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KATA PENGANTAR 

        

 

ِ رَبِّ  لاةَُ وَالسهلامَُ  الْعَالوَِيْنالَْحَوْدُ لِِلّه د   وَالصه عَلىَ أشَْرَفِ اْلأنَْبِياَءِ وَالْوُرْسَلِيْنَ سَيِّدِناَ هُحَوه  

ا بعَْدُ   وَعَلىَ الَِهِ وَصَحْبِهِ أجَْوَعِيْنَ أهَه

Segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta, semoga Shalawat serta 

keselamatan selalu tercurahkan kepada Nabi danRasul beserta keluarga dans ahabat-

sahabatnya semua, aamiin. Alhamdulillah karena berkat Rahmat Hidayah serta 

Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai 

syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin Filsafat dan 

Politik Jurusan Aqidah Filsafat Program Studi Ilmu Aqidah. 

Proses penelitian dan penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan hambatan 

dan rintangan sehingga masih banyak kekurangan serta kesalahan yang masih sangat 

jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki, maka 

dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik serta saran yang 

membangun, karena skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak. 

Sunggguh besar karunia-Nya dan dengan izin Allah swt penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Accera Kalompoang Di Balla Lompoa 

Kab.Gowa”. Karya ini penulis persembahakan kepada kedua orang tua, Ibunda 

tercinta Hj. Susilawati dan Ayahanda Muh. Sawir begitu pula saya persembahkan 
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TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama  

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba b Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H Ha ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad   de (dengan titik di bawah) ض

 Ta   te (dengan titik di bawah) ط
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 Za   zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em ن

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 ي  

 

Ya Y Ye 

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata yang mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (   ). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 



xii 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A آ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ٱ

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى ᷄ Fathah dan ya᷄‟ Ai a dan i 

 Fathah dan wau Au a dan u و᷄

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  

ى ᷄…. ا׀  ᷄ ......  Fathah dan alif atau ya᷄‟ Ā a dan garis di atas 

Kasrah dan dan ya ى ᷄‟ Ī i dan garis di atas 

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و᷄
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3. Ta’ Marbutah 

 Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: ta‟ marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta‟ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta‟ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

4. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulissan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ِّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ۑ), 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

5. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi .(alif lam ma‟arifah) ال

seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

6. Hamzah 

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau lazim dan menjadi 

bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, atau  lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

8. Lafz al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

 Adapun tā‟ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-Jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

9. Huruf Kapital 

 Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
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sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). 

B.  Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhanallahu wa ta‟ala 

saw.   = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s.   = „alaihi al-salam 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Darmawani. S  

Nim  : 30100114008 

Judul  : Tradisi Accera Kalompoang Di Balla Lompoa Kab. Gowa:    

Tinjauan Aqidah Islam 

 

 Skripsi yang berjudul “Tradisi Accera Kalompoang” Di Balla Lompoa 

Kab.Gowa: Tinjauan Aqidah Islam.” Merumuskan tiga fokus permasalahan yaitu 1). 

Proses dan Makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi Accera Kalompoang 

2). Persepsi masyarakat Gowa tentang tradisi Accera Kalompoang 3). Tinjauan 

Aqidah Islam terhadap tradisi Accera Kalompoang. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai 

pendekatan, yaitu pendekatan Teologis dan pendekatan Filososfis. Adapun sumber 

data penelitian adalah data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian 

berupa wawancara kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. 

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang 

berhubungan dengan penelitian penulis dan juga data yang di peroleh dari pemerintah 

setempat yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Selanjutnya teknis analisis data 

yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: seleksi data, kajian data serta penarikan 

kesimpulan dari data-data yang diperoleh. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi Accera 

Kalompoang mempunyai beberapa tahap di antaranya itu ialah pertama upacara 

Appidalleki di mana upacara ini adalah upacara persembahan sesajian kepada leluhur 

yang bermakna kesyukuran kepada Allah dan dilaksanakan sesudah sholat isya 

tepatnya pada malam takbiran menjelang esoknya adalah harinya hari raya Idul Adha, 

keesokan harinya yaitu upacara Alleka Je‟ne atau pengambilan air di sumur bertuah 

yaitu Bungung Lompoa atau sumur besar bermakna kesucian dan keberkahan, lalu 

dilanjutkan dengan Ammolong tedong yaitu upacara pemotongan hewan kerbau 

sebagai tumbal yang bermakna sebagai pengakar dan penolak bahaya, terakhir yaitu 

Allangiri Kalompoang adalah upacara inti dari segala rangkaian acara di mana benda-

benda pusaka tersebut dicuci dengan memakai air dari Bungung Lompoa, lalu diasapi 

dengan dupa dan terakhir ditorehkan darah hewan kerbau bermakna memberikan 

karisma atau kekuatan pada benda-benda pusaka yang disebut dengan Annittili 

Kalompoang. Hal ini dilakukan oleh bupati Gowa, para sesepuh dan kerabat raja yang  

bermakna mengagungkan sang pencipta, menghormati para leluhur serta melestarikan 

nilai-nilai budaya. Sesuai dalam persepsi masyarakat Gowa bahwa tradisi ini sudah 
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dilakukan sejak dulu, bermakna agar tidak terjadi bencana dan malapetaka pada 

masyarakat Gowa. Hal ini juga menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu 

oleh sebagian masyarakat Gowa terlebih kepada masyarakat yang memiliki hajat. 

Selain dapat mengetahui tradisi nenek moyang terdahulu juga agar dapat terjalinnya 

silaturrahmi kepada para bangsawan lainnya. Ditinjau dari aqidah Islam bahwa tradisi 

ini masih terdapat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan aqidah Islam sehingga dapat 

menyebabkan kemusyrikan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pelestarian budaya Accera 

Kalompoang sebagai suatu khazanah dan kekayaan bangsa, namun juga masih 

terdapat nilai-nilai yang tidak sesuai atau melenceng dari aqidah Islam sehingga 

diperlukannya pembinaan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan kementrian 

agama agar terwujudnya Islamisasi budaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia pada dasarnya memerlukan suatu bentuk kepercayaan kepada 

kekuatan gaib. Kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai, guna menopang budaya 

hidupnya. Nilai-nilai itu kemudian melembaga dalam tradisi-tradisi yang diwariskan 

turun menurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukung-nya. Karena itu, 

tradisi sangat sulit berubah dan kalau berubah sangat lambat. 
1
 

Kepercayaan telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan manusia, 

bahkan di era modern sekarang ini, banyak orang yang beragama tetapi tetap 

memegang teguh pada kepercayaan tertentu yang merupakan bagian dari kebudayaan 

atau tradisi bangsanya. Munculnya kepercayaan dari proses pengalaman hidup yang 

dialami manusia berkaitan dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Keterbatasan 

ilmu pengetahuan yang dikuasai manusia menumbuhkan pola perilaku yang 

berlandaskan pada kepasrahan manusia terhadap alam lingkungan tempat ia 

menggantungkan hidupnya, dengan demikian kepercayaan merupakan bagian dari 

kebudayaan manusia. 
2
 

Telah diatur dalam agama mereka, seperti Islam yang telah diatur dalam al-

Qur‟an. Allah swt yang memiliki manfaat dan mudharat dalam kehidupannya tentang 

manfaat dan mudharatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-A‟raf/7:188 

                          

                                                             
1
Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama, wisata pemikiran dan kepercayaan manusia, (V, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015), h. 55. 
2
Imam Muhammad Ibn Abdu Wahab, Tauhid, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h. 91. 
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Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak kuasa menarik mendatangkan manfaat 
maupun menolak mudharat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. 
Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, niscaya aku membuat kebajikan 
sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi  
peringatan, dan pembawa beri ta gembira bagi orang-orang yang beriman". 

3
 

 

Tradisi budaya, nilai-nilai, kepercayaan, dan standar perilaku semuanya 

diciptakan oleh kreasi manusia dan bukan sekedar diwarisi secara insting, melainkan 

melalui proses pendidikan dengan cara-cara tertentu. Menurut kebudayaan, perlu 

diketahui bahwa setiap manusia lahir dalam suatu keluarga, kelompok sosial tertentu 

yang telah memiliki nilai, kepercayaan, dan standar perilaku yang ditransmisikan 

melalui interaksi diantara mereka. 
4
 

Kebiasaan masyarakat adalah mengikuti kebiasaan yang turun temurun 

meskipun kadang mereka tidak mengetahui sumber dan dasar pemikiran awalnya. 

Seperti saat ini masih banyak kepercayaan-kepercayaan yang kental dan masih 

dipercayai oleh masyarakat awam karena ketidaktahuan atau tidak mengerti tentang 

apa yang dia yakini mengenai Tuhan yang Maha Esa, dan masih ada juga yang faham 

dan mengerti tentang Tuhan tapi masih mempercayai sesuatu yang memiliki kekuatan 

yang lebih, seperti percaya kepada ruh nenek moyang, batu-batu besar, pohon-pohon 

besar, benda-benda pusaka dimasa lalu dan lain sebagainya. 

                                                             
3
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h.175. 

4
Alo Liliweri, Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya (Cet II, Yogyakarta : 

LKiS,2007), h. 55-57  
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Mengikuti orang tua adalah sesuatu yang wajar bahkan merupakan suatu yang 

tidak dapat di hindari oleh manusia khususnya ketika ia masih kecil, saat itu boleh 

jadi ia mengikuti atau meniru sebagian dari apa yang dilakukan ayah, ibunya, atau 

bahkan kakek dan neneknya tetapi orang tua tersebut mustahil jika tidak keliru dalam 

tindakannya, baik akibat kelengahan, kebodohan, atau keterpedayaan oleh setan. 

Buktinya, apa yang dilakukan kakek dan nenek moyang yang tidak dilakukan oleh 

ayah dan ibu saat itu tetapi tetap mengikuti kepercayaan tersebut lalu seorang anak 

bisa bingung. Nah, dari sini Allah swt mengutus para Nabi serta membawa petunjuk-

petunjuk-Nya untuk meluruskan kekeliruan serta mengantar kejalan yang benar. 
5
 

Masyarakat dahulu dapat menerima mitos karena keterbatasan pengetahuan, 

pengalaman, dan pemikirannya, sedangkan hasrat ingin tahunya berkembang terus. 

Itulah sebabnya mitos merupakan jawaban yang paling memuaskan pada masa itu. 

Puncak hasil pemikiran seprti itu terjadi pada zaman Babylonia, yaitu kira-kira 700-

600 SM. Horoskop atau ramalan nasib manusia berdasarkan perbintangan dimana 

perbuatannya tersebut berasal dari zaman Babylonia. Masyarakat waktu itu yang 

bahkan mungkin masih ada juga pada masa kini, dapat menerima pengetahuan yang 

mereka peroleh dari kenyataan pengamatan serta pengalaman yang tidak dapat 

digunakan dalam memecahkan masalah hidup yang mereka hadapi. 
6
 

Seperti dalam kenyataan terdapat masyarakat yang masih terikat dengan 

tradisi seperti Tradisi yang dilakukan di Balla Lompoa yaitu Accera Kalompoang 

atau pemberian darah pada setiap benda-benda pusaka/gaukang yang biasanya disebut 

dengan tradisi pencucian benda-benda pusaka kerajaan Gowa yang diperkirakan telah 

                                                             
5
M.Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah, vol.1, (Jakarta: Lentera Hati,2002), h. 458-459. 

6
Mawardi, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, (cet, IV. Bandung: 

Pustaka Setia, 2000), h. 14-15. 
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dilaksanakan sejak zaman lampau, sebelum masuk dan resminya Islam sebagai 

Agama kerajaan. Pada masa itu upacara tersebut cukup mendapat perhatian dari panji 

ke-sembilan yaitu Bate Salapang, pelaksanaan upacara tersebut sangat menentukan 

akan keberadaan kerajaan Gowa karena dapat mengetahui situasi kerajaan yang akan 

dihadapi kelak. 

