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ABSTRAK 

NAMA PENYUSUN      :  HASRIANI AYU 

NIM                                 :              

JUDUL SKRIPSI       : Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Kalomba Pada 

Masyarakat Kajang di Desa Tambangan Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba 

Penelitian ini membahas tentang Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Kalomba pada 

Masyarakat Kajang di Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 

mengemukakan tiga rumusan masalah yaitu Bagaimana Eksistensi Nilai-nilai Islam dalam 

Tradisi Kalomba Pada Masyarakat Kajang di Desa Tambangan Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba? Bagaimana Proses Pelaksanaan Tradisi Kalomba pada Masyarakat 

Kajang di Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba? Dan Bagaimana 

Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Kalomba pada Masyarakat Kajang di Desa Tambangan 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba? 
Jenis Penelitian ini tergolong Penelitian Kualitatif deskriptif dengan pendekatan 

penlitian adalah penelitian Sejarah, pendekatan Antropologi, dan pendekatan Sosiologi 

Agama selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan Field Reseach, penulis 

berusaha untuk mengungkapkan mengenai objek yang di bicarakan sesuai dengan keadaan 

yang terjadi di masyarakat. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh data bahwa Nilai-nilai Islam 

yang terkandung dalam Tradisi kalomba pada masyarakat Kajang di Desa Tambangan 

dimana tradisi kalomba Gotong royong, tolong menolong, bekerjasama, kekeluargaan dan 

habluminannas serta hablumillah.Tradisi kalomba dilakukan dengan beberapa tahapan awal 

persiapan pengumpulan dana, mempersiapkan modal untuk membeli bahan-bahan yang akan 

dipersiapkan ke tahap pelaksanaan Ma’buritta, mulai memanggil dukun, mengundang 

apparat pemerintah, tokoh adat, tetangga dan kenalan, serta mengundang sanak keluarga. 

Mulai dari janur kuning, Sulo safitri, Tala, Tide Tongko, Batu Leppa, Kamannyang, Ju’ju, 

Raung Kaju Patampulo/raung, Paddingin.  

Implikasi dari penelitian ini bahwa pandangan-pandangan yang miring mengenai 

tradisi kalomba yang berkembang ditengah masyarakat adalah sebuah anggapan yang tidak 

benar adanya karna upacara tersebut hanyalah sebuah pelaksanaan atas janji orang terdahulu. 

Tradisi kalomba yang pada dasarnya sebagai media pengibatan dan media persatuan dan 

kesatuan antar sesama warga kaitanya dengan ukhuwah Islamiah yang dimana Islam sanggat 

menganjurkan untuk menjaga tali silaturahim. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara kepulauan dengan berbagai macam budaya yang 

berbeda disetiap daerahnya. Itulah mengapa indonesia juga disebut negara 

multikulturalisme. Budaya di Indonesia sangatlah beragam dan mempunyai keunikan 

tersendiri. Budaya sendiri sudah ada sebelum masyarakat mengenal yang namanya 

Agama, dimana Budaya dan Agama satu kesatuan yang tidak bisa disatukan tapi bisa 

disandingkan. Alasannya karena budaya adalah hasil ciptaan manusia yang di 

dalamnya banyak hal yang kadang menyimpan dari Agama itu sendiri.  

Budaya berasal dari kata sankskerta yaitu buddhayah, yaitu bentuk jamak dari 

buddhi yang memiliki arti budi dan akal. Budaya memiliki makna yang berkaitan 

dengan akal, budi, adat istiadat dan tingkah laku manusia. Budaya ini tumbuh di 

tengah masyarakat dan diwariskan secara turun temurun. 

Salah satu budaya yang terkenal adalah budaya suku Kajang. Suku Kajang 

sendiri berada di kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba provinsi Sulawesi Selatan. 

Di Sulawesi Selatan sendiri terdiri dari 4 suku yang terkenal yaitu Suku kajang 

sendiri, suku bugis, suku makassar dan suku toraja. Kajang terkenal dengan hal-hal 

mistis yang tersembunyi di dalamnya, padahal itu hanya ungkapan dari orang-orang 

awam sendiri. Masyarakat Kajang sendiri sangat disegani oleh banyak orang. Kajang 

berada di pelosok hutan terdalam yang menyimpan banyak cerita unik sendiri. Salah 

satu yang terkenal adalah  desa Tana Toa, yang masih memegang teguh kebudayaan 

nenek moyang mereka terdahulu. Di Tana Toa dipimpin oleh seorang pemimpin yang 

disebut ammatoa.  
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Suku Kajang juga terkenal dengan hukum adatnya yang kental dan masih 

berlaku sampai sekarang. Mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang 

berhubungan dengan hal-hal modernisasi, kegiatan ekonomi dan pemerintahan 

Bulukumba. Hal ini disebabkan karena hubungan masyarakat adat dengan lingkungan 

hutannya yang selalu bersandar pada pandangan hidup adat yang mereka yakini.  

Hitam adalah warna yang sangat identik dengan wilayah mereka. Hitam 

merupakan sebuah simbolitas adat Kajang ammatoa. Menurutnya hitam 

melambangkan kesederhanaan, kesamaan derajat untuk semua orang di hadapan sang 

pencipta atau biasa disebut dengan Tu rie A’ra’na. Kesamaan dalam bentuk 

kelahiran, menyikapi keadaan lingkungan sekitar, terutama memelihara kelestarian 

hutan agar tetap terjaga keasliannya sebagai sumber kehidupan. 

Sebagai aspek kehidupan lainnya, suku Kajang menganut pasang sebagai 

sumber kehidupan mereka. Suku Kajang percaya pada pasang ri Kajang dalam 

pencapaian tujuan perencanaan ruang melalui peraturan, implementasi dan 

pembinaan ruang, serta kontrol penggunaan ruang dimana semua kalimat dan simbol 

yang terkandung dalamnya membutuhkan interpretasi yang baik dari simbol-simbol 

yang ada selalu terkait dengan kearifan lokal untuk mengelola lingkungan atau ruang 

untuk setiap individu di suku Kajang. Di dalam pasang, suku Kajang mensejajarkan 

diri dengan lingkungan dan alam, seperti yang diungkapkan oleh ammatoa "Jika 

Anda merusak hutan, itu berarti kamu merusak dirimu sendiri”.  

Kalomba adalah salah satu prosesi tradisi  khusus untuk anak-anak di suku 

Kajang. Ritual dibuat dengan mengadakan acara dengan tetap mengikuti aturan-

aturan khas suku Kajang. Ritual bertujuan untuk menghilangkan penyakit turunan 

yang berasal dari nenek moyang sang anak. Implementasi tradisi kalomba adalah 

bentuk liberalisasi tanggung jawab orang tua secara tradisional dalam melaksanakan 
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kewajiban kepada setiap keturunannya. Bagi masyarakat Kajang tradisi kalomba 

merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua untuk masing-masing 

anak mereka. Tetapi implementasinya diadakan ketika orang tua sudah mampu 

melaksanakan pesta. Maklum, biaya pelaksanaan pesta ritual cukup besar. Jika orang 

tua sudah mampu maka kalomba segera dilakukan.  

Selain itu, waktu untuk mengadakan acara kalomba tidak sembarangan, tetapi 

berdasarkan pada hari yang baik dalam bulan yang baik atau waktu yang tepat sesuai 

dengan kalender Islam. Jadwal acara ini sama dengan penentuan waktu acara 

pernikahan, acara akkattere, dan acara adat lainnya di Suku Kajang. Dilakukan 

dengan cukup sederhana dan bergotong royong. Itu sebabnya tidak setiap bulan selalu 

ada acara kalomba. 

Ritual kalomba diselenggarakan dengan sejumlah aturan. Rangkaian peristiwa 

dari awal acara hingga selesai cukup panjang dan cukup untuk menguras energi. 

Tetapi banyak hal positif dapat dipelajari tentang nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. Salah satu yang paling penting dalam ritual ini adalah peran masyarakat 

yang mendukung budaya Kajang. Mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan 

pemerintah, hingga sandro dan masyarakat. Kepedulian dan kepercayaan mereka 

adalah kunci tradisi ini masih berlanjut dan terjaga kelestariannya. Mereka percaya 

bahwa tradisi kolomba harus dilaksanakan secara turun temurun, jika tidak biasanya 

mereka akan sakit, terkena sial, dan semacamnya. Dengan dilaksanakannya pesta adat 

kalomba, selain berfungsi sebagai penyembuh dan penghindar dari penyakit serta 

kesialan juga menampilkan pencitraan sebuah ikatan identitas masyarakat Kajang. 

Bagi masyarakat Kajang tradisi kalomba mengandung sejumlah nilai, diantaranya 

silaturahmi, gotong-royong atau kerja sama, dan sarana berkomunikasi, baik sesama 

masyarakat maupun dengan tokoh adat. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan bahwa yang menjadi 

pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah nilai-nilai islam dalam 

tradisi kalomba pada masyarakat Kajang di Desa Tambangan kecamatan Kajang 

kabupaten Bulukumba. Maka masalah yang diteliti kemudian dijabarkan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana eksistensi tradisi kalomba pada masyarakat Kajang di desa 

Tambangan kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba ? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi kalomba pada masyarakat Kajang di 

Desa Tambangan kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba ? 

3. Bagaimana nilai-nilai islam dalam tradisi kalomba pada masyarakat Kajang di 

Desa Tambangan kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba ? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas terdapat fokus penelitian yaitu nilai-nilai Islam 

dalam tradisi adat kalomba pada masyarakat desa tana toa kecamatan Kajang 

kabupaten Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus 

 Dalam deskripsi fokus nilai-nilai Islam dalam tradisi kalomba yaitu terdapat 

eksistensi adat kalomba pada masyarakat kajang yang mencakup keberadaanya dan 

perkembangannya yang masih dipertahankan dan dilestarikan. Kemudian peneliti 

akan menjelaskan tentang nilai-nilai islam dalam tradisi kalomba. Kalomba adalah 

salah satu bentuk upacara masyarakat adat ammatoa Kajang yang dilakukan secara 

turun temurun sebagai bentuk perhargaan dari apa yang diwariskan oleh nenek 

moyang orang terdahulu. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Pawennari Hijjang, 2005. Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami 

Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam 

Pengolahan Sumber daya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan. Universitas 

Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kembali sistem 

kepemimpinan yang ada pada masyarakat ada dalam sumber hutan di Kajang 

Sulawesi Selatan.
1
  

2. Risfaisal dalam tesisnya, Perubahan sosial budaya pada kehidupan masyarakat 

adat ammatoa Kajang akibat modernisasi mengungkapkan bahwa masyarakat 

adat ammatoa Kajang yang biasa menolak keras segala hal yang berbau asing 

telah berkurang. Gambar perubahan budaya sosial telah tercermin dalam 

aktivitas sehari-hari di tengah peliknya modernisasi, yang memiliki dampak 

positif juga negatif. Orang-orang Kajang yang terdahulu dimana orang tua 

enggan menempatkan anak-anak mereka di sekolah karena berbagai alasan, 

kini telah dibuka dengan pertimbangan yang ada.
2
 

3. Baharuddin Basettu dalam tesisnya, menguraikan bahwa integrasi nilai-nilai 

yang terkandung terhadap kepercayaan patuntung dalam kehidupan sosial 

masyarakat Kajang, interaksi sosial masyarakat Kajang sebagai 

pengaplikasian dari kepercayaan patuntung.
3
 

                                                             
1
 Pawenari Hijjang, 2005. Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami kembali Sistem 

Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengolahan Sumberdaya Hutan di Kajang 

Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin. Tangal terbit 14 mei 2021. 
2
 Risfaisal, Perubahan Sosial Budaya pada Kehidupan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang 

Akibat Modernisasi’ Tesis (Nakassar: Fakultas. Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri 

Makassar, 2013), h. 11 
3
 Baharuddin Basettu, Kepercayaan Patuntung dan Integritas Sistem Sosial Masyarakat Kajang 

di Kabupaten Bulukumba’, Tesis (Makassar, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri 

Makassar, 2013), hal. 12 
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4. Ahsani Amalia Anwar dalam tesisnya, Sekularitas Sosial pada upacara 

akkattere dalam komunitas Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba’ 

menunjukkan bahwa sekuritas social pada pelaksanaan upacara akkattere 

dalam komunitas adat Kajang telah mengalami pergeseran makna karena 

pengaruh modernisasi. Sekularitas sosial komunitas adat Kajang yang 

awalnya berpedoman pada aturan-aturan Pasang ri Kajang yang 

menganjurkan setiap anggota komunitasnya untuk memberikan bantuan tanpa 

mengharapkan imbalan atau pamrih
4
 

5. Mas Alim Katu dalam bukunya menelaah motif pelaksanaan upacara kalomba 

dimana sebagai bentuk menolak bala atau usaha untuk menghindarkan dari 

segala penyakit serta bagaimana siklus kehidupan dalam mastarakat kajang.
5
 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui eksistensi tradisi kalomba pada masyarakat Kajang di 

Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba . 

b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi kalomba pada masyarakat 

Kajang di Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

c. Untuk mengetahui nilai-nilai Islam dalam tradisi klomba pada masyarakat 

Kajang di Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

 

 

 

                                                             
4
 Ahsani Amalia Anwar, Sekuritas Sosial pada upacara akkattere dalam komunitas adat kajang 

di kabupaten Bulukumba’ Tesis (Makassar: Fakultas Antropologi, Universitas Hasanuddin, 2010), hal. 

8 
5
 Mas Alim Katu, Kearifan Manusia Kajang (Cet. I; Makassar: PT Pustaka Nusantara Padaidi, 

2005), h. 39. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Agar penulis dan pembaca dapat menambah khasanah pengetahuan dan 

wawasan mereka tentang tradisi kalomba pada masyarakat Kajang di Desa 

Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

b. Agar penulis dan pembaca dapat memahami nilai-nilai islam yang 

terkandung dalam tradisi kalomba pada masyarakat Kajang di Desa 

Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

c. Untuk mendeskripsikan bagaimana prosesi tradisi kalomba pada 

masyarakat Kajang di Desa Tambangan Kacamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba. 

d. Agar penulis dan pembaca dapat mempertahankan dan melestarikan 

budaya kesenian tradisional masyarakat Kajang.di Desa Tambangan 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kebudayaan 

 . Pengertian Kebudayaan 

a) Menurut Istilah 

Secara etimologi kata kebudayaan berakar dari istilah budaya yang berasal dari 

bahasa sanskerta. asal akar kata Buddhi-tunggal, jamaknya merupakan buddhayah 

yang diartikan budi, atau akal, atau logika budi atau pikiran. setelah mendapat awalan 

ke- dan akhiran -an menjadi kebudayaan (Koentjaraningrat. 2009: 146). yang berarti 

ihwal tentang alam pikiran manusia.
6
 

Adapun istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya 

dengan kebudayaan berasal dari kata Latin colere. Artinya mengolah atau 

mengajarkan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu colere 

atau culture, diartikan sebagai segala dan kegiatan manusia untuk mengolah dan 

mengubah alam.
7
 

b) Menurut Ahli
8
 

1. Sir Edward B. Tylor menggunakan kata kebudayaan untuk menunjuk 

 “keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia 

 dalam pengalaman historinya”. Termasuk disini ialah “pengetahuan, 

 kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan serta perilaku 

 lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

                                                             
6
 Santri Sahar, PengantarbAntropologi: Integrasi Ilmu dan Agama (Makassar: Cara Baca, 

2015), h.98. 
7
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.150. 

