Sebelum datangnya Islam di kerajaan Gowa pada saat itu, sistem 

kepercayaan masyarakat adalah kepercayaan dewa tunggal. Pemujaan terhadap roh 

nenek moyang pernah berkembang, Hal ini ditandai dengan adanya pemeliaraan 

tempat-tempat keramat yang dikenal oleh masyarakat Gowa sejak lama. Dalam buku 



 

 

Ensiklopedia suku bangsa di Indonesia disebutkan bahwa sebelum datangnya agama 

Islam di Sulawesi Selatan, Orang Makassar mempercayai adanya tokoh-tokoh dewa 

seperti ( Batara guru ) dewa pencipta jagad, ( Patotoe ) dewa yang menentukan nasib 

manusia ( dewa sawue ) dewa tunggal, roh nenek moyang, serta makhluk gaib 

lainnya yang menenmpati tempat-tempat keramat, keyakinan itu masih nampak 

pelaksanaan upacara-upacara setempat, terutama yang berkaitan dengan pertanian 

dan daur hidup, serta pemeliharaan tempat-tempat keramat oleh masyarakat 

setempat. 

Upacara adat yang sakral ini pertama kali dilaksanakan oleh Raja Gowa yang 

pertama kali memeluk Agama Islam, yakni I Mangangarangi Daeng Manrabbia 

Karaeng Lakiung Sultan Alauddin pada tanggal 9 Jumadil Awal 1051 H. atau 20 

September 1605 M. Raja inilah yang pertama  merubah waktu pelaksanaan upacara 

pencucian dan pemberkahan benda-benda Kalompoang pada tanggal 10 zulhijjah, 

setiap selesai shalat idul Adha. Meskipun Raja Gowa ke- 14 itu telah memulainya, 

namun upacara ini belum dijadikan sebagai tradisi. Kemudian diteruskan oleh 

putranya Raja Gowa ke-15 yakni; 

I Manuntungi Daeng Mattola Karaeng ujung Karaeng Lakiung Sultan 

Malikussaid Tumenanga Ri Papambatuna. Dan Raja inilah yang memonumentalkan 

rutinitas pelaksanaan upacara adat dengan nama Annyossorok dan Allangngiri 

benda-benda Kalompoang atau Gaukang . Kemudian dilanjutkan oleh Raja Gowa ke-

16 yakni; 

I Mallombassi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Sultan 

Hasanuddin Tumenanga di Pangkana yang bergelar Ayam Jantan dari timur, Raja  

inilah yang mentradisikan penyembelihan hewan kurban bernuansa islam. Dan 



 

 

tradisi ini diberlakukan secara tertata baik secara adat maupun bernuasa Islam secara 

berkelanjutan  dan terkristalisasi cara dan bentuknya kepada Raja-raja Gowa silih 

berganti pemerintah sampai saat ini.
80

 

C. Prosesi dan Makna simbolis dalam tradisi Accera’ kalompoang   

 Upacara tradisi Accera’ kalompoang  dilaksanakan selama dua hari yaitu 

pada tanggal 9-10 Dzulhijjah, adapun ritual yang dilakukan secara berurutan, hari 

pertama: 

1. Allekka je’ne   

 Dalam ritual Alleka Je’ne dipimpin oleh Anrong Guru Bapak Dg. 

Naja yang telah ditunjuk langsung oleh keluarga kerabat Raja. Prosesi 

Allekka je’ne  yaitu ‚acara menjemput, mengambil, dan mengantar air 

bertuah disumur kerajaan bungung lompoa di Tamalate waktunya antara jam 

07.30-09.30. Mengapa harus di pagi hari? Menurut beliau ‚Karena di pagi 

hari itu matahari awal menyinari bumi seraya memberitahu kepada semua 

makhluk di alam semesta ini untuk memulai aktivitasnya‛. Sebelum Allekka 

je’ne dilakukan, anrong guru mokking dan peserta upacara menyediakan 

bahan-bahan untuk ritual pa’rappo, Diantaranya yaitu: ( Sirih, pinang, kapur, 

tembakau, pisang manurung, gambir, bente atau lappo dan ujung daun  

pisang yang paling muda ).  