Menarik dari tradisi ini karena setiap pelaksanaan upacara tersebut, dengan 

ramainya orang-orang datang melihat prosesi upacara dari berbagai penjuru, 

disamping adanya nuansa acara adat istiadat ada juga nilai-nilai yang terdapat pada 

pelaksanaan tersebut diantaranya yaitu emosi keagamaan, terjadinya silaturrahmi dari 

berbagai kalangan dari bangsawan, pemerintah, dan rakyat biasa, serta pemangku 

adat lainnya. Jadi ada semacam nilai-nilai rutinitas tahunan yang  terlihat bahwa 

masyarakat ini seolah-olah menjadi bahagian dari nilai-nilai budaya dalam kehidupan 

orang-orang gowa.  

Perbedaan tradisi upacara yang dilakukan balla lompoa dengan balla lompoa 

yang berada di wilayah lain itu selain lokasinya yang berbeda, benda-benda 

pusakanya pun berbeda, dan tentunya memiliki nilai yang lebih tinggi, beragam 

macam dan berfariasi. Karena tidak mungkin balla lompoa yang berada di wilayah 

lain memiliki mahkota yang disebut salokoa sedangkan benda tersebut hanya berada 

di pusat kerajaan Gowa. Salokoa ini merupakan induk dari pada benda-benda lainnya 

karena konon katanya salokoa ini adalah mahkota ratu yaitu Tumanurung Baineya 

yang tidak mungkin dimiliki oleh balla lompoa yang berada di wilayah lainnya 

sehingga sering menjadi incaran orang banyak, jadi tentu berbeda tapi sama-sama 
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mempunyai benda-benda pusaka utama yang masing-masing melaksanakan kegiatan 

tersendiri ditiap tahunnya. 
7
 

Sedikit mengganggu pikiran saya bahwa bagaimana bisa masyarakat percaya 

akan benda-benda mati yang dapat mendatangkan keberkahan?, dan saya pikir ini 

cukup menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan Aqidah Islam karena sebagian 

masyarakat masih sangat percaya akan hal-hal yang tabu seperti meminta-minta 

dalam rumah adat balla lompoa yang diyakini dapat mendatangkan keberkahan 

dalam kehidupan misalnya rezeki, jodoh, jabatan dan lain sebagainya. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian  

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang 

akan di teliti. Olehnya itu peneliti akan memfokuskan penelitian tentang tradisi 

Accera Kalompoang di Balla Lompoa Kab.Gowa oleh masyarakat Gowa serta 

ditinjau dari sudut pandang aqidah Islam. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pemaknaan judul di atas, maka 

berikut ini dikemukakan variabel-variabel penting yang terkait langsung dengan judul 

skripsi, dan untuk menjaga pula agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami 

arti judul penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan dan pengertian dari beberapa 

istilah yang digunakan dalam judul tersebut, penulis menyimpulkan dalam beberapa 

kosa kata, sebagai berikut: 

                                                             
7
Andi Jufri Tanri Bali, Penanggung jawab masalah-masalah budaya Balla Lompoa, 

Wawancara, Gowa, 07 Agustus 2018. 
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a. Tradisi adalah suatu informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik 

secara tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya suatu tradisi maka segala 

sesuatu yang dilakukan manusia akan punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah 

adat istiadat atau kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam 

masyarakat atau daerah yang di anggap memiliki nilai junjung serta dipatuhi oleh 

masyarakat. 
8
 

b. Cera‟ adalah darah. 

c. Accera adalah menitiskan darah dalam artian ada sesuatu yang disembelih agar 

darah tersebut dapat tertitis. 

d. Kalompoang adalah kebesaran, sehingga Accera Kalompoang diartikan sebagai 

tradisi pencucian benda-benda pusaka/gaukang dengan menggunakan darah, yang 

dipercayai oleh masyarakat penduduk, yang dilaksanakan atau dilangsungkan 

pada setiap bulan Zulhijjah yaitu pada saat hari raya Idul Adha. 

e. Balla Lompoa adalah rumah besar atau rumah kebesaran Kerajaan Gowa yang 

dulunya dihuni oleh para raja-raja Gowa dan kini telah berubah fungsi menjadi 

tempat peninggalan benda-benda pusaka utama raja-raja Gowa.  

f. Masyarakat Gowa yang mengikuti proses Tradisi Accera Kalompoang yang 

dimaksudkan di sini ialah masyarakat yang hanya berada dibawah naungan 

kerajaan Gowa atau bisa disebut keluarga besar keturunan raja Gowa beserta 

tokoh-tokoh adat. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan perubahan yang 

terjadi ada penyesuaian kerja sama antara pemerintah daerah dengan kerabat 

rakyat. 

 

                                                             
8
Zuhaeri Misrawi, Menggugat Tradisi Pergulatan pemikiran Anak Muda NU Dalam 

NurhalisMadjid Pengantar ( Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2004 ), h.16 
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Matriks Fokus Penelitian 

 

NO Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Tradisi Accera Kalompoang 1. Proses pelaksanaan  

2. Makna ritual  

2 Persepsi Masyarakat 1. Persepsi 

3 Tinjauan Aqidah Islam 1. Teologis 

2. Sosial 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok 

permasalahan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses dan makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi 

Accera Kalompoang? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat Gowa tentang tradisi Accera Kalompoang? 

3. Bagaimana tinjauan Aqidah Islam terhadap tradisi Accera Kalompoang ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui proses dan makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi 

Accera Kalompoang. 

b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Gowa tentang tradisi Accera 

Kalompoang. 

c. Untuk mengetahui tinjauan Aqidah Islam terhadap tradisi Accera Kalompoang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menambah 

referensi tentang kebudayaan-kebudayaan di Indonesia khususnya di Sulawesi 

Selatan. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengenal lebih 

banyak lagi kebudayaan-kebudayaan yang masih dilaksanakan sampai sekarang 

agar tidak hilang ditelan zaman. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan salah satu penelitian dalam bentuk kepustakaan 

untuk menemukan data atau tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang 

diajukan sebagai bahan perbandingan agar data yang dikaji menjadi lebih jelas. 

beberapa data atau tulisan yang berkaitan adalah sebagai berikut: 

1. Buku yang berjudul “Makna Budaya dalam Komunikasi Antar budaya” yang 

ditulis oleh Alo Lliliweri mengemukakan bahwa setiap orang akan 

menampilkan kebudayaannya seperti tindakan membuat ramalan atau harapan 

tentang orang lain dengan perilaku mereka.
9
 Seperti budaya yang dianut oleh 

sebagian masyarakat Gowa yang masih mempercayai hal-hal yang tabu dan 

mempercayai ramalan bahwa jika tradisi yang biasa ia laksanakan tidak 

dilaksanakan maka akan terjadi malapetaka pada masyarakat Gowa.  

2. Buku yang berjudul “Budaya Spritual Orang Gowa” yang ditulis oleh Raodah 

mengemukakan bahwa setiap manusia sadar bahwa selain dunia fana ini, ada  

suatu alam dunia yang tak tampak olehnya dan berada diluar batas akalnya. 

                                                             
9
Alo Liliweri, Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya (Cet II, Yogyakarta 

:LKiS,2007), h. 10. 
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Dunia itu adalah dunia supranatural, atau dunia alam gaib, Seperti: Dewa-

dewi, makhluk-makhluk halus lainnya seperti roh para leluhur, dan kekuatan 

sakti yang dapat bermanfaat bagi manusia maupun yang dapat membawa 

bencana. Kepercayaan yang mendalam tentang arwah leluhur seperti itu 

khususnya cocok dengan masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok 

kekerabatan yang mempunyai orientasi kepada leluhur.
10

 Seperti halnya di 

Kab. Gowa dimana kelompok kekerabatan kerajaan Gowa masih menyimpan 

kepercayaan tentang roh para leluhur dan kekuatan sakti pada benda-benda 

pusaka/gaukang. 

3. Buku yang berjudul Legenda Objek Wisata Gowa, yang ditulis oleh Rimba 

Alam dkk mengemukakan bahwa salah satu daya tarik objek wisata di Gowa 

memiliki nilai-nilai tersediri, baik nilai religius, sejarah, maupun karena 

keindahan objek wisata. Karena obyek wisata ini memiliki legenda diantara 

salah satunya yaitu upacara Accera Kalompoang yang biasa dilaksanakan di 

Kerajaan Balla Lompoa.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

Raodah, Budaya Spritual Orang Gowa, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2014), h. 3-4 
11

Rimba Alam, dkk, Legenda Objek Wisata Gowa. (Gowa: Buana, 2004), h. 1 
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BAB II 

 TINJAUAN TEORITIS  

A. Konsep Tradisi 

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi dalam bahasa Arab „Adatun; sesuatu yang terulang-ulang atau 

isti‟adah; yaitu adat. Istiadat yang berarti sesuatu yang terulang ulang dan diharapkan 

akan terulang lagi.
12

 Shils menegaskan bahwa manusia tak mampu hidup tanpa tradisi 

meski sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka. 
13

 

Tradisi merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu tradition yang 

berarti diteruskan, jadi tradisi merupakan suatu kebiasaan yang berkembang di 

masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual 

adat dan agama. Dalam pengertian lain, sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan 

menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi ini berlaku secara 

turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan 

berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti. 
14

 

Tradisi mulai bersifat absolut, nilainya sebagai pembimbing akan merosot 

ketika tradisi absolut bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan merupakan 

penghalang kemajuan. Oleh karena itu, tradisi yang diterima perlu direnungkan 

kembali dan disesuaikan dengan zamannya. 
15

 

                                                             
12

Zuheri Misrawi, Menggugat Tradisi Pergaulan Pemikiran Anak Muda NU dalam Nurhalis 

Madjid Kata Pengantar, ( Cet. 1, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara,2004), h. xvi. 
13

Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial( Cet. V; Jakarta: prenada, 2010), h. 74. 
14

Muhaimin, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Ter. Suganda 

(Ciputat: PT.Logos Wacana Ilmu,2001) , h. 11.  
15

Dikutip dalam, Mardimin Johanes, Jangan Tangisi Tradisi (Yogyakarta: Kanisius,1994), h. 

12-13. 
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Berbicara mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah 

lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dan di masa kini ketimbang 

sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Menurut arti 

yang lebih lengkap tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang 

berasal dari masa lalu, seperti yang dikatakan Shils sebagaimana yang dikutip oleh 

Piotr Sztompka “tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari 

masa lalu ke masa kini”. 

Memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran tentang materi atau 

gagasan yang berasal dari masa lalu yang dipungut orang di masakini. Sikap atau 

orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan 

mengangkatnya menjadi tradisi. Arti penting dari penghormatan atau penerimaan 

sesuatu ditetapkan sebagai tradisi serta menjelaskan betapa menariknya fenomena 

tradisi itu. 
16

 

2. Kemunculan dan Perubahan Tradisi 

W.S Rendra menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa 

tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau, dan hidup manusia akan menjadi 

biadab. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari 

warisan masa lalu dari tradisi, tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian 

khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi 

bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material 

dibuang, gagasan ditolak dan dilupakan. Tradisi mungkin pula hidup dan muncul 

kembali setelah lama terpendam. 
17

 

 

                                                             
16

Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial( Cet. V; Jakarta: prenada, 2010), h.69-70.  
17

Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, h.71. 
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Tradisi lahir melalui dua cara yaitu : 

Cara pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme secara spontan dan tak 

diharapkan serta melibatkan rakyat banyak karena sesuatu alasan. Individu tertentu 

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

kemudian disebarkan melalui berbagai cara, dan memengaruhi rakyat banyak. Sikap 

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

dan pemuguran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan yang lama. 