8
 Rafael Raga Maran, Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar 

(Jakarta: Rineka Cipta, 20117), h. 26. 

8 
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2. Clyde Kluckhohn, mendefinisikan kebudayaan sebagai “total dari cara 

 hidup suatu bangsa, warisan social yang diperoleh individu dari groupnya. 

3. Robert H. Lowie, kebudayaan adalah “segala sesuatu yang diperoleh oleh 

 individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma 

 artistic, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena 

 kreativitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat 

 melalui Pendidikan formal atau informal. 

4. Gillin, beranggapan bahwa” kebudayaan terdiri dari kebiasaan-kebiasaan 

 yang terpola dan secara fungsional saling bertautan dengan individu tertentu 

 yang membentuk grup-grup atau kategori social tertentu. 

5. Koentjaraningrat, kebudayaan adalah “keseluruhan system gagasan, 

 Tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

 dijadikan milik dari manusia dengan belajar. 

 . Unsur-Unsur Kebudayaan  

Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, melainkan hanya mungkin 

diperoleh dengan cara belajar dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai 

anggota masyarakat. Hampir semua manusia adalah kebudayaan. Luasnya bidang 

kebudayaan menimbulkan adanya telahan mengenai apa sebenarnya isi dari 

kebudayaan itu. Herkovits menunjukkan adanya empat unsur pokok dalam 

kebudayaan yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga dan kekuasaan 

politik. Bronislow Malinowski menyebut unsur-unsur pokok kebudayan sebagai 

berikut: 

a. System norma-norma yang memungkinkan kejasama antara para anggota 

masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya. 

b. Organisasi 
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c. Alat-alat dan Lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk Pendidikan, dan 

perlu diingat bahwa keluarga merupakan Lembaga Pendidikan yang utama. 

d. Organisai militer. 

Pandangan para ahli tentang kebudayaan berbeda-beda, namun sama-sama 

memahami bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang terintegrasi. Unsur-

unsur kebudayaan terdapat pada setiap kebudayaan dari semua manusia dimanapun 

berada. Selanjutnya Koentjaraningrat menyusun tujuh unsur-unsur kebudayaan yang 

bersifat universal berdasarkan pendapat para ahli antropolaogi. Tujuh unsur 

kebudayaan yang dimaksud adalah:
9
 

a. Bahasa  

b. System pengetahuan 

c. Organisasi social 

d. System peralatan hidup dan teknologi 

e. System mata pencarian hidup 

f. System religi 

g. System kesenian  

Koentjaraningrat kemudian mengemukakan ketujuh aspek kebudayaan 

tersebutdengan susunan sebagai berikut: 

a. Sistem religi dan upacara keagamaan 

b. System dan organisasi kemasyarakatan 

c. System pengetahuan 

d. Bahasa 

e. Kesenian 

                                                             
9
 Wahyuni, Perilaku Beragama Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya Di 

Sulawesi Selatan (Cet.I, Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.39-41. 
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f. Sistem mata pencaharian hidup 

g. Sistem tekhnologi dan peralatan 

 . Factor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan 

Kebudayaan sebagai hasil budi daya manusia atau hasil cipta, rasa dan karsa 

manusia dalam perkembangannya dipengaruhi oleh banyak factor. Factor-faktor 

tersebut adalah:
10

 

a. Faktor Ras 

Menurut teori ini terdapat ras yang superior dan ras yang imperior. Ras yang 

superior ialah ras yang mampu menciptakan kebudayaan. Ras yang imperior ialah ras 

yang hanya mampu mempergunakan hasil budaya dan menurut saja. 

b. Faktor Lingkungan Sekitar 

Faktor ini biasa dihubungkan dengan keadaan tanah, iklim, temperature suhu 

udara, dimana manusia bertempat tinggal. menurut teori ini lingkungan alam sangat 

mempengaruhi suatu kebudayaan daerah tertentu. 

c. Faktor Perkembangan Tekhnologi 

Kehidupan modern serkarang ini, tingkat tekhnologi merupakan factor yang 

sangat penting mempengaruhi kebudayaan. Semakin tinggi tingkat tekhnologi 

manusia. Pengaruh lingkungan geografis terhadap perkembangan kebudayaan 

semakin berkurang. Semakin tinggi tingkat tekhnologi suatu bangsa semakin tinggi 

pula tingkat kebudayan, oleh karena tekhnologi suatu bangsa dapat dengan mudah 

mengatasi lingkungan alam. 

d. Factor hubungan antar bangsa  

Hubungan antar bangsa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peristiwa-peristiwa: 

                                                             
10

 Warsito, Antropologi Budaya (Yogyakarta: Ombak, 2012), h.56-59. 
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1. Penetration pasifique atau perembesan kebudayaan secara damai  

Ini terjadi karena adanya kaum imigran yang pindah menjadi penduduk suatu 

negeri lain. Mereka membawa kebudayaan yang masuk dan diterima oleh negeri 

tersebut tanpa menimbulkan kekacauan/kegoncangan masyarakat penerima. 

2. Culture Contact atau akulturasi 

Akulturasi merupakan proses perkawinan unsur-unsur kebudayaan dimana 

unsur-unsur kebudayaan asing yang dating dicerna menjadi kebudayaan sendiri, atau 

juga pertemuan dua unsur kebudayaan yang berbeda di daerah lain. 

3. Culture creise  

Ialah proses persilangan antara dua unsur kebudayaan yang berbeda. 

4. Difusi kebudayaan 

 Yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. 

a. Faktor Religi 

Kepercayaan suatu masyarakat dan hubungan interaksi social diantara 

warganya membentuk suatu watak dan ciri-ciri dari masyarakat tersebut. 

b. Faktor Prestige 

Faktor ini biasanya bersifat individual yang dipopulerkan didalam kehidupan 

social. 

c. Faktor Mode 

Faktor mode bukanlah motif ekonomi. Suatu mode merupakan hasil budaya 

pada saat-saat tertentu. 

 . Pengertian Tradisi 

Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, seni, hukum, moral, adat dan kemampuan serta kebiasaan yang dimiliki 

manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan yang dihasilkan manusia sebagai 
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wujud. Kebudayaan paling sedikit mempunyai tiga wujud oleh koentjaraningrat 

(dalam Mattulada, 1997:1). Antara lain, yaitu: 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai-nilai, norma, 

dan peraturan 

b. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas berpola masyarakat, dan 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia. 

Selanjutnya kebudayaan berpengaruh terhadap lingkungan tertentu sehingga 

makin lama makin menjauhkan manusia dari kondisi asli lingkungan alam, hal yang 

hanya mempengaruhi pola-pola berpikirnya dan juga cara bergaul, dan cara hidupnya. 

Sedangkan kepercayaan mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan 

kepercayaan mengernai Tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, neraka, surga dan lain-

lain. 

Tetapi juga sebagai bentuk dari berbagai upacara maupun benda-benda suci 

lainnya koentjaraningrat, 2003: 81 (dalam Datuan 2011: 38). Tradisi merupakan 

kebudayaan yang memilki tujuan membuat hidup manusia kaya akan budaya dan 

nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang 

harmonis. Namun hal tersebut akan terwujud hanya apabila manusia menghargai, 

menghormati dan menjalankan suatu tradisi secara baik dan benar serta sesuai aturan. 

Dimana tradisi berfungsi sebagai penyedia fragmen warisan historis yang kita 

pandang bermanfaat. Tradisi yang seperti onggokan gagasan dan material yang dapat 

digunakan orang dalam Tindakan kini dan untuk membangun masa depan 

berdasarkan pengalaman masa lalu.  

Pengertian Tradisi adalah segala seuatu yang disalurkan atau diwariskan dari 

masa lalu ke masa kini atau sekarang. Menurut Cannadine, pengertian Tradisi adalah 
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Lembaga baru didandani dengan daya pikat kekunoan yang menentang zaman tetapi 

menjadi ciptaan mengagumkan. 

Pengertian Tradisi dalam Arti sempit adalah warisan-warisan sosial khusus 

yang memenuhi syarat saja yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih 

kuat kaitannya dengan kehidupan masa kini. Pengertian Tradisi dilihat dari aspek 

benda materialnya ialah benda material yang menunjukkan dan mengingatkan kaitan 

hidupanya dengan kehidupan masa lalu. 

Sejarah Tradisi lahir yaitu melalui dua cara. Cara pertama, tradisi muncul dari   

melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta 

melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan 

warisan historis yang menarik perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang 

kemudian disebarkan melalu berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak. Sikap 

takzim dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian dan 

pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama. Semua 

perbuatan itu memperkokoh sikap. Kekaguman dan tindakan individu menjadi milik 

bersama dan berubah menjadi fakta social sesungguhnya. Begitulah tradisi dilahirkan. 

Proses kelahiran tradisi sangat mirip dengan penyebaran temuan baru, hanya saja 

dalam kasus tradisi ini lebih berarti penemuan atau penemuan kembali yang telah ada 

di masa lalu ketimbang penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. 

Cara kedua, tradisi muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang 

dianggap sebagi tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh 

individu yang berpengahruh atau berkuasa. Raja mugkin memaksakan tradisi 

dinastinya kepada rakyatnya. Diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan 

bangsanya di masa lalu. Kemudian militer menciptakan sejarah pertempuran besar 
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kepada pasukannya. Perancang mode terkenal menemukan inspirasi dari masa lalu 

dan mendiktekan gaya “kuno” kepada konsumen. 

Dua jalan kelahiran tradisi itu tidak membedakan kadarnya. Perbedaan nya 

antara tradisi asli yaitu tradisi yang sudah ada di masa lalu dan tradisi buatan murni 

khayalan atau pemikiran masa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika mampu 

memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impiannya itu kepada orang 

banyak. Lebih sering tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh penguasa untuk 

mencapai tujuan politik mereka. 

Ada beberapa fungsi tradisi antara lain sebagai berikut: 

1. Tradisi berfungsi sebagai penyedia fragmen warisan historis yang kita 

pandang bermanfaat. Tradisi yang seperti onggokan gagasan dan material 

yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa 

depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Contoh: peran yang harus 

diteladani (misalnya, tradisi kepahlawanan, kepemimpinan karismatik, orang 

suci atau nabi). 

2. Fungsi tradisi yaitu untuk memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, 

keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan 

pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Contoh: wewenang seorang raja 

yang disahkan oleh tradisi dari seluruh dinasti terdahulu. 

3. Tradisi berfungsi menyediakan symbol identitas kolektif yang meyakinkan, 

memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok, 

contoh tradisi nasional: dengan lagu, bendera, emblem, mitologi dan ritual 

umum. 

4. Fungsi tradisi ialah untuk membantu menyediakan tempat pelarian dari 

keluhan, ketidakpastian dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang 
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mengesankan masa lalu yang lebih Bahagia menyediakan sumber pengganti 

kebahagiaan bila masyarakat berada dalam kritis. Tradisi kelautan dan 

kemerdekaan di masa lalu membantu suatu bangsa untuk bertahan hidup 

ketika berada dalam penjajahan. Tradisi kehilangan kemerdekaan, cepat atau 

lambat akan merusak system tirani atau kediktatoran yang tidak berkurang di 

masa kini. 

 . Tradisi Kalomba 

Masyarakat kajang hingga sampai saat kini masih memegang teguh apa yang 

menjadi warisan budaya termasuk ritual kalomba. Dimana ritual ini menjadi salah 

satu kewajiban yang di peruntukkan bagi keturunann Karaeng (strata sosial tertinggi 

di daerah tersebut) pertama di ammatoa Kajang. Ritual ini dilaksakan pertama kali 

oleh seorang Karaeng yang Bernama Karaeng Padulu Daeng Soreang agar 

generasinya terhindar dari sumpahnya sendiri.
11

 

Bagi suku Kajang sendiri ritual ini wajib dilakukan kepada setiap anak mereka. 

Walaupun hal itu wajib namun tidak ada paksaan untuk melaksanakan secepatnya 

tergantung ketika orang tua sudah mampu melaksanakan pesta. Hal ini di karenakan 

biaya untuk melaksanakan ritual kalomba ini cukup besar. Maka dari itu mau anak itu 

sudah mulai besar ketika orang tuanya sudah mampu melaksanakan maka harus 

segera dilaksanakan. 

Hal yang utama adalah hari untuk melaksanakan kalomba tidak sembarangan, 

tetapi melainkan hari baik atau waktu yang tepat sesuai kelender Islam. Dan 

pelaksanaan adat kalomba ini, karena pada hari yang telah ditentukan laki-laki akan 

datang meramaikan acara, sedangkan perempuan datang lebih awal untuk sama-sama 

                                                             
11

 Lisa Indah Sari Syam, 2017. Pergeseran Makna Tradisi Kalomba Bagi Komunitas Kajang 

Dalam Tanah Toa di Bulukumba. (Kawasan adat Tanah Toa dusun Sobbu Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba, Universitas Hasanuddin Makassar 10 November 2021). Hal 25. 
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membantu dalam membuat beberapa makanan baik itu makanan besar seperti nasi 

dan lauknya juga makanan kecil seperti kue serta makanan lainnya yang akan 

dibutuhkan untuk persiapan acara. 

Ritual kalomba dilaksanakan dengan sejumlah aturan. Prosesi pelaksanaan 

lumayan panjang dan menguras tenaga. Banyak hal positif yang dapat dipelajari 

terkait nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah dalam ritual ini 

peran masyarakat pendukung budaya suku Kajang, mulai dari tokoh adat, tokoh 

masyarakat, dan tokoh pemerintah, hingga Sanro dan masyarakat lainnya. Saling 

membantu merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kepercayaan mereka yang 

merupakan kunci tradisi ini terus berlansung.  

Masyarakat Kajang percaya bahwa tradisi kalomba secara turun temurun harus 

dilaksanakan, karena di percaya jika tidak dilaksanakan mereka percaya anak mereka 

akan sakit, mendapatkan sial dan semacamnya. Bukan hanya sebagai penyembuh dan 

penghindar dari penyakit, tradisi ini juga menampilkan pencitraan sebuah ikatan 

identitas masyarakat Kajang.
12

 

Ritual kalomba berawal ketika seorang kakek yang bernama Karaeng Lanyai 

(mertua dari Karaeng Padulu Daeng Soreang) yang ingin memperbaiki, mensucikan 

kembali hubungan  tali silaturahmi dengan keluarga Karaeng Padulu Daeng Soreang 

yang pernah mengeluarkan sumpah dikarenakan emosi Karaeng Lanyai yang pada 

saat itu tidak terkontrol (khilaf). 