 Setelah bahan-bahannya telah siap maka dari bahan-bahan tersebut 

itu dikalomping atau disatukan dalam 3 bagian dan ketiga bagian ini berbeda 

bentuknya, kalomping pertama berbentuk huruf ‚Alif‛ kalomping kedua 

berbentuk huruf ‚Lam‛ dan kalomping ketiga berbentuk huruf ‚Ha‛ dan  
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ketiga bentuk kalomping ini disatukan maka berbentuk huruf "Allah‛. 

Ketika dikalomping dianjurkan membaca;‚Bismillahirrohmanirrohim, 

Syahadat, dan bershalawat kepada Rasulullah SAW. Pa’rappo ini adalah 

sesajen yang akan diturunkan di air bertujuan; meminta restu kepada Allah 

dan Rasulnya dan kepada para leluhur terutama kepada penguasa air yaitu 

Nabiuallah Khidir As. Setelah prosesi pa’rappo telah selesai selanjutnya 

memasuki pada prosesi Allekka je’ne . 

 Sebagaimana yang dapat dipahami bahwa sebelum pengambilan air 

ini berlangsung maka terlebih dahulu juga tidak lupa bertawassul kepada 

Rasulullah SAW dengan cara mengirimkan pahala sedekah fatihah dan 

bershalawat kepada Rasulullah SAW, pembacaan Fatihah dan Sholawat ini 

bertujuan sebagai washilah kepada Rasulullah SAW karena dengan cara 

berwashilah kepada beliau maka segala apa yang kita inginkan akan diijabah 

oleh Allah SWT termasuk meminta restu kepada para leluhur. Ketika 

mengambil air dianjurkan memberi ‚salam‛ kepada penguasa air dengan 

ucapan ‚Assalaamu alaika ayyuhannabiy, Timbah pertama mengucapkan 

didalam hati ‚A‛ timbah kedua mengucapkan ‚I‛ timbah yang ketiga 

mengucapkan ‚U‛ setelah 3 kali mengambil air maka air tersebut disatukan 

dalam satu tempat lalu air tersebut dibacakan sholawat 7 kali. kenapa 7 kali? 

Menurut anrong guru ‚membaca sholawat 7 kali sebagai syarat 7 lapis langit 

dan 7 lapis bumi dan 7 ayat didalam surah Al- Fatihah‛. Setelah itu anrong 

guru ini memimpin Do’a  dan isi dari doanya itu meminta ridho dan 

berkahnya  serta doa keselamatan dunia dan akhirat terkhusus untuk 

masyarakat Gowa itu sendiri.  



 

 

 Fungsinya; ‚di pergunakan dalam pembersihan benda pusaka atau 

benda Kalompoang atau Gaukang, berfungsi untuk mensucikan kerbau yang 

akan di sembelih selain itu juga digunakan untuk kemaslahatan ummat‛
81

, 

setelah prosesi Allekka je’ne  ini maka air tersebut disimpan dikamar 

Kalompoang untuk dipergunakan pada hari H. nya. 

2. Annyamballe tedong  ( Meyembelih kerbau )
82

 

Sebelum penyembelihan kerbau dilakukan terlebih dahulu adalah Appassili 

Tedong ( mensucikan kerbau ). Dengan cara memberikan wudhu kepada 

kerbau yang ingin disembelih, dan air yang digunakan pada pemberian 

Wudhu  kepada kerbau adalah sebagian air yang telah diambil dari bungung 

lompoa sekaligus Apparurui Tedong dengan cara memberikan kain putih 

pada badan kerbau sebagai pakaian ihram, Mengapa kerbau harus disucikan 

dan diberikan kain putih? Menurut beliau ‚kerbau ini disucikan agar dia 

kembali kepada Allah dengan suci dan menyerahkan dirinya dengan cara 

yang baik‛.   