Semua perbuatan  itu memperkokoh sikap, begitulah tradisi dilahirkan. Proses 

kelahiran tradisi ini sangat mirip dengan penyebaran temuan baru, hanya saja dalam 

kasus tradisi ini lebih berarti penemuan atau penemuan kembali sesuatu yang telah 

ada dimasa lalu ketimbang penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. 

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

anggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh 

individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksakan tradisi 

dinastinya kepada rakyatnya, lalu diktator menarik perhatian rakyatnya kepada 

kajayaan bangsanya di masalalu. Komandan militer menceritakan sejarah 

pertempuran besar kepada pasukannya dan perancang mode yang terkenal 

menemukan inspirasi dari masa lalu dan mendiktekan gaya “kuno” kepada 

konsumen.
18

 

Dua jalan kelahiran tradisi itu tidak membedakan kadar perbedaannya yang 

terdapat antara tradisi asli dan tradisi buatan. Tradisi asli yakni yang sudah ada di 

masa lalu dan tradisi buatan yakni murni khayalan sedangkan tradisi buatan lahir 

ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impiannya itu 

                                                             
18

Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, h.72. 
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kepada orang banyak, bahkan lebih sering tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh 

penguasa untuk mencapai tujuan politik mereka. Begitu tradisi terbentuk dan 

mengalami berbagai perubahan, maka perubahan kuantitafnya terlihat dalam jumlah 

penganut atau pendukungnya, rakyatpun dapat ditarik untuk mengikuti tradisi tertentu 

yang kemudian memengaruhi seluruh rakyat satu negara atau bahkan dapat mencapai 

skala global. Perubahan kualitatifnya yakni perubahan kadar tradisi, gagasan, simbol, 

dan nilai tertentu ditambahkan dan yang lainnya dibuang.  

Perubahan tradisi juga disebabkan banyaknya tradisi dan bentrokan antara 

tradisi yang satu dengan saingannya. Benturan tesebut dapat terjadi antara tradisi 

masyarakat yang mempunyai kultur berbeda atau di dalam masyarakat tertentu paling 

sering terjadi adalah bentrokan tradisi kesukuan dalam masyarakat multi etnik, atau 

konflik antara tradisi yang dihormati oleh kelas atau strata yang berlainan. Contoh 

paling nyata yaitu kecurigaan dan kebencian yang ditunjukkan oleh kelas yang 

kurang mendapatkan hak istimewa terhadap tradisi elit. 
19

 

Contoh yang terjadi saat ini mengapa tradisi accera kalompoang tidak dapat 

dilaksanakan secara sempurna pada tahun ini?, karena adanya ketidak sinambungan 

antara pemerintah dengan kerabat keturunan raja. Pemerintah ingin hanya mereka 

yang melaksankan upacara tersebut dengan tujuan pelestarian budaya, tetapi para 

kerabat kerajaan Gowa juga berisi keras untuk mempertahankan bahwa pemerintah 

tidak dapat seutuhnya melaksanakan tradisi ini karena tradisi ini memang sudah sejak 

dulu hanya dapat dilaksankan oleh para sesepuh dan kerabat kerajaan, hanya saja jika 

memang ingin bekerjasama bolehlah kita membagi tugas ini secara musyawarah. 
20

 

                                                             
19

Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial h.71-73. 
20

Andi Jufri Tanri Bali, Penanggung jawab masalah-masalah budaya Balla Lompoa, 

Wawancara, Gowa, 07 Agustus 2018. 
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B. Mengenal Sejarah Balla Lompoa  

Balla Lompoa terletak di pusat kota Sungguminasa berdampingan dengan 

bangunan Istana Tamalate dalam kawasan sejarah dan budaya lapangan Bungaya. 

Lokasi tersebut berjarak kurang lebih 3km dari kota Makassar. Balla Lompoa 

dibangun tahun (1936) di Sungguminasa Kabupaten Gowa setelah diangkatnya Raja 

Gowa XXXVI yaitu I Mangi Mangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo yang 

bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin, sebagai kediaman raja sekaligus 

sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Gowa. 

Istana Balla Lompoa diproses dan dirancang sesuai dengan aturan kebiasaan 

umum yang berlaku turun temurun dalam wilayah kerajaan gowa. Balla Lompoa 

sempat dihuni oleh dua raja yaitu I Mangi Mangi Daeng Matutu Karaeng 

Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Raja Gowa XXXV Tumenanga ri 

Sungguminasa tahun (1936-1946) dan Andi Ijo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang 

Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin (Raja Gowa XXXVI) dan menjadi kepala 

daerah pertama (1946-1960). 

Kurun waktu 30 tahun hubungan antar pemerintah belanda dengan bangsawan 

tinggi Gowa terlihat baik dan memberi keyakinan kepada belanda untuk merehabilitir 

kembali kerajaan Gowa termasuk Bone yang ditaklukkan pada tahun (1905-1906). 

Dengan direhabilitirnya kembali kerajaan Gowa dan diangkatnya I Mangi Mangi 

Daeng Matutu sebagai raja Gowa XXXV pada tahun 1936, maka dibangun pulalah 

kembali Istana Balla Lompoa di Sungguminasa sebagai tempat kediaman raja 

sekaligus dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Gowa. Karena Istana Balla 

Lompoa dikuasai dan dihuni secara tetap oleh seorang pemilik yaitu raja Somba, 

maka rumah adat ini dijadikan sebagai tempat yang bertujuan untuk menyelamatkan 



15 
 

 
 

warisan budaya bangsa yang sudah hampir punah dan memantapkan ketahanan di 

bidang kebudayaan serta menjadi tempat pertumbuhan, pelaksanaan, pengembangan 

pelestarian nilai-nilai budaya. 
21

 

Rumah adat Gowa ini tercermin dalam dasar falsafah misalnya, bahwa alam 

semesta ini secara horizontal bersegi empat (Sulapak Appak). Pandangan ini pula 

tercermin dalam bentuk tiang rumah serta areal tanah yang ditempati, semuanya 

bersegi empat. Falsafah Sulapak Appak ini, kalau dikaitkan dengan unsur kejadian 

manusia itu sendiri juga terjadi dari empat unsur, yakni tanah, api, air dan angin. 

Secara vertikal kosmos terdiri  dari langit, bumi dan pertiwi yang menjadi 

angka tiga adalah angka kosmos, pandangan tiga kosmos ini menandakan ada dunia 

atas tengah dan dunia bawah. Ini pula tergambar dalam bentuk rumah adat orang 

Makassar yang terdiri dari tiga susun, yakni bagian atas rumah disebut Loteng atau 

Pamakkang, bagian tengah merupakan badan rumah (Kale Balla) dan pada bagian 

bawah rumah disebut kolom atau Passiringan, dari sekian bayak tiang, terdapat salah 

satu tiang tengah yang disebut pusat rumah atau Pocci Balla, pada bagian induk 

rumah terdapat beberapa ruangan yang difiksikan sebagai diri manusia, yakni ruangan 

depan atau paddaserang ri tangnga dianggap sebagai badan manusia mulai leher 

hingga perut, dan ruangan belakang paddaserang ri boko dianggap sebagai kaki 

manusia. 
22

 

Balla Lompoa di Gowa dulunya dijadikan sebagai Istana Kerajaan Gowa, kini 

berubah fungsi menjadi museum tempat peninggalan benda-benda pusaka utama 

peninggalan kerajaan Gowa berupa benda kebesaran atau kalompoang yang disebut 

pula benda kekuasaan atau gaukang. Benda-benda tersebut di upacarakan secara adat 
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Raodah, Budaya Spritual Orang Gowa, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2014), h. 41-42. 
22

Raodah, Budaya Spritual Orang Gowa, h. 43. 
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tradisi yang disebut juga accera kalompoang yang pada awalnya berlangsung dalam 

beberapa dekade. Pelaksanaan upacara accera kalompoang hanya melibatkan 

kelompok dewan adat batesalapang yang bertugas khusus membersihkan atau 

mencuci kalompoang atau gaukang, sedangkan raja bersama kerabatnya dan juga 

tokoh-tokoh adat, tokoh keagamaan, pejabat teras kerajaan hanya pada benda yang 

terbuat dari emas.  

Kabupaten Gowa ternyata menarik perhatian bagi wisatawan dan menjadi 

salah satu obyek wisata. Terbukti setiap tahunnya banyak wisatawan baik domestik 

maupun mancanegara yang mengunjungi Balla Lompoa, dimana dalam ruang Balla 

Lompoa ditata hingga menyerupai galeri yang memamerkan benda-benda kerajaan  

yang masih tetap utuh dan terawat dengan baik oleh pengelola museum Balla 

Lompoa. 

Dalam mempertahankan nilai-nilai budaya diharapkan para generasi muda 

untuk dapat melestarikan, menjaga dan memelihara, serta mengenal budaya lokal 

agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat menimbulkan kurangnya minat generasi 

terhadap budaya daerah. Tradisi yang sering dilakukan keluarga raja-raja Gowa ini 

sudah dikenal luas diluar Sulawesi sehingga kegiatan ini pula diakui oleh keratin 

yang terbentuk dalam forum komunitas keraton. 
23

 

1. Upacara Accera Kalompoang 

Upacara berarti perayaan atau pesta, apakah sifatnya agama, tradisi, atau 

nasional – negara. Lebih tepat disebut upacara, sedangkan pesta lebih banyak bersifat 

keramaian yang dihubungakan dengan kegembiraan atau kesukaan. Upacara lebih 

banyak dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sakral atau suci. 
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Upacara tradisional dikenal dengan berbagai macam-macam benda suci yang turut 

memberi makna terhadap upacara. Upacara itu sendiri merupakan pernyataan cara 

berpikir dan cara merasa dari sekelompok masyarakat. Berfungsi mengukuhkan tata 

tertib, dan mengulangi sosialisasi bagi kehidupan masyarakat. 
24

 

Pemujaan terhadap kalompoang atau arajang ini ada hubungannya dengan 

kepercayaan terhadap arwah nenek moyang (leluhur). Jadi, ada hubungannya dengan 

mistik dengan pengertian, bahwa arwah nenek moyang ini akan mendatangkan 

keselamatan terhadap anak cucu yang masih hidup serta isi negeri seluruhnya. 

Melalaikan pemujaan ini menurut anggapan mereka akan kena kutuk. Pemujaan 

terhadap arajang adalah salah satu cara pemujaan terhadap arwah nenek moyang 

karena arajang ini yang hanya terdapat pada golongan raja-raja. 
25

 

Accera Kalompoang, merupakan acara ritual pencucian benda-benda 

peninggalan Kerajaan Gowa yang masih tersimpan di Istana Balla  lompoa. Upacara 

adat Accera Kalompoang adalah salah satu ritual adat yang bersifat sakral, yang 

sangat diyakini dan dihormati oleh sebagian masyarakat Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan. Upacara ini digelar dirumah adat Ballalompoa, ini merupakan upacara ritual 

terbesar sepanjang tahun yang berlangsung selama 2 hari berturut-turut, menjelang 

dan pada saat Idhul Adha. Prosesinya sendiri dimulai sejak pemerintahan Raja Gowa 

ke 14, yaitu Sultan Alaudin, Raja Gowa yang pertama kali memeluk agama Islam.  