 “manna bulaeng na anakkang tatta’ ku akui ampungku mingka anre ku 

passilolongang i, (walaupun emas yang dia lahirkan tetap saya akui sebagai cucuku 

tapi saya tidak memperdulikannya)”
13

 

                                                             
12

 https://www.jurnalistravel.com/kalomba-menghilangkan-sial-pada-anak-di-suku-kajang/, di 

akses pada tanggal 10 juni 2021 
13

  Abdul Samad D.L.( 47 tahaun),  Sekertaris NU cabang Bulukumba, Wawancar; Bulukumba, 

03 September 2021 
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Terdapat aspek gengsi social yang sebenarnya tidak memiliki fungsi atau tidak 

berfungsi bagi lapisan masyarakat lain. Hal ini dalam teori Merton merupakan fungsi 

laten, yaitu fungsi yang tidak di harapkan atau tidak relevan dengan pengaruhnya.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Merton, Robert K. 1968. Theory and social structure: Manifest amd LatentFunction Social 

New York: Free Press 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

 . Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang 

berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari 

sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah. 
15

 Pendekatan 

kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uaraian yang mendalam tentang ucapan, 

tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, mmasyarakat atau 

organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut 

pandang yang utuh, komperehensif dan holistik.
16

 Sifat penelitian yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ditujukan 

untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Tujuan 

dari penelitian deskriptif ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan 

karakteristik objek yang diteliti secara tepat.
17

 

 . Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu masyarakat Kajang  

tepatnya di desa Tambangan kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba. Wilayah 

tersebut dipilih karena merupakan sebagai tempat bermukim sekelompok yang 

mengidentifikasi diri sebagai komunitas adat Kajang, Kajang luar dan Kajang dalam 

(Ipantarang Embaya dan Ilalang Embaya). Waktu penelitian dilakukan sesuai pada 

keterangan waktu penelitian. 
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 Sudaryono, Metodologi Penelitian, h. 91. 
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 Wiratna Sujawerni, Metodologi Penelitian, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 
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 Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 82. 
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B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sejarah  

  Pendekatan sejarah memfokuskan diri pada manusia dengan segala entitas dan 

perilakunya. Bahwa manusia adalah makhluk yang hidup dalam ruang dan waktu 

tertentu. Dengan demikian pendekatan sejarah memerlukan metode ataupun tujuan 

yang faktual yang hanya dilakukan dengan ilmu sosial dan humaniora.  

2. Pendekatan Antropologi  

 Dalam hal ini sebagaimana diketahui antropologi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang manusia dan kebudayaan. Pendekatan antropologi mengenai 

tentang nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep yang ada dalam alam pikiran 

sebagian besar warga masyarakat dan apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan 

penting dalam hidup antropologi. 

3. Pendekatan Sosiologi Agama 

 Melalui pendekatan sosiologi agama diharapkan mampu melihat tradisi 

kalomba sebagai wujud realitas sosial bahwa agama ketika bersentuhan dengan 

realitas sosial akan ada interaksi dengan lingkungannya di mana dia berada. Jadi 

posisi manusia di dalamnya sebagai makhluk yang aktif, produktif, dan kreatif. 18 

Melalui pendekatan sosiologi agama, agama tidak dilihat sebagai sebuah kebenaran 

atau kesalahannya sebagai bagian dari teologi, akan tetapi dilihat masyarakat dalam 

menjalankan agama artinya perilaku-perilaku individu atau kelompok dalam 

menjalankan agamanya sebagai fenomena empirik dalam kehidupan beragama  

 

 

                                                             
18

H. M. Ridwan, Lubis, Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi 

Sosial. (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 4-5. 
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C. Sumber Data 

 . Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh lewat pengamatan atau wawancara 

langsung dengan narasumber. Dalam hal ini adalah masyarakat Kajang yang ada di 

Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, guna untuk 

mendapatkan informasi yang mendalam mengenai tradisi kalomba ini, agar 

mempermudah penyusunan karya ilmiah ini. 

 . Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh 

lewat dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, 

misalnya buku-buku, artikel, dan karya ilmiah. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 . Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.19 Observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penulis terlibat dalam kegiatan masyarakat 

yang sedang melakukan upacara kalomba dan yang lebih khusus peneliti mengamati 

secara langsung pelaksanaan upacara kalomba. Hal ini dipandu dengan pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti maupun bantuan masyarakat yang lain untuk 

memperoleh data. Observasi dimaksudkan agar data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap pelaksanaan 

kalomba. 
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 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15. 
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 . Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan lisan melalui Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang 

memberikan keterangan.
20

 Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam hal ini metode wawancara yang 

penulis gunakan adalah “metode wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara 

yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi 

lancar dan tidak kaku. 

 . Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari data dokumen yang artinya barang-barang yang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, dokumen, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian 

dari observasi dan wawancara, akan lebih kridibel/dapat dipercaya bila didukung 

dengan dokumentasi. 
21 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti 

lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah.
22

 Dalam penelitian 

kualitatif, instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia sebagai peneliti. 

Peneliti sendirilah yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, mendengar, dan 

mengambil informasi dari narasumber yang diwawancarai agar data yang diperoleh 

                                                             
20

 Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Social, (Cet. IV: Jakarta 

PT. Bumi Aksara,2001), h. 73. 
21

  Nasution, Metode Research, ( Jakarta: Bumi Akasara, 2003), h. 117. 
22

  Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami, h. 76. 
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harus valid. Adapun bentuk-bentuk instrumen yang digunakan untuk membantu 

peneliti memperoleh data di lapangan, yaitu: 

 . Instrumen Interview 

Suatu bentuk dialog yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi dari 

responden yang dinamakan interview. Instrumennya dinamakan wawancara atau 

intervie guide. Dalam pelaksanaannya, interview dilakukan secara bebas atau tidak 

terstruktur. Artinya, pewawancara bebas menyanyakan apa saja kepada narasumber 

tanpa harus membawa lembar pedomannya. Syarat interview seperti ini adalah 

pewawancara harus tetap mengingat data yang telah terkumpul. Instrument interview 

digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkap informasi lintas 

waktu yang berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, 

serta data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, menyeluruh. 

 . Instrumen Observasi 

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh panca indera untuk memperoleh 

data. Observasi adalah pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, 

penciuman, pendengaran, dan pengecapan. Intrumen yang digunakan dalam observasi 

ini dapat berupa pedoman, pengamatan, dan rekaman suara. Instrumen observasi 

digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai perlengkapan dari teknik wawancara. 

Observasi dalam penelitian ini digunkan untuk melihat dan mengamati secara 

langsung objek penelitian. 

 . Instrumen Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, dalam penelitian kualitatif berarti 

barang-barang tertulis. Dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai 

penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Di dalam 
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melaksanakan dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

dokumen, buku, majala, dan sebagainya. 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan pada awal penelitian. 

Peneliti tidak boleh menunggu data-data lengkap terkumpul kemudian menganalisa 

tetapi peneliti sejak awal membaca dan menganalisa data yang diperoleh baik itu 

interview, dan catatan lapangan. 

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah 

dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

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

melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengelolah data tersebut untuk 

menjawab rumusan masalah. 
23

 

Dalam pengolahan data diperlukan beberapa metode yaitu : 

1.  Metode indukatif, yaitu bertitik tolak pada unsur-unsur yang bersifat khusus 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

2.  Metode dedukatif, yaitu menganalisis data dari masalah yang bersifat umum 

kemudian yang bersifat khusus. 

3. Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan cara membanding-

bangdingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan lainnya kemudian 

menarik kesimpulan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data peneliti menggunakan trigulasi sumber data. 

Trigulasi sumber data adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

                                                             
23

 . Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2014), h. 

103.  
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menggunakan beragam macam sumber data. Tujuannya adalah supaya data yang 

diperoleh nantinya memiliki suatu kebenaran yang dalam hal ini ialah tidak lagi 

diragukan akan kebenarannya. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber 

yang satu akan bisa lebih teruji kebenarannya jika dibangdingkan dengan data yang 

sejenisnya yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda. 
24 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 . Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Letak Geografis 

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di wilayah 1.154,67 km
2
 

dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dan kota Makassar 

sekitar 153 km
2
. 

Secara geografis kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5
O 
20” 

sampai 5
O 
40” Lintang Selatan dan 119

O 
50” sampai 120

O 
28” Bujur Timur.  

1). Sebelah Utara  : Kabupaten Sinjai 

2). Sebelah Timur   : Teluk Bone 

3). Sebelah Selatan   : Laut Flores 

4). Sebelah Barat   : Kabupaten Bantaeng 

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba terbagi 10 Kecamatan, 24 

Kelurahan, dan 123 Desa. Kabupaten Bulukumba berapa pada kondisi empat 

dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng- Lompobattang, 

dataran rendah dengan ketinggian 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi 

tujiuh Kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, 

Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Kajang, kecamatan 

Herlang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Rilau Ale, 

Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang. 

b. Kajang 

Suku Kajang Bermukim di Desa Tana Toa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Secara geografis, daerah tersebut merupakan daerah perbukitan 
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yang bergelombang. Dari beberapa wilayah tertemtu di desa itu, dapat dilihat deretan 

pegunungan Lompobattang- Bawakaraeng. 

1). Sebelah Barat   :   Lembah Bantaeng 

2). Sebelah Timur   : Teluk Bone dengan gugusan pulau-pulau 

Sembilan. 

Secara administrasi, Desa Tana Toa berbatsan dengan beberapa wilayah, yaitu; 

1). Sebelah Utara   : Desa Batunilamung 

2). Sebelah Selatan  : Desa Bonto Baji 

3). Sebelah Timur  : Desa Malleleng 

4). Sebelah Barat   : Desa Pattiroang 

Pembagian administrasi tersebut juga membagi wilayah Desa Tana Toa, tempat 

bermukimnnya suku Kajang, menjadi 13 RK (Rukun Keluarga) dan 19 RT (Rukun 

Tetangga) yang dikelompokkan ke dalam Sembilan wilayah dusun, yaitu Dusun 

Balagana, Dusun Jannaya, Dusun Sobbu, Dusun Benteng, Dusun Pango, Dusun 

Bongkina, Dusun Tombolo, Dusun Luraya, dan Dusun Balambina.  

Dilihat dari Topografi-nya, desa tersebut berada antara 50-200m di atas 

permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 5.745 mm/tahun. Sedangkan suhu 

udara di sana rata-rata 13-29
O 

dengan kelembaban udara 70  per tahun. 

c. Desa Tambangan 

Tambangan adalah Desa yang terletak di pertengahan Kecamatan kajang 

Kabupaten Bulukumba diantara 17 Desa dan 2 Kelurahan se Kecamatan Kajang. 

Desa Tambangan dikenal dengan istilah adat Pagallarrangang moncong buloa Desa 

di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia.   
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 . Potensi Sumber Daya Alam 

a. Potensi Umum 

Batas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara 
MALLELENG KAJANG 

Sebelah Selatan 
BONTO BIRAENG KAJANG 

Sebelah Timur 
LEMBANNA KAJANG 

Sebelah Barat 
BONTO BAJI KAJANG 

Desa ini berjarak ke ibu Kota Kecamatan 10,00 Km dan kurang lebih 63,00 km 

jarak ke Ibu kota Kabupaten/Kota dan kurang lebih 210,00 km jarak ke Ibu Kota 

Provinsi dan luas wilayah 13,00km
2
. 

b. Luas Wilayah Menurut Penggunaan 

Luas Tanah Sawah 210,00 Ha 

Luas Tanah Kering 
897,00 Ha 

Luas Tanah Basah 
0,00 Ha 

Luas Tanah Perkebunan 
128,00 Ha 

Luas Fasilitas Umum 
10,00 Ha 

Luas Tanah Hutan 
0,00 Ha 

Total Luas 
         Ha 
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c. Iklim 

Seluruh wilayah di Desa Tambangan berada pada darat dataran sedang dan 

ketinggian 100,00 MDPL, dengan Topografi datar, landai hingga sangat curam. Jenis 

tanah desa Tambangan yaitu terdiri dari 2 jenis batuan yang berasal dari proses yang 

berbeda. Pertama, batuan yang berasal dari proses endapan darat yang meliputi 

endapan alluvial, satuan Fluvia Vulkanik, satuan Aglomeral, satuan Breksi Laharik, 

satuan Breksi Vulkanik (Batuan Gunung Api Lompobattang serta satuan beku 

terobosan dan lelehan. Yang kedua berasal dari proses sedimen endapan laut yang 

meliputi satuan batugamping dan satuan napal (Formasi Walannae dan Anggota 

Selayar Formasi Walannae).  

Curah hujan rata-rata 2300 mm. jumlah bulan hujan 5,00/bulan dengan taksiran 

rata-rata suhu harian 22,00
O 

dengan luas wilayah 13,00m
2
. Penggunaan tanah di Desa 

Tambangan secara berturut-turut menurut besarnya luas penggunaannya adalah 

Persawahan, Permukiman, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan selebihnya adalah 

Kawasan Hutan lindung.  

 . Sumber Daya Manusia 

Jumlah penduduk pada tahun 2021 penduduk laki-laki sebanyak 1944 

sedangkan penduduk perempuan sebanyak 2145. Yang dimana pada tahun 2020 

masyarakat di Desa Tambangan penduduk laki-laki sebanyak 1961 dan penduduk 

perempuan sebanyak 2151 yang artinya jumlah penduduk dari 2020-2021 mengalami 

penurunan sebanyak -0.87 % penduduk laki-laki dan -0.28% penduduk perempuan. 

Jumlah Kepala Keluarga Laki-laki yaitu sebanyak 794 dan Kepala Keluarga 

Perempuan sebanyak 306 dimana totalnya sebanyak 1100 KK pada tahun 2021. 

Sedangkan jumlah Kepala Keluarga Laki-laki pada tahun 2020 sebanyak 781 KK dan 

Kepala Keluarga permpuan sebanyak 401 KK dimana totalnya sebanyak 1182 KK. 
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Persentase Kepala keluarga Laki-laki yaitu 1.66 % dan Kepala Keluarga perempuan 

sebanyak -23.89 KK mengalami penurunan.   

a. Ekonomi Penduduk 

A. PENGANGGURAN 

Jumlah Angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) 412 orang 

Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah 

dan tidak bekerja 

495 orang 

Jumlah penduduk usia 18-56 tahun menjadi Ibu Rumah 

Tangga 

1297 orang 

Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh 
207 orang 

Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak 

tentu 

1071 orang 

Jumlah usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja 
46 orang 

Jumlah usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja 
0 orang 

 

B. KESEJAHTERAAN KELUARGA 

Jumlah keluarga prasejahteta 455 keluarga 

Jumlah keluarga sejahtera 1 409 keluarga 

Jumlah keluarga sejahtera 2 201 keluarga 

Jumlah keluarga sejahtera 3 86 keluarga 

Jumlah keluarga sejahtera 3 plus 50 keluarga 

Total jumlah kepala keluarga 
Keluarga 
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d. Sejarah singkat masyarakat Adat 

Masyarakat adat ammatoa Kajang merupakan salah satu komunitas adat yang 

tinggal diwilayah adatnya secara turun temurun, tepatnya di kacamatan Kajang 

kabupaten Bulukumba. Daerah itu dianggao sebagai tanah warisan leluhur yang harus 

di jaga dan mereka menyebutnya “Tana Toa” atau Kampung Tua. 