 Selanjutnya Appalili Tedong Dengan cara membawa kerbau tersebut 

untuk mengelilingi Balla Lompoa sebanyak 7 kali seperti tawaf dan 

membaca; Tasbih, Tahmid, Tahlil, dan takbir bertujuan meminta ridho 

kepada Allah SWT. Setelah Appassili maka kerbau tersebut dibawa 

ketempat pemotongan 

Jadi yang diberikan amanah untuk menyembelih hewan kurban 

tersebut kembali diamanahkan kepada Anrong guru yakni Dg Naja yang 

telah diberi amanah dari kerabat Raja itu sendiri dan dilakukan 
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penyembelihannya sesuai syariat Islam.‚Siapa saja yang terlibat dalam 

mengadakan kerbau atau hewan Kurban tersebut‛? Menurut beliau ‚yang 

mengadakan hewan kurban penyelenggaraannya di sponsori oleh keluarga 

kerabat Raja itu sendiri secara bergiliran dan bekerjasama dengan 

pemerintah daerah dan juga didukung oleh masyarakat luas‛. ‚Kemudian 

diniatkan untuk siapa‛? Menurut beliau tujuan pemotongan hewan kurban 

ini diniatkan pahalanya sampai kepada leluhur yang telah menghadirkan 

kerajaan Gowa dan termasuk didalamnya yang menggagas penerimaan Islam 

dikerajaan Gowa‛.  

Selanjutnya melangkah kepada prosesi penyembelihan hewan kurban 

dengan cara sesuai syariat Islam; Hewan yang akan dikurbankan dibaringkan 

kesebelah rusuknya yang kiri dengan posisi hewan tersebut menghadap 

kearah kiblat, diiringi dengan membaca doa ‚Rabbana taqabbal minna 

innaka antas sami‟ul „alim.‛ (‚Ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban 

kami ini, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Lagi Maha 

Mengetahui.‛).
58

 Penyembelih melakukan penyembelihan, sambil membaca: 

‚Bismillahi Allahu akbar.‛ (Artinya: ‚Dengan nama Allah, Allah Maha 

Besar‛). Setelah itu disunahkan untuk membaca sholawat atas Nabi 

Muhammad SAW.
59

 Kemudian penyembelih membaca doa, agar apa yang 

diniatkakan dan kurbanya diterima Allah SWT. Sebagaimana doa yang 

dibaca Nabi Muhammad yaitu : 

 

 
‚Ya Allah, ini pemberian-Mu dan aku kembalikan kepada-Mu 

maka terimalah ini dariku‛ 



 

 

 

Setelah prosesi penyembelihan hewan kurban telah selesai,  sebagian 

darah kerbau disimpan pada piring kecil sedangkan dagingnya untuk 

keperluan sesajian pada Acara Appidalleki  dan konsumsi peserta upacara. 

Simbolisasi dari darah itu yang Bermakna ‚sebagai penolak atau tumbal 

dari segala bahaya atau bencana dari persoalan-persoalan dari berbagai 

aspek sosial yang disepakati secara teguh dan secara turun temurun‛. 

3. Appidalleki artinya ‚prosesi meminta berkah kepada Allah.‛
83

  

 kegiatan ini dilaksanakan pada malam hari atau sesudah isya dan malam 

takbiran idhul adha. ‚Mengapa harus dilaksanakan malam hari‛? Menurut 

Andi Kossasih ‚karena waktu yang paling baik untuk berdoa kepada Allah 

adalah malam hari‛.  

Prosesi Appidalleki ini terlebih dahulu yang melakukan pemberkahan 

adalah kerabat atau cucu langung dari Raja Gowa yaitu Andi Kossasih Dg 

Liwang Karaeng Tallo dengan cara memakai dupa ( kemenyan ) dupa ini 

sebagai syarat untuk penyampai hajat kita kepada Allah, untuk para leluhur, 

ketika memakai dupa ada beberapa bacaan yang dibaca: 

1. Basmalah 

2. Syahadat 

3. Do’a: Nukutunumi dupayya, dupana Alla Ta’ala dupa battu 

rimakka, kamannyang battu rimadina, awalli ampabattui, 

malaika’ antarimai, angngerang mange risombangku alla ta’ala 

ri arasa kursia barakka’ 
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4. Kemudian mengirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, 

para Nabi, para Malaikat, para waliullah, panrita, dan hamba-

hamba Allah yang sholeh.  

Tujuan mengingat untuk rasa syukur kepada Allah SWT dan kepada 

Rasulullah dan memohonkan keselamatan dunia beserta isinya terkhusus 

kepada masyarakat Gowa dan kepada para leluhur yang telah 

memperjuangkan kerajaan Gowa. 