Upacara ini ditanggung bersama dengan kerabat kerajaan Gowa serta 

pemerintah daerah turut andil berpartisipasi atas segala sesuatu yang dipersiapkan 

untuk upacara malam hari berlangsung upacara appidalleki yang bermakna 
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Wahyudin, Sejarah  Lokal, (Makassar: Syahadah, 2016), h. 175. 
25

Suriadi Mappangara, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, (Makassar, Lamacca Press, 2003), 

h. 37-38. 
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persembahan sesajen kepada leluhur sembari memanjatkan doa syukur kepada Sang 

Pencipta. Upacara ini hanya untuk kalangan keluarga raja saja, lalu dilanjutkan 

dengan allekka je'ne, yaitu upacara pengambilan air di sumur bertuah atau yang biasa 

disebut Bungung Lompoa, yang artinya sumur besar dan membawa sesajen berupa 

bente, atau beras ketan, dupa, l ilin, dan daun sirih. Sesepuh adat iring-iringan 

pembawa benda pusaka beserta keluarga kerajaan mulai memasuki sumur bungung 

lompoa yang terletak di Bukit Tamalatea yaitu dekat makam Sultan Hasanudin, atau 

sekitar 500 meter dari Istana Balla lompoa, sambil melantunkan paroyong, atau 

nyanyian kepada Sang Pencipta dan leluhur, para sesepuh adat memainkan alat musik 

jajjakkang. 

Alat musik yang terdiri dari kancing, bacing, bulo, dan kaoppo ini merupakan 

alat musik yang digunakan kalangan raja untuk pesta adat. Sesajen mulai ditabur 

diatas air sumur, air sumur lalu diambil dengan menggunakan se‟ro atau timba, yang 

bahannya terbuat dari daun lontar. Konon, ada tiga sumur disekitar Bukit Tamalatea 

namun dua dari tiga sumur tersebut, hilang secara gaib. Usai mengambil air, 

rombongan kembali ke istana untuk mengikuti upacara selanjutnya yaitu upacara 

ammolong tedong, atau penyembelihan kerbau, saat matarahari pada posisi allabang 

lino atau pertengahan bumi. 
26

 

Kerbau yang akan disembelih juga harus memenuhi syarat antara lain jantan, 

berwarna hitam, dan kondisinya prima sang kerbau pun diperlakukan secara khusus 

diberi cermin, disisir bulu-bulunya, dan diikatkan kain putih sebagai simbol kesucian. 

Lalu kerbau diarak keliling istana sebanyak 3 kali putaran, sebelum prosesi 
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penyembelihan berlangsung keluarga yang memiliki hajat melakukan sebuah prosesi 

sebagai bentuk penghormatan kepada sang pencipta dan para leluhur.  

Satu persatu para keturunan raja Gowa ini memecahkan telor, memberi 

minyak khusus dan mengarahkan uap ke kepala kerbau. Penyembelihan dilakukan 

oleh seorang sesepuh adat darah kerbau ini selanjutnya disimpan di Istana, esok hari 

usai mengikuti shalat Idul Adha upacara allangiri kalompoang atau pencucian benda-

benda utama pusaka kebesaran Kerajaan Gowa pun dimulai.Ini merupakan puncak 

upacara dari segala rangkaian acara accera kalompoang. Air bertuah yang diambil 

dari sumur bungung lompoa diletakkan diatas panggung, beserta darah kerbau dan 

sesajen lainnya.  

Benda peninggalan kerajaan Gowa yang berjumlah 13 buah, mulai 

dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Annyossoro, atau pembersihan mulai 

dilakukan oleh turunan raja Gowa terakhir, Andi Manganruru Pataemba. Benda-

benda pusaka ini lalu diberikan kepada para sesepuh adat yang sudah menanti diatas 

panggung. Para sesepuh adat mulai mencuci benda-benda pusaka yang terdiri dari, 

salokoa, atau mahkota, yang memiliki berat 1768 gram, terbuat dari emas murni, dan 

ditaburi 250 permata. Konon mahkota ini pernah dipakai oleh Raja Gowa, benda 

pusaka lain, gelang naga melingkar yang berjumlah 4 buah, dilanjutkan dengan 

pencucian tobo kaluku, atau rantai emas, dan benda-benda pusaka lainnya termasuk 4 

senjata sakti, yang sering digunakan para raja dahulu kala. Satu persatu benda pusaka 

dibasuh oleh air Sumur Bungun Lompoa, kemudian diasapi dengan dupa. 
27

 

Upacara diakhiri dengan prosesi annittili kalompoang, atau pelepasan hajat. 

Para raja keturunan Gowa mengambil air dan darah kerbau untuk dibubuhi pada 
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mahkota. Jaman dulu kala seusai mencuci benda pusaka, masyarakat menunggu 

proses annimbang atau menimbang benda-benda pusaka dengan timbangan khusus, 

namun karena timbangan itu kini sudah tak ada maka sebagai gantinya memanjatkan 

do`a bersama dengan dipimpin oleh sesepuh adat. 

2. Benda-Benda Pusaka/Gaukang Balla Lompoa 

Di dalam proses pelaksanaan accera kalompoang ada beberapa benda-benda 

pusaka peninggalan kerajaan Gowa sebagai sesuatu yang perlu disucikan tiap 

tahunnya diantaranya yaitu: 

a. Salokoa yang terbuat dari emas murni dan beberapa butir berlian yang telah 

dipakai oleh Raja-raja diantaranya raja pertama Tumanurung Baineya pada tahun 

(1320). 

b. Ponto Janga-jangaya (gelang naga melingakar) terbut dari emas murni seberat 

985,5gram sebanyak 4 buah. 

c. Pedang Sudanga (pedang sakti) peninggalan Karaeng Bayo sebagai simbol 

atribut raja yang berkuasa dipakai pada saat pelantikan raja-raja, panjangnya 

72cm, lebar 4cm, daun 9cm. 

d. Rante Kalompoang (kalung kebesaran) yang terbuat dari emas murni jumlahnya 6 

biji dengan panjang masing-masing 51cm, 51cm, 55cm, 55cm, 49cm, 49cm, berat 

seluruhnya 2,182gram. 

e. Mata tombak atau senjata sakti yang digunakan untuk mengusir penjajah terdiri 

dari tiga buah. Pertama Tamadakkaya panjangnya 49cm dan lebar 3cm, kedua I 
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Jinga‟ terbuat dari besi tua hitam panjangnya 45cm dan lebar 3cm, ketiga I Bu‟le 

anak sumpit terbuat dari besi tua hitam panjangnya 31cm dan lebar 1,3cm. 
28

 

f. Lasippo (parang panjang) yang terbuat dari besi tua sebagai pertanda untuk 

mendatangi suatu tempat yang akan dikunjungi, panjangnya 62cm dan lebar 6cm. 

g. Subang (anting-anting) yang merupakan perhiasan putri raja jika menghadiri 

suatu acara kebesaran, terbuat dari emas murni jumlahnya 4 buah panjangnya 

62cm, lebar 5cm dan berat seluruhnya 287gram. 

h. Tatarapang (kris) yang terbuat dari besi tua bersarung emas dipenuhi permata 

dipakai pada saat upacara kerajaan beratnya 986,5gram, panjangnya 51cm, lebar 

13cm. 

i. Kancing Gaukang (perlengkapan kerajaan) terbuat dari emas murni jumlahnya 4 

buah, beratnya 277gram, garis tengah 11,5cm. 

j. Kolara (rante manila) sejenis kalung emas sebegai perlengkapan dalam upacara 

khusus kerajaan beratnya 270gram, panjangnya 12cm. 

k. Penning Emas terbuat dari emas murni benda ini pemberian dari kerajaan Inggris 

sebagai tanda persahabatan dengan raja Gowa pada tahun 1814 bentuknya bulat, 

berat 401gram, panjangnya 18cm, dan lebar 13cm. 

l. Medali Emas terbuat dari emas murni bentuknya bulat, berat 110gram, rantai 

110cm, garis tengah 7,5cm benda ini pemberian dari belanda sebagai 

persahabatan dengan Gowa. 

m. Cincin Gaukang (cincin) perlengkapan perhiasan wanita yang terbuat dari emas 

murni dan perak sejenis batu jumlahnya 12 biji. 
29
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C. Kepercayaan Masyarakat Gowa 

1. Anismisme 

Animisme berasal dari bahasa latin, anima yang berarti jiwa atau roh. Bagi 

masyarakat primitive semua alam dipenuhi oleh roh-roh yang tidak terhingga 

banyaknya, tidak saja manusia atau binatang, tetapi benda-benda yang tidak hidup 

juga memiliki roh, seperti tulang atau batu dan benda-benda lainnya.Jadi, animisme 

adalah paham tentang semua benda, baik bernyawa dan tidak bernyawa mempunyai 

jiwa/roh. 

Tabu adalah simbol karena ada sesuatu yang diinginkan di balik itu, seperti 

kemenangan di balik kris bertuah dan keamanan di balik benda-benda peninggalan. 

Sebagaimana masyarakat sekarang, masyarakat primitif yang mempercayai adanya 

kekuatan gaib pada benda-benda berpandangan bahwa benda itu bukan tujuan, tetapi 

apa yang di balik benda itulah yang menjadi tujuan. Karena itu, benda-benda adalah 

simbol dan hanya benda-benda tertentu yang memiliki simbol untuk mengantarkan 

mereka pada tujuan yang diinginkan. 
30

 

Seperti juga masyarakat lainnya di Sul-Sel Khususnya di Gowa, Mempercayai 

tentang kekuatan makhlauk gaib yang mempunyai kekuatan melebihi kekuatan 

manusia Olehnya itu dengan demikian diyakini kemungkinan dunia akan mengalami 

beberapa hal, yaitu: 

a. Akan muncul bermacam-macam wabah penyakit  

b. Dunia akan ditimpa petaka atau bahaya 

c. Usaha kehidupan akan menurun atau gagal 
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2. Dinamisme 

Tujuan manusia dalam agama yang mempunyai paham dinamisme adalah 

memperoleh mana atau yang biasa disebut dengan kekuatan gaib sebanyak mungkin, 

semakin bertambah kekuatan gaib seseorang maka semakin bertambah terjamin 

keselamatannya sebaliknya semakin berkuranga kekuatan gaib-Nya maka semakin 

mudah ia mendapatkan bahaya. Pengertian roh dalam masyarakat primitif tidak sama 

dengan pengertian roh dalam paham modern mereka belum bisa membayangkan roh 

yang bersifat immateri. 
31

 

Karena itu, menurut mereka roh terdiri atas materi yang sangat halus sekali, 

sifat dari roh ini adalah mempunyai bentuk, umur, dan mampu makan. Bagi orang-

orang bantu di Afrika, roh itu mesti diberi makan sebagaimana halnya manusia. Sama 

halnya dengan ritual pelaksanaan upacara Accera Kalompoang dengan menyajikan 

sesajian ia percaya bahwa roh-roh itu juga mesti di beri makan karena di balla lompoa 

terdapat ruangan yang memang didalamnya adalah ruangan raja dan ratu pernah 

bertempat dan biasanya selalu ada suara piring dari dalam jika itu berbunyi maka itu 

menandakan raja dan ratu datang untuk makan. 