Masyarakat adat ammatoa Kajang secara administrasi dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu rambang seppanna amma/Rilalang Embayya (Tanah Kamase 

masea) lebih dikenal dengan nama Kajang Dalam yang dikenal sebagai Kawasan adat 

ammatoa dan rambang luara’na amma Ipantarang Embayya (Tanah Kausayya) atau 

lebih dikenal dengan nama Kajang Luar. Meskipun terbagi menjadi dua wilayah, 

tidak ada perbedaan mendasar diantara keduanya. Sejak dulu hingga sekarang, 

mereka selalu berpegang teguh pada ajaran leluhur. 

Sejarah asal usul masyarakat adat ammatoa Kajang dan Wilayahnya tergambar 

dalam Mitologi asal usul kemunculan To Manurung Ri Kajang sebagai Tau Mariolo. 

Manusia pertama di Kajang yang menjadi ammatoa pertama, Pemimpin (adat) 

pertama masyarakat adat Kajang. 

Desa tambangan dahulu bernama Lembang Karaeng (Tanah Karaeng) yang 

dulunya merupakan bagian dari Kajang Dalam (Tana Toa) yang kemudian 

memisahkan diri karena penduduknya yang sudah mengenal Era Modernisasi. 

terkhusus di Dusun Teteaka. Daerah dengan jenis wilayahnya di atas perbukitan atau 

dataran tinggi. Dusun Teteaka sendiri merupakan pintu kedua atau gerbang masuk 

kedua yang terletak pada bagian belakang Desa Tana Toa itu Sendiri. 
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 . Eksistensi Upacara Kalomba pada Masyarakat Kajang di Desa 

Tambangan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba  

Upacara kalomba yang dirayakan setiap waktu oleh sebagian masyarakat 

Kajang sejak puluhan tahun lalu adalah salah tradisi yang memiliki ciri khas 

tersendiri. Puluhan makanan yang bermacam-macam yang berisi beranekaragam 

panganan dan kue-kue (jajanan) ciri khas masyarakat kajang turut menghiasi pesta 

adat yang dirayakan setiap waktu tertentu. Upacara kalomba yang digelar di rumah-

rumah adalah pesta adat masyarakat ammotoa Kajang  Kabupaten Bulukumba.  

Upacara kalomba merupakan pesta adat yang dilakukan masyarakat keturunan 

ammatoa Kajang secara turun temurun dipelihara dan ditaati bersama dengan tujuan 

untuk menghormati warisan budaya para leluhur dan agar anak terhindar dari 

gangguan dari roh-roh jahat yang akan menimbulkan penyakit mental (gangguan 

jiwa). Masyarakat Kajang hingga kini memegang teguh apa yang menjadi warisan 

budaya termasuk upacara kalomba. Ritual ini menjadi kewajiban bagi keturunan 

Karaeng. (strata sosial tertinggi di daerah tersebut) pertama di Kajang, Karaeng 

Padulu Daeng Soreang agar generasinya terhindar dari sumpah mertuanya yaitu 

Karaeng Lanyai. Hal tersebut merupakan suatu siklus hidup yang selalu diadakan, 

bahkan ada anggapan masyarakat bahwa upacara ini seolah-olah merupakan 

keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Melihat dari sejarah upacara kalomba, yang 

melatar belakangi diadakannya upacara kalomba adalah karena menurut Pasang ri 

Kajang pada saat itu Karaeng Padulu Daeng Soreang meminta saran atau solusi 

kepada ammatoa yang pada saat itu hubungan Karaeng Padulu Daeng Soreang 

dengan mertunaya yang bernama Karaeng Lanyai yang tidak lain adik dari ammatoa 

itu sendiri. Kemudian ammatoa memberikan solusi atau saran yaitu dengan 

diadakannya sebuah acara yaitu menyediakan berbagai makanan khas suku kajang 
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seperti kampalo (Ketan putih yang diberi santan dan dibungikus dengan daun kelapa 

dan daun pandan), burasa ( beras dan santan) dan dumpi eja (kue merah), kemudian 

diiringi dengan musik gendang khas suku Kajang itu sendiri. Upacara kalomba 

dianggap sebagai pranata budaya dan perilaku yang berpola dalam kehidupan sosial 

masyarakat Kajang. Upacara kalomba masuk melalui proses internalisasi dalam 

interaksi sosial kemasyarakatan. Terkait eksistensi upacara kalomba pada Masyarakat 

Kajang di Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba terdapat 

beberapa indikator yang menjadi parameter temuan penulis dilingkungan penelitian 

meliputi:  

a. Faktor Budaya dan Sosial  

Pelaksanaan upacara kalomba dipengaruhi oleh faktor budaya selalu beriringan 

dengan faktor sosial di masyarakat. Kalomba adalah salah satu sistem kepercayaan 

masyarakat adat ammatoa Kajang yang masih terpelihara, membentuk sebuah nilai, 

norma, etika, dan tatanan sosial masyarakat Kajang yang hingga kini belum ada satu 

pihak pun menolak keberadaannya. Terlepas dari ajaran Islam sebagai agama yang 

dianut oleh mayoritas masyarakat Kajang, upacara kalomba memiliki nilai budaya 

dan seni yang tinggi sebagai salah satu local wisdom (kearifan lokal),
1
 wujud dari 

sebuah kebudayaan yang telah diakui oleh masyarakat Kajang sebagai culture iconi 

(ikon budaya).  

                                                             
1

 Kearifan lokal (local wisdom), yang  dikonsepsikan sebagai kebijaksanaan setempat, 

merupakan  pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang terwujud 

aktivitas  yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjawab berbagai masalah dalam 

pemenuhan  kebutuhan mereka. Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang  perlu diangkat 

sebagai bentuk jati diri bangsa. Berkaitan dengan itu, maka kearifan lokal merupakan bagian dari 

budaya. Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang bertumbuh kembang dalam 

sebuah masyarakat dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu 

mempertebal kohesi sosial diantara warga masyarakat. Lihat Liliwere, Dasar-Dasar Komunikasi 

Antarbudaya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 67. 
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Pengaruh budaya merupakan faktor utama dilaksanakannya upacara kalomba, 

sebab kalomba merupakan adat istiadat masyarakat adat ammatoa Kajang secara 

turun temurun dan keyakinan para pendahulu dan nenek moyang mereka yang 

dilakukan pada saat melakukan pengobatan dan meminta keselamatan. Hal ini tidak 

terlepas dari pengaruh tradisi berobat bagi masyarakat Kajang, yang meyakini 

terhadap keampuhan seorang dukun dimana pengobatan secara medis belum terlalu 

diyakini dan hanya mengandalkan pengobatan dengan cara ritual-ritual upacara 

contohnya upacara kalomba. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Puang Masinang 

bahwa:  

“Dilaksanakannya upacara kalomba, agar seorang anak tidak terkena penyakit 

tuli (mau mendengar perkataaan orang tuanya), tidak buta, tidak membantah, 

tidak kurang ajar sama orang tua, serta tau cara menghargai, menghormati dan 

sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua darinya.
2
 

Berdasarkan peryataan di atas, maka faktor utama dilaksanakannya upacara 

kalomba adalah karena faktor budaya masyarakat Kajang. Kebudayaan masyarakat 

Kajang yang pada zaman dahulu mempercayai akan adanya kekuatan magis berupa 

roh-roh jahat. Jauh sebelum masuknya agama Islam di daerah Sulawesi Selatan 

(Kajang) telah dikenal kepercayaan-kepercayaan kepada roh yang mendiami semua 

benda  pohon, batu, sungai, gunung (animisme), dan gaib (supernatural). Serta 

kekuatan dukun yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mereka 

terikat dengan kepercayaan kepada dewa-dewa, makhluk halus yang dapat 

mengganggu bahkan ada yang dapat membantu dan menolong manusia (kepercayaan 

animisme) yang diwujudkan dalam pelaksanaan upacara kalomba yang merupakan 

warisan budaya dari nenek moyang mereka sebelum beragama Islam sampai hari ini 

                                                             
2
 Isa (43 tahun), Pasanru/Uragi (Sandro/Dukun), Masyarakat ammatoa Kajang, Wawancara, 

Bulukumba, 30 Agustus 2021. 
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terus dilaksanakan meskipun sudah memeluk agama Islam. Sebagian dari mereka 

hanya sekedar ikut-ikutan (mengekor) terhadap tradisi yang berjalan di tempat itu. 

b. Faktor Agama  

Faktor agama bukan sebagai faktor utama dalam pelaksanaan upacara kalomba, 

karena dianggap bahwa agama adalah suatu tempat yang suci. Suatu keyakinan 

masyarakat religius terutama masyarakat Kajang yang menempatkan Allah sebagai 

Tuhan Pencipta yang sangat transendental. Dengan demikian, ajaran agama tidak bisa 

dicampuradukan dengan upacara kalomba sebagai produk budaya manusia. 

Kebutuhan akan agama selalu dirasakan kehadirannya dalam komunitas masyarakat 

Kajang. Agama dipandang sebagai penuntun, pengatur cinta dan kepentingan 

manusia, karena agama senantiasa menjadi agenda yang terpenting dalam sejarah 

kehidupan masyarakat Kajang. Agama dipandang juga untuk mengukuhkan diri 

sebagai seorang yang religius karena membawa penganutnya kepada suatu kesadaran 

tentang makna kebenaran Tuhan dan membuat manusia meyakini agama adalah 

kebutuhan jiwa setiap manusia. Realitas kehidupan baik dalam beraktivitas maupun 

menjalankan pemahaman religi masyarakat Kajang di Desa Tambangan Kecamatan 

Kajang, mereka masih sepenuhnya berpedoman pada adat dan tradisi nenek 

moyangnya yang bersumber dari Pasang. Dalam Pasang sarat dengan pesan-pesan 

moral yang luhur, ajaran-ajaran kebijaksanaan diantaranya berbunyi:  

 “Nasikko pau, abulo sipappa, alemo sibatu, tallang sipahua, manyu 

 siparappe, lingu sipakainga, mate siroko bulaeng, bunting sipabasa.  

Artinya: 

 “Seia sekata, bersatu tujuan bagai bambu sebatang, bersatu prinsip bagai jeruk 

 sebiji, tenggelam saling menolong, hanyut saling membantu, lupa saling 

 mengingatkan, mati saling mengkafani kain emas, dan kawin/pesta saling 

 menyumbang.”
3
 

                                                             
3
 Ramli Palammai dan Andhika Mappasomba, Sejarah Eksistensi Ada’ Lima Karaeng Tallua 

di Kajang (Cet. I; Bulukumba: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 2012), h. 59. 
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Masyarakat Kajang tidak menghilangkan kebiasaan menjaga kelestarian nilai-

nilai luhur budaya yang disebut Pasang ri Kajang dan hukum-hukum adat. Pasang 

merupakan pesan leluhur secara turun temurun bagi masyarakat Kajang di Desa 

Tambangan Kecamatan Kajang. Pesan itu muncul sejak masa pemerintahan Bohe 

Mula Tau di Kajang hingga kini masih tetap dijaga dan dilestarikan dari generasi ke 

generasi. Pasang inilah yang merupakan pandangan hidup bagi masyarakat Kajang di 

Desa Tambangan Kecamatan Kajang dalam kehidupan bermasyarakat maupun 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Keberlangsungan keyakinan leluhurnya 

dari waktu ke waktu, masyarakat Kajang tetap menjunjung tinggi nilai spiritualitas.  

Di samping menganut kepercayaan leluhur, pengaruh Islam di Kajang dan 

sekitarnya tidak mempengaruhi konsepsi kepercayaan ammatoa. Secara formal 

penduduk Kajang, hanya menganut satu agama yaitu agama Islam. Namun dari segi 

amalan dan perbuatan-perbuatan ritual mereka dapat dibedakan menjadi dua yakni 

penduduk yang mengaku beragama Islam serta menjalankan ajaran-ajarannya dan 

penduduk yang hanya mengaku secara formal.  

Pasang sebagai pesan-pesan dari leluhur yang merupakan pedoman sejak dari 

nenek moyang, dengan harapan manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik 

mengikuti rambu-rambu yang diinginkan oleh Sang Pencipta (Turi’e A’ra’na). 

Pasang ri Kajang merupakan himpunan dari sejumlah sistem kehidupan, meliputi 

sistem kepercayaan, sistem ritus dan sejumlah norma sosial lainnya. Nilai religi 

termanifestasikan dalam unsur-unsur kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus 

dan roh-roh jahat yang menempati alam semesta dan khususnya gejala-gejala alam, 

tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda yang digunakan dalam 

upacara kalomba. Bentuk religi dalam upacara kalomba ialah dibangunnya dan 

dibangkitkannya kesadaran religi untuk suatu maksud atau tujuan-tujuan tertentu, 
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yaitu ingin menyembuhkan penyakit, dan memohon perlindungan dari wabah 

penyakit, melalui dukun (sandro) seperti halnya dalam upacara kalomba. 

c. Faktor Ekonomi  

Faktor ekonomi bukan satu-satunya yang menjadi faktor utama 

dilaksanakannya upacara kalomba, akan tetapi dampak ekonomi sangat terasa dalam 

pelaksanaannya. Hal ini diambil makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam 

pelaksanaan upacara kalomba. Nilai-nilai kebersamaan, tolong-menolong merupakan 

tradisi yang memperkuat aspek ekonomi mereka. Tolong-menolong dalam bidang 

kemasyarakatan masih tetap berlaku pada kehidupan tradisional, yang diikat oleh 

kebersamaan, rasa keterikatan sosial, solidaritas dan saling membutuhkan serta saling 

bergantung satu dengan yang lain di dalam satu sistem nilai dan pranata sosial yang 

dimiliki bersama. Tolong-menolong yaitu bantuan dalam bidang kemasyarakatan di 

daerah Kajang pada dasarnya di kenal dua macam bentuk tolong menolong, yaitu 

bantuan dalam bentuk tenaga atau fisik dan bantuan dalam bentuk materi.  

Setiap kegiatan upacara daur hidup kegiatan bantu membantu selalu dilakukan 

dalam setiap kegiatan daur hidup (kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya), 

yaitu suatu kegiatan tolong-menolong dengan saling memberi sumbangan dalam 

bentuk bantuan material kepada orang yang menyelenggarakan pesta. Kegiatan 

tolong menolong ini merupakan salah satu isi dari Pasang yaitu Bunting Sipabasa 

artinya kawin/pesta saling menyumbang. Bentuk bantuan tersebut adalah suatu 

kegiatan tolong-menolong saling menebus nilai, harga dan saling menggantikan 

barang yang sama sesudah mendapat bantuan.  