Setelah prosesi memakai dupa selanjutnya kembali dipimpin oleh 

Anrong guru untuk pembacaan doa syukur kehadirat Allah SWT, selain dari 

pembacaan doa juga dirangkaikan dengan pembacaan barazanji, zikir, atau 

rotib atau dalam bahasa Makassar yang disebut (Rate’) kegiatan ini telah 

dipersiapkan semua  oleh keluarga kerabat Raja seperti didalamnya berupa 

makanan adat tradisional, daging kerbau, ayam dan lauk pauk bersamaan 

dengan kue-kue dalam kemasan tradisional dan masih banyak lagi
84

 

4.  Allangngiri Kalompoang 

  Masih dalam suasana hari raya idul Adha, bertepatan tanggal 10 

Dzulhijjah ba’da shalat Dzuhur sebelum acara inti allangngiri atau Accera’ 

kalompoang  diawali dengan pembacaan kalam ilahi sesudahnya itu 

pembacaan doa dibawakan oleh Anrong Guru secara berurutan dilaksanakan 

sebelum acara sebelum prosesi Allanggiri dimulai maka terlebih dahulu 

membakar dupa ( kemennyan ) dengan tujuan;  seperti biasa memohon ridho 

Allah dan keberkahannya dan yang yang mencuci benda-benda pusaka ini 

adalah dari kerabat raja gowa sendiri atau cucunya yakni Bapak Andi 
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Kossasih bersama dengan dewan adat bate salapanga kemudian dalam 

prosesi Allangngiri ini dibagi 2 tugas ; khusus yang mencuci mahkota Raja 

dan ikutannya adalah keturunan atau cucu dari Raja gowa itu sendiri dan 

khusus yang mencuci benda-benda yang lain adalah; Dewan adat bat 

salapanga.
85

 

 Adapun bahan-bahan yang dipake mencuci benda-benda kalompoang 

atau Gaukang yakni: 

1. Air ( yang diambil dari bungung lompoa ) berfungsi; mencuci 

benda-benda Kalompoang atau Gaukang. 

2.  Jeruk nipis berfungsi; membersihkan karat dari benda-benda 

Kalompoang kalau ada karatnya.  

3. Rajutan bambu muda pengganti kapas, membersihkan dan 

mensucikan, dan mengasah ketajaman benda-benda 

kalompoang atau Gaukang. 

4. Minyak wangi berfungsi; mengharumkan kembali benda-

benda Klaompoang atau Gaukang. 

selanjutnya prosesi pencucian benda-benda pusaka pertama, yang mencuci 

adalah cucu Raja Gowa yakni Andi Kossasih dengan menggunakan Air Suci 

dari Bungung Lompoa, jeruk nipis, rajutan bambu muda atau kapas dan 

minyak wangi. Alat yang dicuci adalah; Mahkota Raja, ponto janga-janga, 

kolara, tobo kaluku, bangkarak taroe, kancing Gaukang, dan cincin Gaukang. 

 Kedua, Dewan adat bate salapanga juga sama yang digunakan oleh 

cucu Raja. Alat yang dicuci adalah; sudanga, mata tombak, lasippo, 
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tatarapang, dan  kalewang. Setelah dicuci dan diberi wangi-wangian maka 

Anrong Guru kembali masuk di dalam Kamar Kalompoang atau berangkas.
86

 

D. Keistimewaan 

Yang menarik dari pelaksanaan Upacara Accera’ kalompoang  adalah pada 

saat penimbangan Mahkota salokoa atau mahkota emas murni seberat 1.768 

gram dengan diameter 30 cm dan berhias 250 butir berlian. Penimbangan 

mahkota tersebut sangat penting bagi petinggi dan masyarakat Gowa, karena 

penimbangan itu merupakan petunjuk bagi mereka  di masa akan datang. 