Roh menurut anggapan masyarakat primitif mempunyai kekuatan dan 

kehendak, merasa senang dan susah. Kalau marah dia bisa membahayakan hidup 

manusia. Oleh sebab itu, kerelaannya harus dicari dan kalau dapat diusahakan agar 

dia tidak marah. Cara untuk merayu roh itu agar tidak marah adalah dengan 

memberikan sesajian berupa makanan atau memberikan kurban kepadanya. Upacara 

Accera Kalompoang ini juga merayu roh dengan memberikan kurban kepadanya 

olehnya itu ia melaksanakan ritual ini dengan maksud memberikan kurban kepada roh 
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sekalian kurban dengan maksud wujud syukur kepada Allah berkurban di hari raya 

kurban. 
32

 

3. Aqidah Islam 

a. Pengertian Aqidah 

Secara etimologi aqidah berasal dari bahasa Arab: „aqada-ya‟qidu-uqdatan 

aqidatan. Artinya ikatan, pengesahan, penguatan, atau keyakinan yang kuat, 

perjanjian. Pada pengertian yang lain, aqidah adalah keyakinan atau penetapan. 

Berbicara tentang aqidah, yang paling pertama dan utama adalah konsep ketuhanan 

baru kemudian konsep-konsep yang lainnya. 
33

 

Istilah aqidah dalam al-Qur‟an maupun dalam hadis selalu dikaitkan dengan 

keimanan atau iman, yang dalam ajaran Islam keimanan tersebut tercakup dalam 

rukun iman (arkanul iman), yaitu beriman kepada Allah swt, kepada malaikat-Nya, 

kepada kitab-Nya, kepada rasul-Nya, kepada hari akhir dan kepada takdir baik dan 

buruk.  

Beriman dalam pende katan aqidah bukan hanya dalam bentuk ucapan saja, 

tetapi harus dengan keyakinan yang kuat dalam hati, dan diwujudkan dengan 

pengamalan sesuai dengan petunjuk al-Qur‟an dan hadis atau sunnah Rasulullah saw. 

Oleh karena itu, tidaklah seseorang itu dikatakan beriman jika hanya sebatas 

keyakinan dan ucapan, tanpa diwujudkan dalam bentuk tindakan atau pengalaman 

yang benar menurut syar‟i. Dengan kata lain, aqidah islam adalah pokok-pokok 

kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan dalil 

naqli dan aqli (nash dan akal). 
34
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b. Dasar Aqidah Islam 

Dasar aqidah islam ini adalah al-Qur‟an dan al-Hadis. Di dalam al-Qur‟an 

terdapat banyak ayat yang menjelaskan pokok aqidah, yang dalam al-Qur‟an, aqidah 

ini identik dengan keimanan, karena keimanan merupakan pokok-pokok dari aqidah 

Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS an-Nisa/4:136 

 

                          
                            

                     
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab 
yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari 
Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. 

35
 

Dalam sebuah hadits Rasul saw disebutkan: 

“Telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-
lamnya, jika kamu tetap berpegang kepada keduanya yaitu, Kitabullah (al-
Qur‟an) dan Sunnah Rasul. “(R. Bukhari dan Muslim).” 

c. Tujuan Aqidah Islam 

Aqidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya setiap 

ummat Islam harus meyakini dan menjelaskan pokok-pokok kandungan aqidah Islam 

tersebut dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat agar 

mendapatkan ridho dari Allah swt.  

Itulah sebabnya, rasulullah saw. Selama 13 tahun pada periode Mekkah 

memusatkan dakwahnya untuk membangun aqidah yang benar dan kokoh sehingga 
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bangunan Islam dengan mudah bisa berdiri pada periode Madinah dan bangunan itu 

akan bertahan terus sampai hari kiamat. 
36

 

Membangun Aqidah Islam dalam diri kita ada 3 tujuan yaitu: 

1) Memupuk dan Mengembangkan Potensi-potensi Ketuhanan yang Ada Sejak 

Lahir. Hal ini karena manusia sejak di alam roh sudah mempunyai fitrah 

ketuhanan. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Araf/7:172-173 

                         
                              
                            

                   
Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka 
(seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul 
(Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian 
itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani 
Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".Atau 
agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua Kami telah 
mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang Kami ini adalah anak-anak 
keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka Apakah Engkau akan 
membinasakan Kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?. 

37
 

2) Menjaga Manusia dari Kemusyrikan. 

Kemungkinan manusia untuk terperosok kedalam kemusyrikan terbuka lebar, 

baik secara terang-teranagan (syirik jaly), yakni berupa perbuatan ataupun ataupun 

ucapan maupun kemusyrikan yang bersifat sembunyi-sembunyi (syirik khafi) yang 

berada didalam hati. Untuk mencegah manusia dari kemusyrikan tersebut, diperlukan 

tuntutan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

 

                                                             
36

Taufik Rahman, Tauhid Ilmu Kalam , (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.18-19. 
37

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h., 173. 
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3) Menghindari dari Pengaruh Akal yang Menyesatkan. 

Walaupun manusia diberi oleh Allah kelebihan berupa akal pikiran, manusia 

sering tersesat oleh akal pikirannya, sehingga akal pikiran manusia perlu di bimbing 

oleh aqidah. 
38
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Syarfuddin Ondeng, Akidah Akhlak, h. 8. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode merupakan suatu pendekatan umum yang digunakan untuk mengkaji 

topik penelitian.
39

 Sedangkan penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan untuk 

mencari data, kemudian merumuskan sebuah permasalahan yang ada lalu mencoba 

untuk menganalisis hingga pada akhirnya sampai pada penyusunan laporan. 
40

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran tentang “Tradisi 

Accera Kalompoang di Balla Lompoa Kab.Gowa: Tinjauan Aqidah Islam”. 

Penelitian kualitatif deskriptif lebih menekankan pada keaslian dan tidak 

bertitik tolak pada teori saja melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan. 

Dengan kata lain, menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu 

tempat dan masyarakat tertentu.  

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul skripsi, maka lokasi dalam penelitian ini yaitu di Balla 

Lompoa Kab.Gowa. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai proses 

penyusunan untuk mengetahui berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat 

sesuai dengan permasalahanyang ingin dikaji, diantaranya yaitu: 

                                                             
39

Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002), 

h.145.  
40

Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metode Penelitian ( Jakarta: PT. Bumi Aksara,2007),h.1. 
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1. Pendekatan teologis yaitu memahami landasan al-Qur‟an dan Hadis dengan 

perkembangan agama dan kerangka ilmu Ketuhanan. 

2. Pendekatan filosofis yaitu menganalisis secara kritis dan mendalam dengan 

melakukan pendekatan atas dasar pertimbangan rasional melalui perenungan 

atau pemikiran yang terarah. 
41

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penelitian dan 

hasil observasi yang telah diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian 

tersebut. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan yang 

berhubungan dengan penelitian peneliti dan juga data yang diperoleh dari 

pemerintah setempat yang berkaitan erat dengan objek penelitian. 

D. Metode pengumpulan Data 

1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan bagaimana mengamati secara 

langsung di lapangan, bagaimana objek penelitian, terlebih bagaimana proses 

tradisi Accera Kalompoang tersebut dilaksanakan oleh sebagian masyarakat 

Kab.Gowa. Alamat penulis dengan alamat tempat penelitian tidak berbeda 

antara rumah penulis dari tempat penelitian tidak begitu jauh sehingga dapat 

dijangkau kira-kira hanya sekitar 300 meter. 

2. Wawanacara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan Tanya 

jawab kepada para informan untuk menggali dan mencatat jawaban dari yang 

telah diwawancarai dari berbagai masyarakat untuk mendapatkan informasi 

yang lebih mendalam dan akurat. Sebenarnya penulis sedikit kesulitan dalam 

                                                             
41

Amin Abdullah, Studi Agama : Normativitas atau Historisitas?, ( Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 1996), h. 24. 
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memiliki informan karena ternyata tradisi ini tidak jadi dilaksanakan secara 

sempurna pada tahun ini, karena adanya ketidak sepakatan oleh pemerintah 

setempat. Sehingga penulis sebenarnya hanya memiliki 6 informan yang lebih 

berpengetahuan terhadap data yang diperlukan. Purposive sampling menurut 

Suharsimi Arikunto ialah teknik mengambil sampel berdasarkan atas adanya 

pertimbangan yang berfokus pada tujuan agar data yang diperoleh nantinya 

bisa lebih representatif. Jadi, memiliki beberapa informan saja itu tidak jadi 

masalah selagi informan tersebut memiliki pengetahuan terhadap data yang 

diperlukan. 

3. Dokumentasi yaitu teknik dalam mendapatkan berbagai informasi baik dalam 

bentuk tulisan ataupun gambar serta karya-karya. Peneliti melakukan metode 

dokumentasi agar mendapatkan data-data yang dapat menjadi sumber yang 

relevan, khususnya di Balla Lompoa. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu 

peneliti sebagai instrumen harus divalidasi sebelum terjun ke lapangan. Nasution 

menyatakan, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen 

penelitian utama. Alasannya karena segala sesuatunya belum mempunyai bentuk 

yang pasti, masalah, fokus, prosedur dan hasil penelitian. Dalam keadaan tersebut, 

tidak ada pilihan lain sehingga peneliti itu sendirilah yang menjadi alat untuk 

mencapainya. 
42
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S. Nasution, Metode ResearchPenelitian Ilmiah (Cet.X, Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 

133. 
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F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Menganalisis data yang tersedia, penulis menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data ini digunakan ketika data yang diperoleh dari lapangan 

jumahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan terinci. Karena semakin 

lama masa penelitian maka akan semakin banyak pula data yang didapatkan hingga 

yang dihasilkan permasalahannya semakin rumit, oleh karena itu diperlukan reduksi 

data atau merangkum data dengan memilih hal-hal yang pokok agar arah penelitian 

lebih terfokus. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka dilakukan penyajian data dengan tujuan agar 

lebih mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

3. Verifikasi Data 

Langkah analisis ketiga dalam analisis kualitatif yaitu penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Dari hasil kesimpulan yang didapatkan dilapangan setelah 

pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel dan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. 
43
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

h. 224. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Peta wilayah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan 

 

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Gowa. 

2. Keadaan Geografis 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu bekas kerajaan terbesar di Indonesia 

bahkan daerah kekuasaan sampai ke Madagaskar kerja sama atau bantuan yang 

diberikan kepada kerajaan Mataram dan Sriwijaya, merupakan bukti kebesaran 

kerajaan Gowa di zamannya. 

Kabupaten Gowa berada pada 12° 38.16‟ Bujur Timur dari Jakarta dan 

5°.33,6 Bujur dari kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 
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12°.33.19‟ hingga 13°.15.17‟ Bujur Timur dan 5° 5‟ hingga 5°‟.34,7‟ Lintang Selatan 

Jakarta. 

Kabupaten yang berada didaerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan 

daerah otonom, disebelah utara berbatasan dengan kota Makassar dan Kabupaten 

Maros. Disebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Sinjai, Bulukumba dan 

Bantaeng.  Disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Je‟neponto 

sedangkan dibagian Baratnya dengan kota Makassar dan Takalar, seperti pada table 

berikut: 

1. LETAK GEOGRAFIS 

 

- LETAK KABUPATEN : 12°.38,6‟ BT (Dari Jakarta) 

5°.33,6‟ BT (Dari Kutub Utara) 

- LETAK WILAYAH      : 12°.33,19‟- 13°.‟15,17‟ BT (Dari Jakarta) 

                                           5°‟.34,7‟ LS (Dari Jakarta) 

2. BATAS-BATAS WILAYAH 

- SEBELAH UTARA     : Kota Makassar dan Kab. Maros 

- SEBELAH TIMUR      : Kab. Sinjai, Kab. Bulukumba dan Kab. Bantaeng 

- SEBELAH SELATAN : Kab. Takalar dan Kab. Jeneponto 

- SEBELAH BARAT      : Kota Makassar dan Kab. Takalar 

 

3. LUAS WILAYAH: 1 883,33 Km 

 

4. CURAH HUJAN PERBULAN : 3.294 

 Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Gowa. 