Semua lingkungan keluarga baik yang dekat maupun yang jauh harus ikut serta, 

bahkan seluruh masyarakat di tempat itu (setempat) merasa berkewajiban ikut serta di 

dalamnya. Mereka dapat memberikan sumbangan atau bantuan dengan harapan akan 
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diganti kemudian oleh orang yang telah dibantu. Kegiatan bantu membantu ini sudah 

mendarah daging, membudaya sejak lama sehingga sekarang dalam kehidupan 

masyarakat, dimana setiap orang, setiap keluarga hampir keseluruhannya merasa 

mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan kegiatan, karena mereka pernah 

dibantu oleh sesamanya. Mereka senantiasa siap sedia menunggu saat dan waktu 

membalas pemberian yang pernah diterimanya. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

wawancara penulis dengan tokoh pemuda di Kajang, Abdul Muin S.Ag: 

“Kalomba ini merupakan salah satu bentuk tradisi yang bertujuan untuk 

mempererat tali silaturahmi antar keluarga yang dekat dan mendekatkan 

keluarga yang jauh“.
4
 

Memperhatikan konteks wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa 

kelompok masyarakat yang terlibat dalam upacara kalomba umumnya adalah dalam 

lingkungan kekerabatan, kekeluargaan baik yang dekat maupun yang jauh, serta 

tetangga, tetapi yang paling menonjol adalah dalam lingkungan kekerabatan. Seluruh 

keluarga ikut serta bekerjasama membantu penyelenggarannya, mereka berkewajiban 

menyediakan dan menyiapkan bahan-bahan perlengkapan upacara. Pesta siklus hidup 

ini di masyarakat Kajang selalu ditunjang bersama dengan landasan tolong menolong 

dalam bidang pemberian tenaga maupun tolong menolong dalam pemberian materi. 

Dari kegiatan tolong menolong ini, hasil akhir diharapkan adalah mempertebal 

rasa kekeluargaan, rasa bangga dan bahagia karena tolong menolong adalah simbol 

keagungan dan rasa kebanggaan keluarga secara keseluruhan karena merasa 

dihormati dan dihargai. Tanpa aspek tolong menolong upacara ini tidak dapat 

dilaksanakan. Karena itu dalam upacara kalomba ini akan melibatkan seluruh 

keluarga ikut serta bekerjasama membantu penyelenggaraannya. Untuk itu mereka 

berkewajiban menyediakan bahan-bahan perlengkapan upacara. Saling membantu 

                                                             
4
 Abdul Muin S.Ag (27 tahun), Tokoh Pemuda Kajang, Wawancara; Bulukumba 04 September 

2021. 
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menyediakan dan menyiapkan bahan-bahan perlengkapan seperti buah-buahan, kue, 

perlengkapan upacara, dan berbagai macam ragam perlengkapan lainnya sebagai 

simbol magis. Ikut bersama-sama bekerja membuat tempat upacara, membuat 

dekorasi, membersihkan tempat atau pusat kegiatan upacara setiap orang yang terlibat 

dalam upacara kalomba.  

Pelaksanaan tolong menolong yang dilakukan sejak masa persiapan seperti 

membantu dan menyediakan segala perlengkapan sarana upacara, prosesi 

pelaksanaannya sampai berakhirnya upacara kalomba, serta membantu memberikan 

sumbangan berupa barang dan materi adalah merupakan salah satu faktor penyebab 

sehingga upacara kalomba sampai sekarang masih terus dilaksanakan oleh 

masyarakat Kajang.  

 . Proses Pelaksanaan Upacara Kalomba pada Masyarakat Kajang di Desa 

Tambangan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba  

Upacara kalomba tidak lain merupakan budaya cerminan masyarakat Kajang di 

Desa Tambangan kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba yang tetap dilestarikan 

mulai dari zaman dahulu kala sampai saat ini, yang oleh masyarakat setempat 

mengenalnya dengan istilah pesta adat. Pelaksanaan upacara kalomba masyarakat 

Kajang di Desa Tambangan kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba tidak 

dilakukan begitu saja, tetapi melalui proses yang memakan waktu hingga tiga hari. 

Adanya proses panjang ini mengindikasikan bahwa kegiatan tersebut bukanlah 

kegiatan yang main-main, tetapi membutuhkan persiapan yang matang sehingga 

pelaksanaan tradisi tersebut berjalan dengan baik. Keterlibatan semua komponen 

masyarakat merupakan hal yang tidak boleh disepelekan, sebab kegagalan dan 

kesuksesan harus ditanggung bersama oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya 

Tokoh Masyarakat. Jika salah seorang Tokoh Masyarakat tidak dilibatkan dalam 
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proses pelaksanaan tradisi tersebut maka dapat menimbulkan rasa kekecewaan, dan 

hal ini merupakan pantangan bagi masyarakat Kajang di Desa Tambangan  

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.  

Upacara kalomba dalam proses dan tata cara pelaksanaannya, tidak 

dilaksanakan secara asal-asalan saja oleh masyarakat Tana Toa Kajang termasuk 

yang ada di Desa Tambangan, melainkan harus melalui berbagai persiapan-persiapan, 

baik berupa bahan-bahan makanan maupun dalam hal perlengkapan benda-benda 

upacara yang akan digunakan dalam upacara kalomba. Semua perlengkapan harus 

disiapkan sebagai persyaratan agar maksud dan tujuan terselenggaranya upacara 

kalomba dapat tercapai sesuai yang diharapkan oleh keluarga yang berhajat. 

Pelaksanaan kegiatan upacara kalomba mulai dari awal sampai akhir, menunjukkan 

bahwa antara setiap tahap-tahap upacara saling berkaitan satu sama lain dan 

membentuk upacara yang bermakna simbolik. 

Adapun tahap-tahap persiapan dan penyelenggaraan upacara kalomba meliputi: 

a. Awal pelaksanaan  

Awal pelaksanaan didahului dengan mempersiapkan modal untuk membeli 

bahan-bahan yang akan disiapkan ketika upacara nantinya. Setelah pihak keluarga 

sudah mampu mencukupi dana yang akan dipakai nanti maka pihak keluarga 

bermusyawarah untuk menentukan hari yang baik untuk melaksanakan upacara 

kalomba. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat, artinya kapan saja bisa 

dilaksanakan. Mengingat karena pelaksanaannya tidak terikat maka upacara ini 

kadang dilaksanakan secara tunggal maupun berbarengan dengan acara-acara lain 

misalnya: acara perkawinan, aqiqah, syukuran dan sebagainya. Dengan alasan untuk 

mengefisienkan waktu dan dana. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara penulis 
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dengan pihak penyelenggara upacara, menurut hasil wawancara dengan Bapak Raja, 

mengungkapkan:  

“kalomba inni niacarakang i lumayan lohe danana, karena innimi ku pasiru’ru 

i na acara sallu’ tana sekaligus antama balla’ a”.  

 

Kalomba ini saya adakan dengan menggunakan dana yang cukup besar maka 

dari itu saya barengi dengan acara sallu’ tanah (memasukkan kepala kambing 

dalam tanah) dan sekaligus acara masuk rumah”.
5
 

Berdasarkan kutipan wawancara penulis dengan pihak penyelenggara upacara 

kalomba di atas, penulis memberikan penguatan bahwa awal pelaksanaan upacara 

kalomba harus siap secara matang karena biaya atau dana merupakan modal utama 

dalam membeli atau mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan upacara kalomba. 

Bermusyawarah merupakan hal penting dalam keluarga yang akan menyelenggarakan 

dengan tujuan supaya keluarga juga harus siap-siap memberikan bantuan baik 

bantuan materil maupun bantuan tenaga. 

b. Tahap Persiapan  

Tahap persiapan ini keluarga sudah harus mempersiapkan segala perlengkapan 

bahan-bahan upacara yang akan dipergunakan. Segenap keluarga dekat juga satu 

minggu sebelumnya sudah mulai jalan untuk menyampaikan undangan ma’buritta 

(menyampaikan hajat), mulai dari memanggil dukun, mengundang aparat pemerintah, 

tokoh adat, tetangga dan kenalan, serta mengundang sanak keluarga jauh dan segenap 

kerabat. Menjelang hari yang telah ditentukan keluarga sudah sibuk mempersiapkan 

segala sesuatu yang diperlukan. Perlengkapan upacara yang disiapkan oleh keluarga 

adalah hewan yang akan dipotong seperti kerbau, sapi, kambing, ayam, serta kuda 

atau sesuai dengan kemampuan pihak penyelenggara acara hewan apa yang bisa 
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 Raja (34 tahun), Pihak Penyelenggara, Wawancara, Bulukumba 29 Agustus 2021 
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disanggupi untuk disembelih. Sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan 

pengurus keperluan upacara kalomba Bapak H. Hasaning, mengungkapkan: 

“Jenis hewan yang akan dipotong sembarang saja bisa sapi, kuda, dan kerbau, 

tergantung hewan apa yang disanggupi untuk membelinya, karena tidak ada 

ketentuan-ketentuan yang harus disembelih berupa hewan tersebut. Jenis hewan 

tersebut bukanlah persyaratan mutlak yang harus disiapkan.”
6
 

 Pendapat pengurus keperluan upacara kalomba tersebut, menurut penulis 

memberikan gambaran bahwa salah satu perlengkapan yang berupa hewan untuk 

disembelih dalam acara nanti bukanlah keharusan atau kewajiban tergantung dari 

kemampuan hewan mana yang bisa di beli, tapi hewan tersebut mesti dipersiapkan 

karena di acara nanti akan ada makan-makan bersama (makan adat) dengan keluarga 

besar yang hadir. 

Tahap persiapan berikutnya dimulai dari menyiapkan berbagai hal yang 

diperlukan dalam melaksanakan upacara ini. Pertama, ibu-ibu atau para kelurga dekat 

sudah datang untuk membuat kue secara gotong royong. Jenis kue tersebut adalah 

dumpi lompo (kue besar), songkolo lotong (kukus hitam), songkolo pute (kukus 

putih), manu kampong (ayam kampung), cucuru lebba (jenis kue cucur yang 

bentuknya lebar dan besar), ruhu-ruhu (kue yang terbuat dari beras yang dicampur 

dengan gula merah yang digoreng dengan minyak, bentuknya menyerupai jala-jala), 

kampalo (beras ketan di bungkus daun kelapa lalu di masak), utti  labbu (pisang 

panjang), utti lompo (pisang besar), pandang (nanas), tabbu (tebu), berasa (beras), 

roko-roko lompo (dokok-dokok besar), katupa’ (ketupat), kaluku (kelapa), raung kaju 

patampulo/raung paddingin (seikat daun tumbuhan terdiri dari empat puluh jenis), 

kacang lelleng (kacang hitam).  
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 H. Hasaning S. Pd (38 tahun), Pengurus Keperluan Upacara, Wawancara, Bulukumba 30 

Agustus 2021. 
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Sedangkan alat yang digunakan antara lain: sulo safiri (pelita /lampu kemiri), 

sulo safiri adalah kemiri yang dihaluskan sebagai lampu di tempat upacara, kemiri itu 

dicampur dengan kapas dan dibulatkan pada bambu yang dibentuk pipih. Tala adalah 

sejenis kalung berbentuk bulat yang terbuat dari daun tala yang kering digunakan 

untuk latto-latto (membunyi-bunyikan dengan cara membentang-bentangkan) didekat 

telinga anak yang dikalomba. Kapi’ (kipas) yaitu berbentuk bulat yang terbuat dari 

daun lontara. Tide tongko adalah tempat-tempat untuk menyimpan makanan yang 

berbentuk bulat panjang yang terbuat dari daun lontara. Batu leppa adalah sejenis 

batu yang kecil berbentuk pipih yang akan direndam di air baskon, yang nantinya 

akan diminum oleh anak yang dikalomba. kamannyang (kemenyaN), dan cimbokang 

(tempat cuci tangan), ju'ju (semacam sapu lidi aren) alat ini berguna menyapu 

penyakit kulit. Melihat proses pelaksanaan upacara kalomba dari awal sampai ak hir 

memiliki simbol-simbol dari setiap alat ritus yang digunakan antara lain:  

1. Janur kuning yang diletakkan didepan rumah simbolnya bahwa dalam 

keluarga tersebut sedang mengadakan sebuah pesta adat.   

2. Sulo safiri (pelita/lampu kemiri) simbolnya ritual kalomba akan segera di 

mulai.  

3. Tala maknanya supaya anak tersebut menjadi kuat pendengarannya, karena 

daun tala di masyarakat Kajang memiliki simbol daun yang kuat dan memiliki 

banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari.  

4. Tide tongko adalah sejenis tempat menyimpang berbagai macam makanan 

yang diyakini bahwa meskipun lama di simpan dalam wadah ini akan tetap menjadi 

awet, dan tempat ini menyimbolkan kesderhanaan.  

5. Batu Leppa maknanya batu ini memiliki unsur yang jika direndam dalam air 

tidak akan berubah menjadi karat dan akan menetralisasi racun-racun dalam tubuh, 
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sehingga masyarakat Kajang meyakini memiliki manfaat yang baik dan jika di 

minum memiki pertahanan tubuh yag kuat.  

6. Kamannyang memiliki simbol restu dari leluhur selalu menyertai orang yang 

mengadakan upacara Kalomba dan asapnya dalam setiap ritual memiliki khasiat 

dalam menyembuhkan penyakit.  

7. Ju’ju (sapu lidi aren) simbolnya dapat menghindarkan anak dari penyakit tuli 

(mendengar dan menurut sama orang tua) yang timbul di kulit si anak.  

8. Raung kaju patampulo/raung paddingin (seikat daun tumbuhan terdiri dari 

empat puluh jenis), dan bue lelleng (kacang hitam) simbolnya sebagai ramuan obat 

dan tanda akan upacara kalomba menjadi dingin dan membawa berkah.  

Melihat dari pemaparan di atas mengenai simbol dalam upacara kalomba 

menurut penulis bahwa alat yang digunakan dalam upacara kalomba memiliki 

keyakinan dan keistemewaan tersendiri dari setiap manfaat dari ritual yang digunakan 

oleh dukun. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Isa selaku pasanru/uragi 

(dukun) mengenai berbagai hal yang diperlukan dalam melaksanakan upacara 

dijelaskan bahwa: 

 “Dalam tradisi masyarakat Kajang di Desa Tambangan Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan kalomba perlu menyiapkan 

berbagai macam kue serta alat-alat perlengkapan, karena masing-masing 

memiliki makna ataupun simbol tersendiri dalam proses pelaksanaannya. 