Mahkota tersebut tidak pernah di perbaiki dengan menambah atau 

mengurangi timbangannya, namun uniknya, pada saat penimbangan 

dilakukan dalam upacara Accera’ kalompoang  ini, timbangan mahkota 

tersebut sering berubah-ubah terkadang berkurang dan terkadang pula 

bertambah jika timbagan mahkota itu berkurang, maka itu menjadi pertanda 

akan terjadi  bencana dinegeri mereka. Pernah suatu ketika timbangan 

mahkota tersebut berkurang dan terbukti terjadi tanah longsong di 

bawakaraeng yang menelan puluhan korban. Sebaliknya, jika timbangan 

mahkota tersebut bertambah, maka itu menjadi pertanda kemakmuran akan 

datang bagi masyarakat  gowa. Suatu ketika, mahkota yang beratnya kurang 

dari 2 kilo gram ini tidak dapat diangkat oleh siapapun, bahkan 4 orang 

sekaligus berusaha mengangkatnya, namun tetap saja tidak sanggup. 

Secara logika, kejadian yang aneh itu sangat sulit dipercaya. Namun, 

karena telah terbukti, para keturunan Raja –raja Gowa serta masyarakat 
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umum sudah meyakininya. Oleh karena itu, mereka senantiasa mendudukung 

dan memelihara tradisi upacara Accera Kalompoang.
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E. Makna simbolis  Accera’ kalompoang  

1. Makna simbolis 

 Allangiri, berarti membersihkan lahiriyah dan menanamkan 

keyakinan akan kesucian.  

 Annyossorok, yaitu meluluhkan segala sifat ketidakbaikan manusia. 

 Accerak, artinya menolak bencana mala petaka dalam berkehidupan 

atau terkait aspek sosial.  

 Annimbang, ‚diyakini bahwa hasil timbangan benda utama benda- 

benda pusaka utama yang terbuat dari emas. Sebagai evaluasi 

tentang Pertanda baik buruknya kehidupan ditentukan oleh berat 

ringannya hasil penimbangan. Ritual ini berfungsi untuk mengetahui 

apa yang akan terjadi pada masyarakat Gowa dimasa depan. Jika 

berat mahkota Salokoa berkurang maka akan terjadi sebuah bencana 

atau ketidakjayaan pada masyarakatnya, sebaliknya jika timbangan 

mahkota Salokoa lebih berat dari biasanya maka pertanda 

kemakmuran pada masyarakat Gowa‛. 
88
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F. Faktor-faktor yang mendukung terjaga dan lestarinya Tradisi 

Accera’Kalompoang di Balla Lompoa Kabupaten  Gowa 

Andi Jufri Tenri Bali M. PL selaku curator/ pengelola museum Balla Lompoa 

Sungguminasa Kabupaten Gowa juga sebagai sejarawan dan budayawan mengatakan 

bahwasanya; ‚Tradisi Accera’ kalompoang  sudah menjadi bagian kehidupan budaya 

oleh Masyarakat Gowa dimana sebagai pelaksana utama adalah jihad kerabat atau 

keluarga kerajaan Gowa dan kemudian didukung oleh pemerintah daerah serta 

masyarakat luas dari berbagai kalangan sehingga Tradisi Accera’ kalompoang  masih 

terjaga keutuhannya sampai sekarang ini. Dengan hadirnya tradisi Accera’ 

kalompoang  ini sangat berdampak baik kepada masyarakat pada umumnya dari 

berbagai kalangan dan juga bagi keluarga raja sehingga terbentuk yang namanya 

(hablumminallah) hubungan kepada Allah SWT dan (Hablummniannass) dan 

hubungan kepada sesama manusia sehingga ‚dengan itu Allah SWT menurunkan 

rahmat dan berkah kepada masyarakat dan bermohon kepada Allah SWT supaya 

dijauhkan kepada bala bencana yang akan menimpa tempat itu khususnya di 

Sungguminasa Kabupaten Gowa‛.
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G. Implikasi nilai-nilai QS. Al-Kautsar  dalam Tradisi Accera’ kalompoang  di 

Balla Lompoa Kabupaten Gowa  

 

Melakukan penelitian terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia demi menjaga 

nilai-nilai keutuhan dalam tradisi sehingga terjaga dan dilestarikan. Nilai-nilai yang 

diajarkan dalam tradisi tersebut akan memberikan pengaruh pengetahuan dan 

pemehaman tersendiri bagi masyarakat tentang bagaimana sebenarnya tujuan dan 

makna pelaksanaan tradisi tersebut. Dengan melakukan penelitian juga terutama 

menyangkut masalah agama dilihat mana tradisi yang sesuai dengan ajaran agama 

islam dan mana tradisi yang bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Tradisi 

Accera kalompoang itu sejalan dengan ajaran islam karena semua prosesinya terdapat 

nilai-nilai ajaran agama islam, salah satu prosesinya yaitu didalamnya terdapat 

prosesi penyembelihan hewan qurban. 