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa pada tahun 2015 terjadi pemekaran 

menjadi 16 kecamatan dan 154 desa dan kelurahan dengan luassekitar 1.883,33 

kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah propinsi Sulawesi 

Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 

sekitar 72,26 persen. Ada 8 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu 
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Parang Loe, Manuju, Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Bungaya, Bontolempangan, 

Tompo Bulu, dan Biring Bulu. 
44

 

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah 

diatas 40, yaitu pada wilayah kecamatan Parang Loe, Tinggi Moncong, Bungaya dan 

Tompo Bulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu 

ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai 

je‟neberang yaitu seluas 881Km dengan panjang 90 Km, seperti pada table berikut: 

 

KECAMATAN BATAS WILAYAH SEBAGIAN 

BESAR 

WILAYAH SEBELAH 

UTARA 

SEBELAH 

TIMUR 

SEBELAH 

SELATAN 

SEBELAH 

BARAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
010.  BONTONOMPO Kec. Bajeng Kab. Takalar Kec.Bonto-nompo 

Selatan 
Kab. Takalar Dataran Rendah 

011.  BONTONOMPO- SEL Kec.Bonto-nompo Kab.  
Takalar 

Kab.  
Takalar 

Kab.  
Takalar 

Dataran Rendah 

020.  BAJENG Kec. 
Pallangga 

Kec.Bontomarannu & 
Kab. Takalar 

Kec. 
Bonto-nompo 

Kab.  
Takalar 

Dataran Rendah 

021.   BAJENG BARAT Kec. 
Bajeng 

Kec. 
Bajeng 

Kec. 
Bonto-nompo 

Kab.Taka-lar dan 
Kec.Bajeng Barat 

Dataran Rendah 

030.  PALLANGGA Kec. 
Somba Opu 

Kec.Bonto-marannu Kec. 
Bajeng 

Kec. 
Barombong 

Dataran Rendah 

031.  BAROMBONG Kota  
Makassar 

Kec. Bajeng & 
Kec.Pallangga 

Kec. 
Bajeng 

Kota  
Makassar 

Dataran Rendah 

040.  SOMBAOPU Kota  
Makassar 

Kec.Bonto-marannu Kec.Pallangga & Kab. 
Takalar 

Kec.Pallangga & Kota 
Makassar 

Dataran Rendah 

050.  BONTOMARANNU Kec. 
Pattalla-ssang 

Kec. 
Parangloe 

Kec.Pallangga dan Kab. 
Takalar 

Kec. 
Somba Opu 

Dataran Rendah 

051.  PATTALLASSANG Kab. Maros & Kota 
Makassar 

Kec. 
Parangloe 

Kec.Bonto-marannu Kec.Somba Opu & 
Kec. Pallangga 

Dataran Rendah 

060.  PARANGLOE Kab.  
Maros 

Kec.Tinggi-moncong Kec. 
Manuju 

Kec.Bontomarannu & 
Kab. Takalar 

Dataran Tinggi 

061.  MANUJU Kec. 
Parangloe 

Kec. 
Bungaya 

Kec. 
Bungaya 

Kec.Pallangga & Kab. 
Takalar 

Dataran Tinggi 

070.  TINGGIMONCONG Kab. Maros & kec.Tombo-
lopao 

Kab. Bulukumba & Kec. 
Tombo-lopao 

B.lempa-ngan, & 
Bantaeng 

Kec.Parangloe & 
Kec.Manuju 

Dataran Tinggi 

071.  TOMBOLO PAO Kab.  
Bone 

Kab.  
Sinjai 

Kab.  
Bulukumba 

Kec. 
Tinggi-moncong 

Dataran Tinggi 

072.   PARIGI Kec. 
Tinggi-moncong 

Kab. 
Bulukumba 

Kec. 
Bungaya 

Kec. 
Parangloe 

Dataran Tinggi 

080.  BUNGAYA Kec. 
Parangloe 

Kec. 
Bonto-lempangan 

Kec. 
Tompobulu 

Kab.  
Takalar 

Dataran Tinggi 

081.  BONTOLEMPANGAN Kec.Parangloe, & Tinggi-
moncong 

Kec. 
Tinggi-moncong 

Kec. 
Tompobulu 

Kec. 
Bungaya 

Dataran Tinggi 
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Usman, Kabupten Gowa dalam Angka, (Badan Pusat Statistik Gowa, 2016) h. 11. 
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090.  TOMPOBULU Kec. 
Bonto-lempangan 

Kab. Bantaeng & 
Kab.Jeneponto 

Kab.  
Jeneponto 

Kab. Jeneponto 
&Kab.Taka-lar 

Dataran Tinggi 

091.  BIRINGBULU Kec.  
Bungaya 

Kec. 
Tompobulu 

Kab.  
Jeneponto 

Kab.  
Takalar 

Dataran Tinggi 

Sumber : DPRD Kabupaten Gowa 

 

3. Keadaan Pendidikan 

Sudah menjadi kesadaran kita bersama bahwa pendidikan saat ini memegang 

peranan sangat penting didalam menentukan masa depan suatu bangsa. Sehingga 

pembangunan dibidang pendidikan ini sudah seharusnya mendapat perhatian yang 

serius dari semua pihak. Gambaran yang jelas mengenai sekolah, guru dan murid 

selama kurun waktu 4 tahun pada seluruh jenjang dasar sampai dari segi jumlah, 

ditingkat pendidikan dasar, jumlah sekolah dasar yang tersedia di Kabupaten Gowa 

pada tahun 2014/2015 terdapat banyak sekali perubahan dibanding tahun-tahun  

sebelumnya yaitu sebanyak 414 buah. Sedangkan sekolah lanjutan tingkat pertama 

(SLTP) bertambah menjadi 109 buah dari 100 buah pada tahun 2014/2015 sedangkan 

sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) terdiri dari sekolah menengah atas (SMA) 

sebanyak 43 buah dan sekolah menengah kejuruan (SMK) sejumlah 15 buah. 
45

 

4. Keadaan Ekonomi 

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengamati hasil-hasil 

pembangunan terutama pembangunan ekonomi disuatu wilayah adalah pertumbuhan 

ekonomi. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan autput dalam 

suatu perekenomian, selain itu indikator ini sesungguhnya juga memberikan indikasi 

tentang sejauh mana aktifitas perekonomian selama periode tertentu telah 

menghasilkan tambahan bagi pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat 

dilihat dari besarnya nilai PDRB yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu 

                                                             
45Usman, Kabupten Gowa dalam Angka, (Badan Pusat Statistik Gowa, 2016), h. 98. 
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dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya nilai PDRB yang dibandingkan 

itu adalah nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. 

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku. 

PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai semua produk barang dan jasa 

menurut harga yang berlaku pada saat itu atau harga pasar, sehingga masih 

dipengaruhi harga inflasi. Kenaikan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi 

dari waktu ke waktu belum tentu menggambarkan kenaikan produksi yang riil karena 

pengaruh inflasi belum dieliminir. 
46

 

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan. 

Apabila nilai semua produk barang dan jasa dihitung menurut harga pada 

tahun tertentu (tahun dasar), maka akan diperoleh PDRB atas Dasar Harga Konstan 

yang dalam perhitungan ini faktor inflasi telah ditiadakan. Sehingga apabila ada 

kenaikan nilai produksi maka hal itu merupakan kenaikan yang riil. 
47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. 

                                                             
46Usman, Kabupten Gowa dalam Angka, (Badan Pusat Statistik Gowa, 2016), h. 316. 
47Usman, Kabupten Gowa dalam Angka, (Badan Pusat Statistik Gowa, 2016), h. 314. 
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5. Kondisi Agama, Kepercayaan Adat Istiadat Masyarakat Gowa 

Penduduk Kabupaten Gowa tahun 2015 ada sebanyak 709.489, sedangkan 

yang menganut agama Islam ada sebanyak 706.106, sejalan dengan hal tersebut maka 

tempat peribatan bagi penganut agama Islam (Masjid) ada sebanyak 1.265, dengan 

hal tersebut maka tempat peringatan bagi penganut agama Islam terlihat lebih 

menonjol dari agama lainnya. 
48

 

Keterkaitan budaya dan agama dalam kegiatan tradisi oleh keluarga adat 

(Kerajaan Gowa) adalah dirasa perlu untuk menanamkan nilai-nilai budaya agar tidak 

kehilangan pegangan ataupun arah tujuan hidup dengan mengaitkan agama yang 

berlangsung dengan saling mempengaruhi. Hal ini dapat menjadi filter terhadap 

perkembangan yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan pemahaman dan 

penghayatan akan nilai-nilai dalam lingkungan kebudayaan etis yang lebih cenderung 

bertindak rasional dan praktis, dengan demikian tradisi ini mewariskan sosialisasi 

norma dan nilai-nilai yang terkait dengan sinergitas sistem keagamaan. 

Latar belakang historis menunjukkan bahwa perkembangan agama khususnya 

agama Islam cukup mengalami tantangan yang berat. Hal ini disebabkan karena 

adanya faham-faham yang dianut oleh nenek moyang terdahulu, sebelum penulis 

menguraikan lebih lanjut tentang adat istiadat masyarakat Gowa terlebih dahulu 

penulis akan menguraikan istilah mengenai adat istiadat. 

Adat menurut arti adalah aturan (perbuatan) dan sebagainya yang lazim 

diturut dan dilakukan sejak dahulu kala.
49

 Istiadat adalah berbagai adat kebiasaan, 

sedangkan menurut Andi Tenri Bali adat adalah segala aspek yang mengatur 

                                                             
48Usman, Kabupten Gowa dalam Angka, (Badan Pusat Statistik Gowa, 2016), h. 151. 
49

Abueraerah  Arif, Kamus Makassar-Indonesia, h. 21. 
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hubungan antara manusia dengan Tuhan, jadi adat istiadat adalah berbagai adat 

kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu kala. Adat atau kebiasaan merupakan pola 

perilaku anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya jika pola-pola 

perilaku tidak efektif memenuhi kebutuhan pokok, maka akan terjadi perubahan. 
50

 

Sistem budaya adalah bagian dari kebudayaan yang diartikan pula sebagai 

adat istiadat. Adat istiadat mecakup nilai budaya dan sistem norma menurut pranata 

yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan termasuk norma agama. Sistem nilai 

budaya berupa abstraksi dari nilai-nilai dominan yang meresap dan berakar di dalam 

jiwa masyarakt sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu singkat. 
51

 

B. Proses dan Makna yang Terkandung dalam Pelaksanaan Tradisi Accera 

Kalompoang 

Seperti beberapa daerah lainnya di SUL-SEL bahwa setiap kerajaan bermula 

dengan tokoh-tokoh “To Manurung”. To Manurung yang berarti orang yang turun, 

disebut orang yang turun karena tidak dikenal asal-usul dan nama orang tuanya dia 

hanya turun begitu saja seperti cahaya dan memakai perhiasan termasuk mahkota 

yang disebut oleh kerajaan Gowa adalah Salokoa Sebagaimana halnya di Gowa 

sekitar Tahun 1320, dengan hadirnya To Manurung Baineya di Taka‟Bassia atau kale 

Gowa yang dinobatkan menjadi raja atau ratu Gowa yang bergelar Karaeng Sombaya 

ri Gowa itu di peristrikan oleh Karaeng Bayo. Karaeng Bayo ini diyakini terbilang 

sosok To Manurung, yang masing-masing dari mereka memiliki benda bawaan yang 

disebut Kalompoang atau Gaukang (Ornament).  