Kesemuanya itu merupakan syarat-syarat dan ketentuan dalam prosesi kalomba 

yang sudah dilaksanakan sejak turun-temurun oleh nenek moyang, dan harus 

tetap dipersiapkan dengan lengkap supaya upacara kalomba nantinya 

berlangsung secara sakral.
7
 

Songkolo putih dan hitam perlu ada pada setiap prosesi upacara-upacara ritual 

masyarakat Kajang, sesuai dengan tradisi nenek moyangnya, karena jenis songkolo 

putih dan hitam inilah yang pertama kali dapat ditanam oleh leluhur mereka. Hitam 

                                                             
7
 Isa (43 tahun), Pasanru/Uragi (dukun) Masyarakat ammatoa Kajang, Wawancara, Bulukumba 

30 Agustus 2021. 



45 
 

 

dan putih merupakan simbol kesucian dan makanan khas masyarakat Kajang. Kue 

(jajanan) yang disiapkan pun ada beberapa yang hanya sebuah hidangan dan ada yang 

memang khusus kue (jajanan) yang wajib. Kue (jajanan) yang wajib ada saat 

pelaksanaan prosesi ini, yaitu dumpi lompo, cucuru lebba, ruhu-ruhu. Maksud 

diwajibkannya kue (jajanan) ini, selain sebagai sebuah tradisi yang turun temurun, 

kue-kue (jajanan) ini pun perlu dipahami memiliki maksud mendalam sebagai sebuah 

doa. Wawancara penulis dengan pimpinan adat, menyebutkan bahwa dalam tradisi 

masyarakat Kajang terdapat istilah doa langsung dan doa perbuatan. Jadi, kue-kue ini 

dapat dikatakan sebagai refleksi langsung dari doa perbuatan. Seperti hasil 

wawancara peneliti dengan Bapak Sulaeman sebagai berikut:  

“Dumpi lompo, cucuru lebba, merupakan kue yang terbuat dari beras yang 

dicampur dengan gula merah kemudian digoreng yang memiliki simbol 

supaya anak tersebut senang tiasa manis dilihat baik dari tingkah lakunya 

serta tutur katanya yang baik. Dan ruhu-ruhu mempunyai makna agar seorang 

anak mampu memahami bahwa dalam kehidupan ini banyak rintangan yang 

pasti akan dihadapi. Roko-roko lompo dan burasa lompo identik dengan 

kejujuran karena melihat bentuk, isi serta pembungkus kue yang seluruhnya 

terbuat dari pisang.Utti labbu, utti lompo, pandang, tabbu, dan kaluku dan 

lain-lain yang merupakan hasil bumi, memiliki makna kesyukuran akan hasil 

perkebunan. Dan kelak anak ini bisa selalu mensyukuri akan hasil panen.“
8
 

Selain itu, kue (jajanan) lain tentu memiliki pengharapan dan doa yang sama 

baiknya dengan kue-kue yang dijelaskan di atas. Kue-kue ini tidak hanya sekedar 

hidangan atau pelengkap demi suksesnya sebuah acara atau kegiatan, tapi di 

dalamnya terkandung banyak esensi yang perlu digali dan perlu mencari maksud 

keberadaan dari kue-kue tersebut dalam pelaksanaan sebuah acara, terkhusus pada 

tradisi upacara kalomba. 

Ketika tahap persiapan sudah dianggap cukup, semua bahan dan alat yang akan 

disiapkkan untuk upacara pada waktu malam sudah dianggap rampung tibalah pihak 
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 Sulaeman (38 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Bulukumba 30 Agustus 2021. 
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penyelenggara siap menerima tamu. Adapun tamu yang berdatangan dan hadir 

berasal dari seluruh penjuru daerah, bahkan keluarga yang ada di perantauan 

terkadang hadir hanya untuk menghadiri upacara adat kalomba. Masyarakat 

menyambut dengan rasa suka cita, kedatangan handai taulan yang berdatangan dari 

jauh yang sebenarnya sudah lama saling merindukan. Mereka saling berpelukan 

berjabat tangan bahkan saling menangis terharu atas kedatangan keluarganya. 

c. Tahap Pelaksanaan  

Setelah tahap persiapan selesai disiapkan semua alat dan bahan diletakkan 

ditengah para tamu, pihak penyelenggara memberikan sebuah dupa (kemenyan, yang 

apabila dibakar asapnya berbau harum). Peranan dukun di sini ialah untuk meminta 

doa keselamatan agar upacara sebentar yang akan dilaksanakan berjalan dengan 

lancar tanpa ada hambatan. Setelah serah terima selesai dukun pun membaca doa 

dalam hati di depan dupa. Ritual membakar kemenyan dan berdoa di acara Kalomba 

selalu menjadi bagian terpenting. Dalam ritual, Kemenyan menjadi simbol bahwa 

restu dari leluhur selalu menyertai orang yang mengadakan upacara kalomba. Setelah 

doa selesai dilaksanakan tibalah saatnya anggada' (makan adat) menyajikan makanan 

dalam talang untuk pemangku adat yang hadir yaitu dimana makan bersama menjadi 

tanda bahwa seluruh pemuka tokoh adat, agama, dan tokoh masyarakat dihormati 

secara penuh oleh yang mengadakan upacara dan sebagai simbol kebersamaan dan 

persatuan antara masyarakat dengan tokoh adat.  Tak hanya itu, makan bersama juga 

menjadi simbol bahwa hingga kini, masyarakat Kajang tetap melaksanakan pesan 

leluhur.  

Setelah makan adat sudah selesai, keluarga si penyelenggara menyiapkan bahan 

dan alat yang akan dipakai pada upacara diantaranya sulo safiri dinyalakan sebagai 

tanda penerangan dan upacara akan segera di mulai. Tahap pertama: dukun menbaca-
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bacakan doa pada air yang ada di dalam baskom sambil memasukkan daun sirih dan 

batu leppa, dengan doa agar air ini ketika diminum nantinya akan memberikan 

berkah sekaligus sebagai obat pertahanan tubuh, setelah air tersebut selesai dibacakan 

doa anak yang dikalomba segera diberikan untuk diminum dan di wudhukkan dengan 

doa supaya anak tersebut menjadi sehat, pintar dan menjadi seorang anak yang 

berwibawa. Setelah wudhu, dukun memakaikan sarung hitam kepada anak sambil 

perantara doa. Sarung hitam merupakan pakaian khas yang sangat bermakna atau 

bersimbol kesederhanaan dan merupakan pakaian adat dari jaman leluhur. 

Tahap kedua: dukun dan anak beserta orang tua anak duduk berhadapan di 

depan makanan kemudian didoa-doakan lagi oleh dukun. Setelah itu dukun 

melanjutkan lagi doa-doa dengan dupa yang berupa kemenyang dan kacang hitam. 

Tahap ketiga: dukun mengipas-ngipaskan dengan cara kipas dibolak balik atas 

bawah diatas makanan sesajian kue-kue yang ditutup dengan daun pisang dan kain 

putih. Setelah makanan dikipas dupa kemenyan tadi diputar-putar kekiri dan kekanan 

sebanyak tujuh kali, yaitu kekiri sebanyak tiga kali dan kekanan sebanyak empat kali, 

lalu kembali lagi sesajian dikipas ulang. Maknanya agar anak yang dikalombakan 

sembuh, istilah dalam pengobatan pada jaman dahulu adalah paja dan sau yaitu 

konsep kesembuhan dari suatu penyakit.  

Tahap keempat: dukun mengambil tala (sejenis gelang yang berbentuk 

melingkar yang terbuat dari daun tala yang sudah kering) yang sudah dibasahi dari air 

sisa wudhu tadi, yang kemudian dukun memberikan orangtua atau keluarganya untuk 

di latto-lattokan samping telinga kanan dan kiri sebanyak tiga kali pada anak yang 

dikalomba, dengan doa supaya anak tersebut mendengar jika orang tuanya 

memberikan nasehat. Ritual berikutnya yaitu dukun menyelupkan ujung ju’ju (sapu 

lidi aren) keair, kemudian sapu tersebut dipukulkan atau disapu-sapukan lagi di depan 
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anak sebanyak tiga kali supaya anak terhindar dari malapeteka yang akan 

menghampirinya, dan segala penyakit hilang dari tubuh anak yang dikalomba.  

Tahap kelima atau ritual terakhir yaitu sandro/dukun menaburkan beras satu 

genggam kepada anak sampai ketamu-tamu/keluarga disekitar tempat upacara 

kalomba diadakan. Ritual terakhir dukun mengambil seikat daun tumbuhan terdiri 

dari empat puluh jenis, yang biasa disebut raung kaju patang pulo, kemudian 

menyelupkan keair lalu menyiram-nyiramkan ke anak beserta tamu dan keluarga 

supaya acara ini tenang dan dingin sampai seterusnya dan bertanda upacara selesai 

dilaksanakan. Itulah prosesi akhir peran dukun sebagai aktor utama dalam proses 

pelaksanaan upacara kalomba.  

d. Tahap Akhir Pelaksanaan 

Pada tahap akhir pelaksanaan upacara kalomba ini sanak keluarga datang 

mengambil tiap-tiap makan beserta dupa, lalu memutar-mutarkan ke anak yang sudah 

dikalomba dengan niat dan doa yang berbeda dari setiap orang. Misalnya ketupat 

dengan kampalo dipasang ketelinga anak agar kelak anak tersebut menjadi orang 

yang baik, mendengar perkataan yang baik, dan ketika dipasangkan di kepala dengan 

doa agar kelak nantinya bisa menjunjung tinggi nama baik keluarga dan 

membanggakan keluarga, serta kuat dalam menghadapi segala beban berat hidup 

yang di hadapi di dunia ini.  

Sebagai penutup sanak keluarga memberikan doi’ passolo/kado kepada anak 

yang sudah dikalomba di atas tempat yang sudah disediakan yaitu berupa dulang 

(talenan). Biasanya sanak keluarga dekat memberikan kado puluhan juta, beras, 

sarung hitam, sedangkan sanak keluarga jauh biasanya hanya memberi ratusan rupiah 

saja atau sesuai dengan keikhlasan hati, tamu-tamu atau keluarga yang menyumbang 

di catat di atas kertas sebagai tanda bukti siapa yang menyumbang pada waktu 
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mengadakan kalomba. Jumlah  nominal biasanya yang terkumpul pada malam acara 

kalomba adalah maksimal dua ratus juta rupiah atau bahkan ada yang lebih, dan 

minimal lima puluh juta rupiah ini belum termasuk sumbangan berupa barang seperti 

beras, sarung, dan lain-lain.  

Doi’ Passolo/kado yang diberikan kepada keluarga yang mengadakan Kalomba 

adalah utang yang harus dia kembalikan, karena merupakan beban moril yang harus 

di lunasi sesuai dengan angka yang pernah dia sumbangkan pada waktu ia 

mengadakan kalomba. Pendapat yang serupa dijelaskan oleh Bapak Ancu, 

mengatakan:  

“passolo nu kusumbangkan a do’i se’re juta limambilangngang na berasa 

limampulo litere. Ku pansulu sikunjo ka hattungku abbaju acara sikunjo todo’ 

na sumbang ri nakke, na anjari inrang jari harus pappada injo atau rateanna 

pa pole injo. 

 

“ Kado yang saya sumbangkan satu juta lima ratus rupiah dan beras sebanyak 

lima puluh liter. Saya mengeluyakan segitu karena sewaktu saya bikin acara 

yang dia sumbangkan segitu dan itu menjadi utang bagi saya yang harus ssama 

nilai dan  barangnya dan tidak boleh kurang dari itu”.
9
 

Konteks wawancara di atas, menurut persepsi penulis bahwa sumbangan yang 

diberikan kepada penyelenggara kalomba tergantung dari kemampuan ekonomi pada 

saat itu, itupun jika ekonomi lagi mendukung bisa saja menyumbang berbagai bentuk 

sumbangan bukan hanya uang saja atau melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman. 

Adapun jika melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman itu diperbolehkan, asal saja 

kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata dan tidak atas dasar 

perjanjian sebelumnya.  

Lebih lanjut, gambaran tentang doi’ pasolo/kado juga dikemukakan oleh Bapak 

Kadir, menyatakan:  

“nakke todo annyumbang passolo doi’ tujuh juta rupiah na lipa’ lelleng limang 

lahara, nasaba’ kamanakangku, manna mamo anre anakku la nikalomba sallo 
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 Ancu (53 tahun), Tamu, Wawancara, Bulukumba  29 Agustus 2021. 
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tapi tatta a pansulu doi’ passolo dikarenakan kewajiban punna rie bijayya 

abbaju acara kalomba manna sikura lohe’ atau sikiddi, doi’ ataukah berasa 

yang penting ikhlas ka anrenja patokanba angkua sikura tergantung 

kesanggupanta.  

 

“Saya juga menyumbang doi’ passolo/kado sebanyak tujuh juta rupiah, dan 

sarung hitam lima lembar, karena dia adalah keponakan saya , walaupun saya 

tidak memiliki anak yang nantinya akan dikalomba tetap saya keluarkan karena 

merupakan kewajiban disetiap ada keluarga kita yang mengadakan kalomba, 

berapapun itu mau berupa uang atau beras tidak tergantung nominal yang 

penting iklhas dan sesuai kesanggupan”.
10

 

Kutipan wawancara di atas, menurut hemat penulis mengungkapkan doi’ 

passolo/kado di akhir acara kalomba merupakan jenis sumbangan yang bisa saja 

dilakukan oleh keluarga dekat maupun jauh. Tergantung dari keinginan individu itu 

sendiri, tapi yang harus menjadi kewajiban memberikan sumbangan adalah pihak 

keluarga saudara. Jumlah nominan uang tergantung dari berapa kemampuannya. 

Berdasarkan kutipan wawancara penulis dengan tiga narasumber peneliti di 

atas, terdapat beberapa poin penting untuk menyimpulkan mengenai masalah kado, 

Tamu, dalam upacara kalomba di Kecamatan Kajang. Pertama, jenis kado/ doi’ 

passolo yang bisa diberikan adalah tergantung dari kemampuan keluarga atau tamu 

yang hadir dalam acara itu, dan ini harus dilakukan karena merupakan utang balas 

budi bahwa mereka pernah juga di tolong oleh pihak penyelenggara kalomba baik 

dalam bentuk materi maupun bentuk fisik. Kedua, menyumbang dalam arti berbagai 

bentuk sumbangan yang paling banyak memberikan adalah keluarga dekat misalnya 

saudara dan sepupu. Cara memberikan sumbangan berbeda dengan yang lainnya 

yaitu dengan cara memberikan sumbangan secara nyata di tempat yang khusus dan 

terbuka untuk menghitung uang ya ng disaksikan oleh para tamu.  

Menganalisis secara mendalam mengenai masalah kado, penulis mendapatkan 

beberapa informasi bahwa kado yang terkumpul setelah selesai acara digunakan 
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 Kadir (55 tahun), Tamu, Wawancara, Bulukumba 29Agustus 2021. 