           

2. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah[1605]. 

 

[1605] Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan Qurban dan mensyukuri nikmat 

Allah. 

Allah SWT telah pasti akan menganugerahkan sedemikan banyak anugerah 

kepada Rasulullah SAW. Maka wajar sekali jika ayat-ayat diatas memerintahkan 

beliau bahwa jika demikian maka sholatlah demi tuhan pemeliharamu dan 

sembelihlah binatang untuk kamu sedekahkan kepada yang butuh dan jangan menjadi 



 

 

seperti yang Allah kecamkan pada surah yang lalu, yang menghardik anak yatim yang 

meminta sedikit daging sembelihan. 
90

 

Pada ayat ini Allah menyandingkan dua ritual ibadah sholat dan qurban. 

Padahal kita telah mengetahui bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang vertical. 

Ibadah seorang hamba kepada Allah SWT didalam bermunajat, menyembah, dan 

berdo’a kepadanya. Sedangkan ibadah kurban adalah ibadah yang vertical dan 

horizontal dimana terdapat dua aspek ibadah yaitu kepada Allah SWT dan sesama 

manusia ketika ayat tersebut menyandingkan dua aspek ibadah.penulis memahami 

bahwa inilah salah satu tolak ukur keimanan manusia jika mereka rajin sholat dan 

Allah memberikan reski yang cukup dalam kehidupannya, maka lakukanlah ibadah 

kurban sebagai tanda syukur kepada Allah dan memenuhi perintahnya sesuai ayat 

tersebut. 

Secara umum kita dapat berkata bahwa kata an-nahr digunakan secara 

populer dalam arti menyembelih binatang sebagai syiar Agama. Hari raya idul adha 

juga dinamai id an-nahr karena ketika itu dianjurkan untuk menyembelih binatang 

sebagai kurban. Atas dasar tersebut dalam arti menyembelih binatang baik dalam 

konteks idul adha, maupun aqiqah. terkait penjelasan Al-qur’an tentang sholat dan 

berkurban dalam QS.Al-kautsar ayat :2. 

Ibadah kurban juga menjadi sarana untuk membentuk kepribadian yang penuh 

toleransi, media untuk menebar kasih sayang antar sesama. Hubungan yang baik akan 

terjalin antara yang kaya dan miskin. Setidaknya selama beberapa hari tersebut orang 

yang kurang mampu akan merasakan kesenangan. Pada saat itu tidak ada lagi 

perbedaan status/ keadaan hidup yang mencolok. Pengorbanan yang tumbuh dalam 

pelaksanaan ibadah kurban itu akan mengikis sikap egois dan kikir. Berkurangya atau 

bahkan hilangnya sikap egois dan kikir itu sendiri, akan mempengaruhi untuk 
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kehidupan diri sendiri maupun orang lain.Wujud kepedulian sesama lewat ibadah 

kurban ini merupakan suatu rangkaian pengabdian kepada Allah yang memiliki dua 

dimensi yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Dengan melaksanakan ibadah 

kurban ini berarti kita telah beribadah kepada Allah dan sekaligus menjaga hubungan 

antar sesama tanpa terlihatnya perbedaan satu dengan yang lainya 

Dengan pelaksanaan tradisi Accera Kalompoang. Menurut pendapat penulis 

ketika melakukan sesi wawancara kepada pengelola adat balla lompoa, dan cucu 

langsung dari keturunan Raja, mereka memahami bahwa seluruh rangkaian prosesi  

tradisi Accera’ Kalompoang dimulai dari Allekka je’ne sampai acara puncak yaitu 

pencucian benda-benda pusaka didalamnya semua mengandung nilai-nilai Al-qur’an 

karena didalam pelaksanaanya mengandung hubungan kepada Allah dan hubungan 

kepada sesama manusia yaitu menghadirkan masyarakat sungguminasa, keluarga 

Raja dan bekerjasama dengan pemerintah daerah 

 



 

70 

 

BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam skripsi 

ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

dirumuskan tiga kesimp ulan sebagai berikut: 

1. Masyarakat Sungguminasa Kabupaten Gowa masih melestarikan Tradisi 

Accera’ kalompoang  karena Tradisi Accera’ kalompoang  ini memberikan 

manfaat kepada masyarakat Sungguminasa Kabupaten Gowa dan sangat 

meyakini adanya bala atau hal buruk, sehingga Tradisi Accera’ kalompoang  

ini diyakini oleh Masyarakat Sungguminasa Kabupaten Gowa bisa 

mengetahui apa yang akan terjadi pada masyarakat Kabupaten Gowa kedepan. 