To Manurung inilah yang dirajakan di Gowa kemudian rakyatpun 

membangunkan Istana Tamalate. Tamalate yang berarti tidak layu, karena istana itu 
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Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar, (Makassar: Alauddin University Press, 2014),  h. 202. 
51

Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012), h. 9. 
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telah selesai sebelum layu dedaunan dan kayu-kayu dijadikan sebagai bahan Istana 

raja. 
52

 

Benda-benda ini sebagai benda sakti dan sakral yang dikaitkan pula pada 

suatu kepercayaan terhadap kekuatan gaib diluar kekuaasaan manusia yang bersifat 

supranatural, kemudian menjadi atribut legitimasi kekuasaan dan akan menambah 

karisma atau wibawa. Sekitar pertengahan abad ke 14 terinspirasilah Raja atau dewan 

adat, toko adat dan pemuka masyarakat menyepakati memulai melaksanakan bentuk 

upacara adat tradisi dengan upacara Accera Kalompoang atau Gaukang. 

Kemudian dalam perkembangannya upacara adat tradisi Accera Kalompoang 

yang telah dilaksanakan pada masa Pra-Islam dirubah waktu penyelenggaraannya 

berdasarkan penetapan oleh Raja Gowa ke-14 yaitu I Manga‟rangi Daeng Manrabbia 

Karaeng Lakiung yang setelah menganut Islam bergelar Sultan Alauddin bersama 

Raja Tallo Ke-6 yaitu Mangkubumi Gowa I Mallingkaung Daeng Manyonri Karaeng 

Katangka yang setelah menganut Islam bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam 

tahun (1605). Kedua Raja tersebut memproklamasikan bahwa Gowa-Tallo adalah 

kerajaan Islam dalam artiyan bahwa Islam adalah agama kerajaan dengan demikian 

upacara Tradisi Accera Kalompoang ditetapkan waktu pelaksanaannya yaitu 

bertepatan hari Raya Islam “Idhul Adha” dimana pada saat itu rutin dilaksanakan 

setiap Tahunnya dengan bentuk acaranya yang bernuansa nilai sosial Tradisi 

disamping mulai juga diterapkan tatanan agama Islam atau bernuansa nilai 

Teologis.
53
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1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan bagian awal dalam setiap kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Kegiatan tanpa perencanaan yang matang tidak akan memberikan hasil 

yang maksimal. Demikian pula pada tahap perencanaan pelaksanaan tradisi bapak 

bupati Gowa, para tokoh keturunan raja Gowa, dan tokoh adat lainnya melakukan 

pertemuan khusus untuk membicarakan seputar tentang tradisi Accera Kalompoang, 

Sekaligus merencanakan pelaksanaannya yang dimana ritual ini dilakukan selama 2 

hari berturut-turut menjelang dan pada saat Idul Adha tepatnya setelah melaksanakan 

sholat Idul Adha. 

2. Tahap Persiapan dan Perlengkapan 

Setelah melakukan rapat penentuan diadakannya tradisi. Maka, salah seorang 

di antara mereka bertugas untuk menyebarkan informasi kepada keturunan raja, staf-

staf Gowa dan masyarakat lainnya tentang pelaksanaan dan waktunya pada hari yang 

telah ditentukan. Menjelang beberapa hari waktu dan pelaksanaannya orang-orang 

yang ditugaskan untuk menjaga balla lompoa bergotong royong membersihkan 

museum balla lompoa untuk ditempati para kerabat kerajaan Gowa dan masyarakat 

lainnya dalam mengikuti dan menyaksikan acara pelaksanaan Accera Kalompoang, 

serta mempersiapkan yang dipakai dalam pelaksanaan upacara, 
54

seperti : 

a. Ganrang Pa‟balle: Ganrang Pa‟Balle termasuk pusaka Kalompoang,Ganrang 

Pa‟balle (permainan gendang) adalah jenis pertunjukan ritual yang dihadirkan 

hanya pada setiap upacara adat, terlebih di kalangan keluarga bangsawan kerajaan 

Gowa. Tabu bagi keluarga bangsawan jika tidak menghadirkan permainan 

Ganrang Pa‟balle dalam konteks pesta atau upacaraadatnya termasuk upacara 
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ritual Kalompoang, karena permainan gendang adalah milik Kalompoang itu 

sendiri. 

b. Kelompok / unsur Bate-Salapang : Sebagai kerabat kerajaan yang akan mencuci 

benda-benda pusaka Kalompoang. 

c. Kelompok kerabat atau keturunan Raja Gowa : Sebagai saksi dilaksanakannya 

upacara tradisi dan kelompok pendukung upacara lainnya termasuk ritual Allekka 

Je‟ne, Ammolong Tedong, Appidalleki, Allangiri Kalompoang. 

d. Bahan material termasuk kerbau dan sesajian. 
55

 

3. Tahap pelaksanaan 

a. Appidalleki. 

Upacara appdalleki adalah upacara persembahan sesajian kepada leluhur 

sembari memanjatkan doa syukur kepada sang pencipta. Kegiatan ini dilaksanakan 

sesudah shalat isya dan malam takbiran menjelang esoknya hari raya Idul Adha, 

dimana upacara ini bersifat khusus dan hanya boleh dihadiri oleh para kalangan 

keluarga raja. Pelaksanaannya pada pukul 19.30, anrong guru atau yang memimpin 

upacara memasuki kamar kalompoang beserta keluarga para raja yang punya hajat. 

Upacara gendang ,ana‟ baccing, kancing dan sia-sia dilanjutkan pembacaan do‟a 

oleh anrong gurua kemudian pembacaan barasanji. 
56

 

Perlengkapan appidalleki adalah sebagai berikut:   

1) 24 Kad‟do minnya‟ (nasi yang berwarna kuning terbuat dari beras ketan), 

sebagai simbol untuk mempererat tali persaudaraan atau silaturrahmi. 
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2) 12 buah bosara berisi kue basah. 

3) 12 buah bosara berisi kue kering. 

4) 4 macam songkolo berwarn a dan ayam panggang: 1. Hitam (kehidupan ini 

berawal dari kegelapan), 2. Putih bersih, 3. Merah (semangat), 4. Kuning 

(lambang kesuksesan), serta 10 butir telur ayam kampung adalah makanan 

yang disiapkan oleh guru yang dalam hal ini membcakan bara sanji, 14 

bakuja‟jakang adalah sebagai upah untuk guru. 

5) Satu tandan pisang raja dan semua jenis buah-buahan yang sementara musim. 

6) Satu batang lilin merah ukuran sedang. 

7) Dupa secukupnya dan beberapa tambahan lilin, yang bertujuan untuk 

mengharumkan ruangan dan memanggil para Dewa dalam menyaksikan 

ritual. 

8) 12 oja‟ 

9) Seperangkat ganrang (gendang), ana‟ baccing, kancing, dan sia-sia. 

10) Perlengkapan makan. 
57
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b. Alleka Je‟ne. 

Upacara Alleka Je‟ne yaitu upacara mengambil air bertuah pada sumur yang 

disebut bungung lompoa atau sumur besar yang bermakna kesucian dan keberkahan. 

Kegiatannya dilaksankan pada saat matahari sudah naik atau Sitonrang Bulo yaitu 

setelah sholat Idul Adha. Upacara ini dimulai dari Balla Lompoa lalu dilakukan 

kegiatan awal yaitu memohon do‟a dan bersholawat kepada Nabi saw seraya meminta 

restu kepada leluhur, lalau para iring-iringan Alleka je‟ne turun istana balla lompoa 

diiringi oleh ganrang “Tunrung Pa‟balle” dan pembawa je‟ne kalompoang duduk 

diatas bembengang dengan dipayungi. Kemudian setelah tiba di pintu gerbang 

Makam Sultan Hasanuddin yaitu diantara masjid Tua Katangka dan melewati Batu 

Tumanurunga atau Batu Pallantikang yang dipergunakan sebagai tempat pelantikan 

Raja yang berada di Bukit Tamalate, Lalu rombongan kembali berjalan kaki untuk 

pengambilan air di bungung lompoa kemudian menuju tempat pelantikan Raja Gowa 

dan mengitari sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu iring-iringan kembali ke Istana 

membawa Busu Je‟ne masuk kedalam bilik dan menyimpan Busu atau tempat yang 

berisi air tersebut. 
58

 

Pengambilan air di Bungung Lompoa (sumur besar) menggunakan timba yang 

bahannya terdiri dari unsur alam yang bersifat nabati. Di samping Bungung Lompoa 

(sumur besar), terdapat tiga buah sumur bertuah tetapi hanya 1 yang masih ada dan 

masih digunakan sampai sekarang yaitu Bungung Lompoa, 2 sumur lainnya hilang 

secara gaib yaitu Bungung Barania dan Bunggung Bissua, tiga sumur tersebut 

memiliki fungsi tersendiri yaitu: 
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1) Air Bungung Lompoa (sumur besar) dipergunakan dalam pembersih dan 

penyucian (allangiri). 

2) Air Bungung Barania dipakai untuk kesaktian dan kekebalan. 

3) Air Bungung Bissua dipergunakan untuk pengobatan. 

Adapun perlengkapan dan orang-orang yang ikut mengambil air yaitu yang 

memenuhi syarat diantaranya: 

a) Timba yang terbuat dari daun Lontarak dan talinya terbuat dari sabut kelapa. 

b) Paddupang (tempat membakar kemenyan). 

c) Sia-sia yaitu yaitu sepotong bambu yang terbelah ujungnya. 

d) Kancing terbuat dari kuningan, bentuknya bulat berdiameter 15cm dan 

berpasangan. 

e) Bente yaitu beras ketan putih atau jagung yang sudah disangrai. 

f) Pa‟rappo yaitu kapur sirih, daun sirih tembakau dan pinang. 

g) Baccing yaitu besiyang ujungnya dibentuk melengkung. 

h) Anak Baccing besi yang bentuknya batangan panjang. 

i) Guci Je‟ne Kalompoang atau tempat air. 

j) Lilin besar. 

k) Pakaian pengantin sepasang laki-laki dan perempuan yang berusia sekitar 17 

tahun. 

l) Tombak. 

m) Sulolongi (suluh) atau bambu yang berukuran kurang 200cm yang ujungnya 

berbentuk bulat berisi bara api. 

n) Lallung yaitu 6 orang laki-laki berpakaian pagadu. 

o) Oja‟ yaitu 12 orang wanita berpakaian baju bodo merah. 
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p) Ganrang (gendang) yang berpakaian paganrang passapu patinra. 

q) Panca tempat duduk yang terbuat dari bambu. 

r) Baku Pa‟balle yaitu daun lontarak berbentuk segi empat. 

s) Baku Ja‟jakang yaitu daun lontarak yang bentuknya bulat, berisi beras, kelapa 

dan gula. 

t) Paroyong  yaitu beberapa orang perempuan berumur, pakai baju bodo hitam, lipa‟ 

kebo. 

u) Amma Pasusu. 

v) Amma Barakambo. 

w) Bate Salapang: 9 orang bate, pakai jas tutup hitam, songkok pa,biring, lipa 

garrusu‟. 

x) Pembawa panca: 8 orang laki-laki (pasukan Tubarani) pakaian passapu patinra, 

celana baroci. 

y) Keluarga yang punya hajat, laki-laki pakaian jas tutup songkok pa‟biring, wanita 

pakai baju bodo. 
59

 

Timba yang terbuat dari daun lontara mengandung makna kesejukan, 

membawa ketenangan dan tahan lama. Sedangkan tali yang terbuat dari sabut kelapa 

adalah serbaguna seperti pohon kelapa yang mempunyai fungsi dari akar hingga daun 

sabut ini lembut dan kuat sedangkan pa‟dupang tujuannya untuk mengharumkan 

ruangan begitu juga dengan sulolangi mempunyai makna dan tujuan yang sama yaitu 

selain mengharumkan ruangan juga untuk memanggil malaikat sedangkan sia-sia, 

kancing, baccing, adalah alat musik yang dipakai pa‟royong yang artinya lagu sakral 

dalam upacara ritual dengan syair-syair yang mendengung. 
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Bente mempunyai makna agar rezeki mekar, pa‟rappo yang terdiri dari kapur 

sirih, daun sirih, tembakau dan pinang selain sebagai syarat kekuatan juga 

mempunyai makna keberhasilan sedangkan lilin sebagai simbol kecerahan dimasa 

depan. Sepasang muda mudi berpakain pengantin sebagai simbol semangat baru yang 

diibaratkan seperti bunga yang baru mekar, ganrang sebagai pemicu semangat 

sedangkan amma pasusu dan amma barakambu yang selalu melakukan royong 

sebagai penyair yang memberi semangat. 