51 
 

 

untuk investasi agar uang tersebut bisa bermanfaat. Misalnya membeli sawah, kebun, 

emas, membuka usaha, dan lain-lain, agar kelak nanti barang tersebut bisa saja dijual 

kembali. Mengenai masalah pengembalian passolo berikutnya yaitu dari kado yang 

sudah diterima, akan dikembalikan dari hasil tabungan usaha atau hasil dari 

pembelian sawah, atau kebun. Itu pula sebabnya banyak masyarakat Kajang yang 

menjadi tenaga kerja di luar daerah dan luar negara, karena memiliki sangkutan yang 

harus dibayar. Dorongan ini pulalah mereka memiliki etos kerja yang tinggi. Inilah 

salah satu siklus kehidupan masyarakat Kajang pada masa kini. Dampak dari ini 

semua sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang terus maju pada 

masyarakat Kajang. Kemudian peneliti melanjutkan dari hasil wawancara dengan 

salah satu tokoh pemuda di Kajang, Abdul Muin S.Ag: 

“Awal pelaksaan tradisi kalomba yaitu dana yang dipersiapkan minimal 50jt, 

kemudian proses pelaksanaannya yaitu diawali dengan acara paccidong 

ada’/duduk melingkar (yang dilakukan oleh 27 orang ditambah 1), gandrang 

(gendang) dan yang terakhir andingingi balla’ ”.
11

 

 . Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi adat kalomba pada 

masyarakat Kajang di Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba 

Berkenaan dengan adat, dalam hukum Islam memiliki ketetapan hukum 

sebagaimana disebutkan dalam ushul fiqh bahwa‚ “Adat bisa menjadi hukum”, tetapi 

adat tidak serta merta bisa menjadi hukum Islam karena ia membutuhkan syaratsyarat 

tertentu. Intinya adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi dalam praktek 

upacara kalomba itu sendiri memiliki perilaku yang bertentangan dengan syariat 

Islam yaitu acara membakar kemenyan dan berdoa meminta keselamatan melalui 

perantara dukun sedangkan kapasitas dukun dalam upacara kalomba ini masih minim 
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 Abdul Muin S.Ag (27 tahun), Tokoh Pemuda masyarakat Kajang, Bulukumba 04 September 
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pengetahuan agama Islamnya. Sedangkan dalam fiqh ibadah tidak dapat dilakukan 

karena kaidah fiqh ibadah berbeda dengan kaidah fiqh muamalah yang menyatakan 

bahwa‚ “Prinsip hukum dalam ibadah menunggu perintah dan mengikuti yang telah 

ditentukan” dengan kata lain, prinsip hukum dalam ibadah harus dilandasi dengan 

dalil yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Jadi kesimpulannya adalah upacara 

kalomba dianggap fasid (rusak, tidak berlaku), karena bertentangan atau tidak sesuai 

dengan hukum Islam. Ini jelas pula dalam upacara kalomba ini tidak memiliki 

landasan dengan dalil yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis, tetapi kaidah fiqh 

muamalahnya terdapat dalam praktek utang piutangnya.  

Akan tetapi secara sosiologis upacara kalomba ini memiliki makna 

kebersamaan dan tolong menolong dalam kehidupan kemasyarakatan masyarakat  

Kajang di Desa Tambangan. Ajaran Islam menganjurkan untuk saling tolong 

menolong, dan sifat tolong menolong tersebut sudah tertanam di dalam kepribadian 

muslim pada umumnya dan terhadap masyarakat muslim di Kajang pada khususnya 

yang memang sebelum mereka beragama Islam sudah dikenal budaya tolong 

menolong dan masih adanya kepercayaan yang kuat terhadap tradisi tersebut. Sifat 

inilah yang memotivasi pelaku kalomba, sehingga pelaksanaan kegiatan tradisi 

upacara kalomba tidak dapat dihindari.  

Kalau dilihat dari segi tujuan pelaksanaannya, mengandung makna tolong 

menolong dalam kebaikan, yakni untuk membantu sang pelaksana acara agar tradisi 

yang dilaksanakan bisa berjal;an dengan lancar. Adanya sifat tolong menolong 

masyarakat Tana Toa sejak zaman dahulu sampai sekarang yang telah mengakar di 

kalangan masyarakat Tana Toa termasuk daerah Kajang Luar seperti di Desa 

Tambangan, agaknya turut mempengaruhi perilaku kalomba masyarakat Kajang, 
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karena dalam upacara tersebut mengandung unsur kerja sama dan kebersamaan serta 

tolong menolong mulai dari proses persiapan pelaksanaan sampai berakhir upacara.  

Konsep tolong menolong tidak dapat terlepas dari prinsip gotong royong, 

keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling menjaga. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah Swt., dalam QS Al Ma’idah/5: 2.  

وْا عَلَ 
ُ
عَاوَن

َ
وَانِ وَت

ْ
عُد

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

 الَ
ى

لَ
َ
وْا ع

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
 وَلَ

ۖ
وٰى

ْ
ق
َّ
ِّ وَالت بِِ

ْ
ى ال   

Terjemahnya:  
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”  

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di dalam 

kebaikan, sedang tujuan‚ arisan itu sendiri adalah menolong orang yang 

membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, 

maka termasuk dalam katagori tolong menolong yang diperintahkan Allah swt. 

Melihat uraian hasil wawancara di atas, menurut hemat penulis dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat Tana Toa juga mengembangkan suatu nilai yang dapat 

menunjukkan kesetiakawanan atau solidaritas dengan sesamanya, yaitu nilai gotong 

royong. Nilai hidup ini merupakan realisasi kebersamaan mereka dalam menghadapi 

suatu kerja, yang manifestasinya dapat terlihat dalam segala aktifitas hidup sehari-

hari, seperti bantu-membantu dalam suatu pekerjaan besar yang membutuhkan 

banyak tenaga kerja, memberi pertolongan kepada keluarga yang sedang 

melaksanakan upacara kalomba, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang akan lebih 

cepat terselesaikan jika dikerjakan bersama-sama.  

Upacara tersebut merupakan salah satu wadah di samping tujuan pengobatan, 

dan tolak bala adalah juga didasari atau tidak adalah juga sebagai wadah yang 

berfungsi mempertemukan warga masyarakat dari strata yang berbeda-beda. Ikatan 
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kesatuan kepercayaan tersebut lebih memperkuat hubungan interaksi sosial mereka 

walaupun sebelumnya mereka sudah saling kenal mengenal. Pelaksanaan upacara 

kalomba memiliki fungsi ganda, di mana fungsi utama ialah ada hubungannya dengan 

aqidah dan untuk pengobatan atau penyembuhan serta penolak bala, juga berfungsi 

sebagai media komunikatif dalam pertemuan sesama anggota masyarakat dengan 

tokoh-tokoh adat.  

Upacara kalomba yang oleh masyarakat Kajang dilaksanakan sebagai suatu 

perayaan pesta adat. Perayaan kalomba tersebut lahir dari dan tumbuh di tengah-

tengah masyarakat tanpa adanya tekanan-tekanan dari luar. Ia tumbuh dan menjelma 

dari adanya kepentingan-kepentingan dari masyarakat Tana Toa Kajang termasuk 

masyarakat Kajang yang ada di Desa Tambangan, yang nyata dari rakyat melalui 

kebulatan tekad dan hati dari warga masyarakat untuk kepentingan bersama. 

Berdasarkan analisis dan pengamatan penulis, dari proses pelaksanaan tradisi 

kalomba dari awal sampai selesai dapat diungkap beberapa nilai-nilai pendidikan 

Islam yang melekat dan dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Nilai-nilai sosial tersebut terwujud dalam kegiatan gotong royong, tolong menolong, 

musyawarah, solidaritas, silaturahim, komunikatif.  

1. Nilai Islam yang terwujud dalam kegiatan gotong royong.  

Gotong royong merupakan sebuah nilai yang tersirat jelas dalam tradisi ini. 

Pelaksanaan prosesi upacara Kalomba tentu membutuhkan kerja sama yang baik 

sehingga dalam proses penyelesaian tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan upacara 

Kalomba terbangun kerja sama yang baik antara manusia sebagai individu kepada 

masyarakat lainnya. Gotong royong dapat teraplikasi dengan baik, tentunya dapat 

terlaksana karena tradisi ini dilaksanakan di daerah pedesaan yang ikatan 
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kekerabatannya jauh lebih baik dibandingkan dengan perkotaan. Seperti yang 

dijelaskan oleh Basrowi bahwa:  

“setiap masyarakat di pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih 

mendalam ketimbang hubungan mereka dengan masyarakat kota, Sistem 

kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan.”
12

  

2. Nilai Islam yang terwujud dalam kegiatan Tolong-menolong.  

Tolong menolong merupakan sebuah nilai sosial yang terkandung dalam tradisi 

ini selanjutnya. Konsep tolong menolong tidak dapat terlepas dari prinsip gotong 

royong, keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling menjaga. Tolong menolong 

merupakan tradisi yang memperkuat aspek ekonomi. Tolong-menolong dalam bidang 

kemasyarakatan masih tetap berlaku pada kehidupan tradisional, yang dimulai dari 

awal proses sampai akhir pelaksanaan upacara kalomba, yang diikat oleh 

kebersamaan, rasa keterikatan sosial, solidaritas dan saling membutuhkan serta saling 

bergantung satu dengan yang lain di dalam satu sistem nilai dan pranata sosial yang 

dimiliki bersama.  

3. Nilai Islam yang terwujud dalam kegiatan musyawarah  

Musyawarah dalam pandangan Islam adalah suatu hal yang sangat dianjurkan 

ketika ingin mengambil sebuah keputusan bahkan sudah menjadi ciri hakiki dari 

demokrasi pancasila yaitu musyawarah untuk mufakat. Ciri khas pancasila ini 

disamping digali dari ajaran agama juga dikaji dari nilai kebudayaan di daerahdaerah 

sehingga dengan sendirinya sudah mengakar pada tiap-tiap suku bangsa khususnya di 

Kabupaten Bulukumba tepatnya di Kecamatan Kajang sebagai pendukung utama 

tradisi upacara kalomba.  

Musyawarah untuk mufakat senantiasa diterapkan dalam kehidupan masyarakat 

Kajang. Hal ini tampak pada  proses pelaksanaan upacara kalomba, semua kegiatan 

                                                             
12

 Basrowi, Pengantar  Sosiologi (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 59 
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yang dilakukan harus berdasarkan keputusan bersama. Mulai dari masalah 

pembiayaan, waktu dan kapan acara tersebut dilaksanakan serta segala sesuatu yang 

akan diperlukan kelak pada waktunya. Hasil musyawarah menjadi pegangan 

masyarakat dalam pelakanaan upacara kalomba. Meskipun pada awalnya selalu 

terjadi perbedaan di antara mereka karena masing-masing memiliki pendapat yang 

berbeda-beda tentang pelaksanaan upacara kalomba, namun pada akhirnya semua 

pihak bersepakat dan tunduk dalam keputusan bersama.  

4. Nilai Islam yang terwujud dalam kegiatan Solidaritas.  

Nilai solidaritas tidak dapat terlepas dari tradisi ini. Terlebih lagi, telah ada nilai 

yang terjaga dalam tradisi ini yaitu gotong royong dan tolong menolong. Maka secara 

otomatis, akan muncul nilai solidaritas dalam tradisi upacara Kalomba. Solidaritas 

memiliki pengertian sebagai sifat/perasaan solider atau sifat satu rasa atau perasaan 

setia kawan. Jika solidaritas terbangun dengan baik antar masyarakat tentunya 

melalui tradisi ini, maka dapat dipastikan hubungan emosional antara individu 

dengan individu lain, maupun masyarakat dengan masyarakat lain akan semakin 

terjaga. Dalam hal ini, hubungan antara keluarga dan dukun serta hubungan antara 

tokoh adat dengan aparat pemerintah.  

5. Nilai Islam yang terwujud dalam kegiatan Komunikatif 

Unsur nilai ini, merupakan salah satu bagian terpenting dalam tradisi ini, karena 

jika tidak terjalin komunikasi dalam hal apapun, maka sangat mustahil tahapan demi 

tahapan dari pelaksanaan upacara kalomba akan terlaksana. Selain itu, komunikasi 

juga dapat memberi manfaat lain, dalam hal ini individu dengan individu lain dapat 

saling berbagi informasi sehingga memperluas cakrawala pengetahuan mereka 

masing-masing, juga dapat semakin melebarkan sayap tradisi ini dan 

mempertahankan eksistensi tradisi ini.  
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Meninjau nilai-nilai islam dalam upacara kalomba melalui pendekatan 

Antropologi. Jika meninjau tujuannya secara akademik adalah mencapai pengertian 

tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari keragaman bentuk 

fisik, masyarakat serta kebudayaannya. Selain itu, jika meninjau tujuan antropologi 

secara praktis adalah mempelajari manusia dalam keragaman masyarakat suku 

bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa tersebut.
13

 

Melalui pembagian yang lebih luas, antropologi menekankan pada tiga bidang 

yaitu, antropologi fisik yang mengkaji tentang keanekaragaman ciri khas fisik dan 

perkembangan manusia. Antropologi budaya yang mengkaji manusia dalam dimensi 

kebudayaan yang dimilikinya baik yang menyangkut bahasa, tulisan, kesenian, sistem 

pengetahuan dan totalitas hidup manusia.
14

 Lebih lanjut, antropologi sosial disebut 

sebagai generalizing approach yang mengkaji tentang prinsip-prinsip persamaan 

dibelakang aneka ragam masyarakat dan kebudayaannya. Dari kelompok-kelompok 

manusia di dunia. Melalui generalizing approach, akhirnya bisa berkembang 

berbagai macam sub bidang di dalam antropologi, misalnya; antropologi ekonomi, 

antropologi politik dan agama. Pendekatan antropologi dalam memahami agama 

dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat 

wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui 

pendekatan ini, diupayakan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara kalomba dapat 

diperoleh sebagai wujud dari sebuah praktek keagamaan.  

Tahapan-tahapan pelaksanaan upacara kalomba, setidaknya memiliki nilai-nilai 

yang bersifat baik bagi manusia secara individu (ditinjau dari sudut pandang 

antropologi).  

                                                             
13

 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 5. 
14

 Nur Syam, Mazhab-Mazhab Antropologi (Cet. II; Yogyakarta: LKIS Penerbit Cemerlang, 

2012), h. 5. 
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Adapun nilai-nilai yang muncul, dikemukakan sebagai berikut: 

 a) Efek sensorik; nilai-nilai efek sensorik berorientasi pada persoalan 

menyenangkan atau menyedihkan. Mengenai hal ini, efek sensorik yang muncul dari 

upacara kalomba tentunya menyenangkan bagi berbagai pihak. Tergambar pada anak 

yang sudah dikalomba, memiliki perasaan senang. Terlebih lagi bagi orang tua anak 

yang dikalomba, memiliki rasa tenang dan tidak punya lagi beban terhadap anak yang 

sudah dikalomba. 

 b) Etos kerja; termasuk salah satu nilai utama yang dipandang ideal dalam 

pembinaan masyarakat, upacara kalomba membina seseorang untuk selalu bekerja 

keras dalam berusaha. Kerja keras itu, yakni usaha dimulai dari usaha sesudah acara 

selesai maka penyelenggara upacara kalomba akan segera lebih bekerja keras lagi 

karena ada beban moril yang akan dibayar nantinya. Etos kerja dijelaskan dalam dua 

ayat yang berbeda yaitu QS at-Taubah/9:105.  