Tradisi Accera’ kalompoang  juga diyakini bagi masyarakat kelurahan 

Sungguminasa bahwa bisa mendatangkan keberkahan dari Allah SWT. Selain 

mendapatkan keberkahan, dalam proses acara juga dapat mengundang sanak, 

keluarga, tetangga dekat maupun keluarga jauh dan merupakan ajang 

silaturrahmi bersama keluarga. 

2. Makna dan simbol Prosesi Tradisi Accera’ kalompoang  di Balla Lompoa 

misalnya pada proses Allekka jekne dimulai pada pagi hari karena pagi adalah 

sumber kehidupan. Pada proses Ammolong Tedong, kerbau adalah simbol 

kekuatan, integritas, dan social yang tinggi. Pada proses Appidalleki. 

Appidalleki dilakukan pada malam hari karena memiliki suasana yang 

menenangkan dan itu adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Pada prosesi 

Allangngiri Kalompoang darah yang digunakan untuk membersihkan benda 

pusaka mewakili semua hal buruk itu mungkin terjadi atau menghindari 



 

 

bencana. Dan fungsi utama Accera’ kalompoang  adalah untuk mengetahui 

apa yang akan terjadi pada masyarakatnya dimasa akan datang melalui proses 

Allangngiri Kalompoang atau penimbangan mahkota raja Salokoa. Fungsi 

social pada Accera’ kalompoang  yaitu agar masyarakat pendatang atau 

rantauan dapat ikut serta dalam Accera’ kalompoang  dan dapat mengetahui 

atau melihat perbedaaan antara proses pencucian benda pusaka di Gowa dan 

ditempat-tempat lainnya misalnya di Kabupaten Bone. 

3. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Tradisi Accera’ kalompoang  di 

Sungguminasa Kabupaten Gowa yaitu; nilai kesyukuran, bersyukur atas 

segala apa yang telah diberikan oleh Allah SWT Swt adalah salah satu bentuk 

bagaimana cara agar kita selalu mengingat kepada-Nya, nilai kebersamaan 

yang terdapat dalam tradisi Accera’ kalompoang  sangat jelas terlihat pada 

semangat dan antusias masyarakat dalam melaksanakan tradisi tersebut. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Accera’ kalompoang  yang 

dilakukan dimuseum Balla Lompoa Kabupaten Gowa memiliki nila-nilai 

moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari- hari yaitu 

mengagungkan sang pencipta, menghormati leluhur, melestarikan budaya, 

menjalin silaturrahmi, bekerjasama, tertib aturan, toleransi dan peduli 

terhadap sesama. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas. Dapat disarankan 

sebagai berikut: 



 

 

 Bagi pemerintah dan keluarga/kerabat kerajaan sebaiknya tetap menjaga 

kelestarian budaya/tradisi Accera’ kalompoang  yang ada dirumah Adat Balla 

Lompoa Kabupaten Gowa. Dan membuat memahami sejarah Accera’ kalompoang . 

Bagi masyarakat hendaknhya, turut serta dalam proses upacara pencucian benda-

benda pusaka Accera’ kalompoang , dan menjaga kelestarian budaya/tradisi tersebut. 

Dan juga agar dapat mengetahui perbedaan upacara pencucian alat pusaka di Gowa 

dan ditempat lain. 
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Lampiran-lampiran 

 

1. Prosesi Allekka je’ne  di Bungung Lompoa 

 

 

 

 

2. Prosesi pemotongan hewan kurban 

 



 

 

 

 

3. Prosesi appidalleki kalompoang ( pembacan rotib, barazanji, dan zikir ). 

 

 

 

 

 

4. Prosesi Allangngiri Kalompoang 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