 

ُ عَمَلكَُمْ وَزَسُىْلهُٗ وَالْمُؤْمِىىُْنََۗ وَسَتسَُدُّوْنَ اِلًٰ عٰلِمِ الْغَيْتِ   وَقلُِ اعْمَلىُْا فَسَيسََي اللّٰه

 وَالشَّهَبدحَِ فيَىَُجِّئكُُمْ ثِمَب كُىْتمُْ تعَْمَلىُْنَ  
 
ۚ  

Terjemahnya:  

“Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-

orang mukmin akan melakukan pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

Ayat di atas, jelas bahwa Allah Swt., hanya akan mengubah kondisi seseorang jika 

dia yang mengubahnya sendiri dan setelah berusaha Allah Swt., Akan memberikan 

balasan atas apa yang ia kerjakan melalui usaha. Inilah nilai yang tertanam dengan 

baik dan terus memotivasi seseorang untuk giat dalam bekerja. 
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 c) Kasih sayang; nilai yang satu ini, salah satu pemacu untuk menimbulkan nilai-

nilai yang lain. Melalui kasih sayang seseorang dapat terus bersemangat melakukan 

apa yang perlu dikerjakan dan terus memberi dampak positif dari setiap aktifitas yang 

ia lakukan. Nilai kasih sayang tergambar dari sikap tulus orag tua dalam menjalankan 

tanggungjawabnya. Bahkan orangtua, tidak boleh melepaskan tanggung jawab 

sebelum anaknya dikalomba, dalam hal ini anak tersebut masih menjadi tanggung 

jawab orangtuanya. Kasih sayang juga tergambar dari ketulusan orang tua untuk 

menghindarkan anak dari malapetaka dan kelak anaknya bisa menjadi orang yang 

bertanggung jawab. Serta memberikan kado apa yang diinginkan dari hasil 

sumbangan pada acara kalomba.  

d) Sabar; nilai etis yang satu ini sangat perlu dimiliki dalam dunia kontemporer, 

dan tentu teraplikasikan dalam upacara kalomba. Sikap sabar tergambar dari peran 

orang tua dalam menghadapi tamu-tamu, selama dalam proses pelaksanaan kalomba 

hingga proses akhir. Sabar tergambar pula dalam sikap seorang anak yang selalu 

berupaya sabar menyelesaikan proses awal upacara kalomba hingga pada proses akhir 

acara.  

e) Bersyukur; nilai syukur dalam tradisi upacara kalomba tentu beriringan dengan 

efek sensorik yaitu kesenangan maupun kebahagiaan. Jika seseorang merasa senang 

atau bahagia lalu lupa bersyukur, tentu tidak ada gunanya kebahagiaan yang ia miliki. 

Bahkan Allah swt., akan menambahkan nikmat dan pahala bagi orang-orang yang 

terus bersyukur kepada-Nya, hal ini tergambar dalam QS Ibrahim/14:7  

 

ٌ  وَإذِْ تأَذََّنَ زَثُّكُمْ لئَهِْ شَكَسْتمُْ لََشَِيدوََّكُمْ وَلئَهِْ كَفسَْتمُْ إِنَّ عَراَثيِ لشََدِيد  

Terjemahnya: 
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“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; ‚Sesungguhnya jika 

kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu,  dan jika 

kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” 

 f) Estetis; itu berbicara mengenai keindahan, menyangkut apresiasi terhadap 

keindahan (alam, seni dan sastra) atau mempunyai penilaian terhadap keindahan. 

Dalam hal ini, tradisi upacara kalomba merupakan salah satu wujud kebudayaan yang 

merupakan hasil dari kesanggupan manusia untuk menciptakan sesuatu yang bernilai 

tinggi dan perlu mendapatkan apresiasi yang layak ditengah-tengah masyarakat. 

Keindahan dari tradisi ini sangat tergambar jelas dari berbagai tahapan pelaksanaan 

dan berbagai perlengkapan yang digunakan dalam tradisi. 

Pendekatan berikut adalah pendekatan pendidikan. Melalui pendidikan tradisi 

dapat ditanamkan secara terus menerus dengan baik. Mempertahankan sebuah budaya 

sekaligus mewariskannya di satu sisi dan di sisi lain gugatan akan kesadaran 

kemanusiaan yang butuh akan perubahan, pengembangan dan pembentukan budaya 

dan pemaknaannya di tengah dinamika masyarakat akan berlangsung secara cerdas 

melalui wahana pendidikan. Pendidikan bukan hanya menjadi lahan mewarisi dan 

mewariskan budaya namun juga sekaligus menjadi transformator pengembangan, 

pembentukan dan pemaknaan budaya.  

Menurut Ali al- jumbulati dalam bukunya Perbandingan Pendidikan Islam yang 

diterjemahkan oleh M. Arifin, tujuan pendidikan Islam ada dua yaitu tujuan 

keagamaan dan tujuan keduniaan. Kaitannya dengan upacara kalomba hanyalah 

melalui tujuan keduniaan sedangkan tujuan keagamaan dalam bidang akhlak dan 

penguatan aqidah belum terlaksana secara sempurna karena pemahaman 

keagamaannya masih kurang. Untuk itulah tujuan pendidikan pada umumnya 

berperan penting dalam mengarahkan peserta didik agar menempuh pendidikan untuk 

mendapatkan ilmu yang berguna baginya di masa mendatang, di sini pendidikan 



61 
 

 

berperan penting dalam pembentukan karakter dibidang akhlak dan aqidah sehingga 

digunakan sebagai media dalam sosialisasi terhadap budaya yang bertentangan 

dengan prinsip ajaran Islam.  

Kaitan antara kebudayaan dan pendidikan sangat jelas antara keduanya. Tanpa 

pembudayaan tidak akan ada proses kebudayaan tanpa melibatkan pendidikan. Pada 

sisi lain media pendidikan merupakan sarana yang paling baik. Dalam konteks 

demikian, maka keberadaan nilai-nilai yang dapat di temukan dalam sebuah 

kebudayaan, termasuk nilai-nilai Islam. memanusiakan manusia pada masyarakat 

semestinya sesuai dengan tujuan utama pendidikan dan kebudayaan memiliki 

hubungan yang sangat kuat degan tujuan pendidikan Islam dalam berbagai aspeknya.  

Manusia sejak diciptakan Allah Swt., di dunia ini, siapapun itu memiliki fitrah 

berupa akal yang di olah dengan kemampuan membaca, menghafal, memahami, 

menciptakan sesuatu dan segala aktivitas berfikir lain. Hal ini pula yang mungkin 

mendasari turunnya lima ayat pertama dalam Al-Qur’an dalam QS al-Alaq. Perlu 

pula disadari bahwa Allah Swt., sangat mencintai orang-orang yang berakal dan 

meninggikan derajat orang yang berakal dan meninggikan derajat orang-orang 

beriman, keberadaan akal sebagai pendukung intelektualitas manusia dalam 

menjalani hidupnya telah di lebihkan oleh Allah Swt., dibandingkan dengan orang 

islam yang hanya sekedar beribadah saja. Berdasarkan dari penjelasan upacara 

kalomba menempatkan posisi sebagai tradisi yang tidak hanya menerapkan persoalan 

menempatkan sebagai ritual penolak bala tetapi menjadi ajang motivasi bagi orangtua 

agar terus bekerja keras, mempertahankan silaturahim. Tidak hanya sekedar itu saja 

sosial kemasyarakatan tetap terlaksana sehingga keikhlasan untuk membalas budi 

sudah ditanamkan sebelumnya. 
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Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menetap pada suatu 

waktu dan tempat sangat perlu untuk mempertahankan kelangsungan hidup demi 

terciptanya kesinambungan nilai antar umat manusia. Solusi ini pada kenyataannya 

bukan hanya berlaku bagi kehidupan umat manusia, akan tetapi hasil cipta, rasa dan 

karsa, manusia pun perlu dilestarikan dan dijamin kelangsungannya. Ketika 

mempersoalkan hal itu, maka upacara kalomba memiliki nilai-nilai pendidikan islam. 

Segala nilai yang tumbuh dalam upacara kalomba sebenarnya sudah menjadi bagian 

dari aturan atau adat masyarakat Tana Toa kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba.  

Penjelasan di atas, mengakhiri penjelasan mengenai nilai-nilai Islam yang 

terkandung dalam tradisi upacara kalomba. Nilai-nilai yang terkandung dari ini, 

tentunya dapat diamalkan dengan baik oleh masyarakat yang nantinya dapat membuat 

tradisi ini dapat bertahan dan mampu untuk terus berkembang dengan nuansa Islami. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Ketika berbicara tentang negara Indonesia, kita tidak bisa lepas dari semboyang 

nenek moyang kita yaitu “Bhinneka Tunggal Ika, Berbeda-beda tapi tetap satu jua”. 

Dimana Indonesia terbentuk dari beberapa kepulauan yang mengelilinya. Itulah 

alasan sehingga Negara Indonesia disebut juga Nusantara. Berbicara tentang 

banyaknya pulau maka berkaitan pula dengan banyaknya suku yang tersebar luas di 

Nusantara. Dimana setiap suku memiliki ciri khas dan tradisi budaya tersendiri. 

Dimana budaya sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu budhi dan daya dimana Budhi 

artinya perilaku dan daya artinya akal atau cara berfikir manusia. Jadi bisa dikatakan 

budaya adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia. Dan budaya adalah tradisi 

yang diwajibkan bagi garis keturunan nenek moyang yang merupakan tradisi yang 

turun-temurun. 

Salah satu budaya yang terkenal di Indonesia dann masih ada sampai sekarang 

ini yaitu budaya dari suku Kajang. Suku kajang sendiri terletak di bagian timur 

Sulawesi Selatan karena wilayahnya yang sangat terpencil dari jauh dari jangkauan 

masyarakat luar. Lokasinya sendiri yaitu terletak di daerah yang di kenal dengan 

sebut Tana Toa kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Namun seiring 

berjalannya waktu banyak perubahan yang terjadi akibat globalisasi dan modernisasi. 

Dimana Sebagian masyarakat Tana Toa kini melepaskan diri dari tanah asalnya 

karena alasan ingin hidup modern dan tidak tertinggal yang membuat suku Kajang 

secara administrasi kini dibagi menjadi dua yaitu Kajang Dalam dan Kajang Luar 

(Rambang Seppanna Amma/Ilalang Embayya dan Rampang Luara’na Amma/I’ 

Pantarang Embayya). Dimana Kajang dalam masih tetap berada di daerah pelosok 
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Tana Toa itu sendiri dan Kajang Luar adalah masyarakat yang berketurunan Kajang 

namun tinggal disekitar daerah Tana Towa.  

Namun dibalik perbedaan tempat tinggal tersebut tidak membuat mereka lepas 

dari tradisi yang menjadi warisan nenek moyang mereka. Salah satunya adalah tradisi 

adat kalomba yang masih pegang dan laksanakn hingga sekarang. Dimana kalomba 

sendiri adalah tradisi adat yang dilaksanakan dengan tujuan agar keturunan mereka 

terhindar dari segala penyakit dan tolak bala. Kalomba merupakan warisan asli dari 

nenek moyang suku Kajang yang harus tetap di jaga dan dilestarikan.  

1. Eksistensi tradisi Upacara kalomba merupakan pesta adat yang dilakukan 

masyarakat Kajang secara turun temurun dipelihara dan ditaati bersama 

dengan tujuan untuk menghindari anak dari berbagai macam penyakit kulit. 

Masyarakat Kajang hingga kini memegang teguh apa yang menjadi warisan 

budaya termasuk upacara kalomba. Adapaun beberapa factor yang 

mempengaruhi dalam tradisi adat kalomba ini, yaitu: Factor Budaya dan 

Sosial, faktor Agama, faktor Ekonomi. 

2. Proses pelaksanaannya yaitu ada 4 yaitu: Awal Pelaksanaan, tahap Persiapan, 

tahan Pelaksanaan, dan tahan Akhir Pelaksanaan. 

3. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Tradisi Adat kalomba ialah: Sikap 

Gotong Royong, tolong menolong, solidaritas, dan silaturahmi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dengan rasa rendah diri penulis 

menyarankan beberapa hal seperti berikut:  

1.  Seharusnya tradisi adat kalomba yang merupakan warisan dari nenek moyang 

dapat diperkenalkan pada generasi muda bangsa sejak usia dini agar 
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tertanamnya rasa cinta dan kekuatan emosional antara subjek dan objek 

budaya. 

2.  Sebaiknya bagi masyarakat Kajang baik itu yang masih berada di daerah 

Kajang Dalam ataupun dari Kajang Luar tetap mempertahankan budaya yang 

telah diwarisi oleh orang-orang terdahulu agar nilai-nilai budaya itu tidak 

luntur begitu saja.  

3. Semoga setiap dari masyarakat yang berketurunan Kajang harus selalu 

melestarikan tradisi adat kalomba ini yang didalamnya terdapat sikap saling 

tolong menolong, bekerjasama, gotong royong dan silaturahmi.  

4. Diharapkan adanya perpaduan antara teknologi dan kebudayaan agar para 

generasi muda lebih tertarik terhadap budaya negaranya sendiri dibandingkan 

dengan budaya negara lain.  

5. Diharapkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat bergerak aktif, kritis dan 

sinergis dalam menjaga, mendukung dan mempromosikan nilai-nilai tradisi 

baik yang bersifat fisik maupun non-fisik secara konsekuen dan 

berkontuinitas. 
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Gambar.1 Dokumentasi dengan Ibu Guru SMA.N.5 Bulukumba yang merupakan 

salah satu tamu dalam acara Kalomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar.2 Dokumentasi Salah satu Acara yang diikut sertakan dalam Upacara 

Kalomba yaitu  Tradisi Sallu’ Tana dalam acara masuk rumah  
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Gambar. 3 Dokumentasi Ketika Sandro sedang membacakan doa yang merupakan 

salah satu proses pelaksanaan Upacara Kalomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.4 Dokumentasi Anak yang akan diKalomba sedang di mandikan dan di 

Wudhukkan terlebih dahulu. 
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Gambar. 5 Dokumentasi tentang Makanan dan Aneka Kue yang dipersiapkan 

dalam Tradisi kalomba yang merupakan bagian terpenting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 6 Dokumentasi Tradisi Passolo’ yang merupakan bagian terakhir dari 

Tradisi kalomba. 
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Gambar. 7 Dokumentasi tentang makanan-makanan dan kue-kue yang 

sedang di susun. 

 

 

Gambar. 8 Dokumentasi tentang aneka macam perlengkapan dalam proses 

tradisi kalomba 
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