Baju Bodo adalah jenis pakaian adat suku Makassar yang mempunyai ciri 

Khas tertentu, baik motifnya maupun bentuk dan modelnya yang dipakai pada 

upacara tertentu. Ini dikaitkan dengan sikap kepercayaan bagi suku Makassar, berupa 

pandangan mitologis yang memandang alam semesta ini sebagai Sulapak-Appak 

(segi empat) dan merupakan kesatuan. Segala kejadian alam ini termasuk manusia 

ditentukan oleh perpaduan 4 Unsur, yaitu: Air (putih dan suci), Tanah (rendah hati), 

Api (merah dan dinamis), dan Angin (mulia).  

Demikianlah wanita memakai Baju-Bodo yang dibuat segi Empat dengan 

warna-warni dari empat unsur tersebut merupakan pula simbol yang mengandung 

nilai-nilai kehidupan dan memberikan suatu penyesuaian dari simbol-simbol suci 

yang dianggap Pula menimbulkan emosi keyakinan atau keagamaan yang menjadi 

dasar upacara adat Tradisi. 
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c. Ammolong Tedong (pemotongan hewan kurban). 

Upacara Ammolong Tedong adalah suatu upacara penyembelihan hewan 

kerbau, yang dilakukan setelah upacara alleka je‟ne bermakna sebagai pengakar dan 

penolak bahaya yang berhubungan dengan darah kerbau sebagaimana yang disepakati 

secara turun temurun. 

Kerbau diperlakukan secara khusus atau disebut juga apparuru tedong, 

selanjutnya hewan kurban diarak oleh rombongan mengitari areal istana sebanyak 3 

kali, kemudian dimasukkan kedalam tempat khusus penyembelihan untuk dipotong 

dan sebagian darah ditadah dan disemayamkan untuk bahan upacara Allangiri 

Kalompoang. 

Sejak dulu memang sudah dilakukan pemotongan binatang kerbau pada setiap 

prosesi upacara Accera Kalompoang, maka dengan memoleskan darah kerbau pada 

benda-benda kalompoang tersebut mengandung makna agar dapat menambah 

karisma atau kekuatan pada benda tersebut dan sebagai tumbal untuk penolak hal-hal 

yang berbahaya yang dapat menimpa masyarakat Kab.Gowa dalam berkehidupan.  
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Keluarga adat (Kerajaan Gowa) yang memandang tradisi ini, menjadi dasar 

pertimbangan kegiatan yang merupakan protektor bagi norma-norma sosial dan nilai-

nilai adat budaya yang telah melembaga menjadi acuan dalam kehidupan kultur 

masyarakat Komunal keluarga adat kerajaan Gowa menjadi Peramata sosial sebagai 

upaya menjaga kelesatarian adat budayanya dengan mengukuhkan tatatertib dan 

aturan-aturannya. Nilai-nilai dan gagasan yang telah turun-temurun diwarisi sejak 

masa silam. 
61

 

Adapun perlengkapannya sebagai berikut: 

1) Satu ekor kerbau untuk dikurbankan dalam acara tersebut memilih kerbau 

sebagai hewan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah swt sebagai 

kesyukuran dan penghormatan kepada leluhur yang mulia. 

2) Satu perangkat ja‟jakkang (bakul, beras, kelapa, gula merah, lilin merah, dan 

kain kecil), dimana semuanya itu memiliki makna. Beras, sebagai makanan 

pokok. Kelapa, mengandung arti yang serba guna. Gula, bermakna agar 

masyarakat merasa hidupnya terus manis dan enak sedangkan lilin 

mempunyai makna yang rela berkorban tanpa pamrih. 

3) Semua perlengkapan alleka je‟ne busu je‟ne diganti dengan perlengkapan 

appasili dan appasili yaitu air je‟ne kalompoang diambil sedikit lalu 

dipercikkan. 

4) Kappara (baki, piring untuk menampung darah kerbau dan ujung daun pisang 

atau bombong unti). 

5) Baruga tempat pemotongan kerbau berukuran 48 x 4 m, lasugi dan tiang 

pengikat kerbau. 
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6) Kain kaci 1 meter. 

7) Bannang kebo (benang putih) sebagai lambang kesucian dan keikhlasan. 

8) Pammaja (wajan) tempat air suci yang diambil dari bungung lompoa. 

Sedangkan pemakaian benang putih pada tanduk kerbau dan kain kaci yang 

dijadikan pengalas sebagai lambang ketulusan dan keikhlasan, benteh 

dijadikan sebagai pemanggil rezeki sedangkan pammaja (wajan) sebagai 

tempat air suci.
62

 

d. Allangiri Kalompoang. 

Upacara allangiri kalompoang adalah upacara pencucian benda-benda utama 

pusaka kerajaan, yang dilaksanakan setelah upacara Ammolong Tedong. Benda-benda 

yang dicuci hanyalah benda-benda pusaka yang terbuat dari emas atau ada campuran 

bahan emas yaitu: Salokoa, atau mahkota Raja, yang memiliki berat 1768 gram, 

terbuat dari emas murni, dan ditaburi 250 permata, dimana Mahkota ini berasal dari 

raja Gowa pertama Tumanurung Baineyya. Benda pusaka lain adalah Ponto janga 

jangaya yang terbuat dari emas murni yang berat seluruhnya 985,5 gram, bentuknya 

seperti Naga yang melingkar sebanyak 4 buah, dinamai "Mallimpuang" yang 

berkepala naga satu dan "Tunipalloang" yang berkepala naga dua. 
63

 

Benda ini merupakan benda "Gaukang" atau kebesaran Raja Gowa dan 

dipakai pada pergelangan tangan, benda ini berasal dari Tumanurunga, dilanjutkan 

dengan pencucian Tobo kaluku yaitu rante manila dengan berat 270 gram yang 

merupakan hadiah dari kerajaan Sulu di Philipina pada abad (XVI), 4 kolara yaitu 
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kalung kebesaran yang terbuat dari emas murni seberat 2.182 gram, empat kancing 

gaukang (kancing emas) dengan berat 277 gram, tidak ketinggalan benda tajam 

seperti lasippo berbentuk parang dari besi tua, sudanga berbentuk kalewang yang 

merupakan senjata sakti atribut raja, berang manurung (parang panjang) dan mata 

tombak tiga jenis atau rantai emas, dan benda-benda pusaka lainnya, yang sering 

digunakan para raja dahulu kala. 
64

 

Satu persatu benda pusaka dibasuh oleh air sumur bungung lompoa acara ini 

disebut “Allangiri kalompoang”, kemudian diasapi dengan dupa. Upacara diakhiri 

dengan prosesi annittili kalompoang atau para keturunan raja Gowa menorehkan 

darah kerbau pada kalompoang atau gaukang yang terbuat dari emas tersebut. Jaman 

dulu kala, seusai mencuci benda pusaka, masyarakat menunggu proses annimbang, 

atau menimbang benda-benda pusaka dengan timbangan khusus, konon ketika 

timbangan benda-benda kebesaran itu lebih berat dari tahun sebelumnya maka hal 

tersebut merupakan suatu pertanda baik bagi masyarakat Gowa, sebaliknya jika 

timbangan benda kebesaran tersebut lebih ringan maka hal tersebut merupakan 

pertanda akan terjadi suatu musibah di tanah Gowa/Makassar, karena timbangan 

tersebut kini sudah tak ada maka sebagai gantinya hanya memanjatkan do`a bersama 

yang dipimpin oleh sesepuh adat Kerajaan Gowa.  

Upacara accera kalompoang memang terlihat sederhana, namun dibalik 

upacara ini mengandung makna yang sangat berarti bagi masyarakat Gowa yaitu 

mengagungkan sang pencipta, menghormati para leluhur serta melestarikan nilai-nilai 
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budaya. Upacara ini juga menjadi momentum mempererat tali persaudaraan antara 

pemerintah dengan masyarakat. 
65

 

Upacara ini merupakan inti dari segala rangkaian acara Accera Kalompoang, 

yang oleh masyarakat Gowa memberikan arti tersendiri atas pelaksanaannya yaitu 

Annyosoro‟ diartikan untuk meluluhkan segala sifat-sifat kejelekan manusia, allangiri 

adalah menanamkan keyakinan akan kesucian dan annimbang adalah pertanda baik 

buruknya tingkat kehidupan rakyat dimasa yang akan datang dan berhasil tidaknya 

hasil bumi. 

C. Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Accera Kalompoang. 

Pandangan masyarakat terhadap tradisi Accera Kalompoang di Kabupaten 

Gowa sebagai berikut : 

Menurut Daeng Tojeng: 

Tradisi Accera Kalompoang itu adalah tradisi yang memang sudah ada sejak 
zaman dulu yang selalu menjadi ritual dengan kerabat kerajaan Gowa dan 
bermakna agar tidak terjadi malapetaka pada masyarakat Gowa, dan dulunya 
itu hanya bisa di hadiri oleh kerabat kerajaan Gowa tetapi sekarang sudah 
terbuka dari kalangan manapun serta bisa menyaksikan proses tradisi ini tetapi 
yang turut andil dalam pencucian atau ritual lainnya itu tetap hanya boleh 
dilaksanakan oleh para kerabat kerajaan Gowa. 

66
 

Menurut Daeng Nyonri: 

Tujuan tradisi Accera Kalompoang dulunya agar tidak terjadi malapetaka 
pada masyarakat Gowa tetapi sekarang diartikan sebagai bentuk rasa syukur 
kepada Allah swt atas rezeki yang diberikan serta masih diberikan kesehatan, 
dan juga kemudahan dalam menjalankan kehidupan ini maka dari itu 
sekiranya tradisi ini perlu dipertahankan. 

67
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Pendapat ini disimpulkan bahwa dulunya tradisi ini hanya dilaksankan oleh 

para kerabat kerajaan Gowa dan jika tidak dilaksankan akan terjadi malapetaka yang 

dapat menimpa masyarakat Gowa tetapi sekarang telah diubah sebagai bentuk rasa 

syukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan, serta keamanan dalam 

menjalani kehidupan ini. 

Menurut Daeng Beta: 

Tradisi ini dilaksanakan sekali dalam setahun  yang mana tradisi ini sangat 
ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat karena di samping sebagai 
momentum silaturahmi oleh para bangsawan dan masyarakat lainnya bahkan 
para wisatawan juga dipercaya sebagai hal yang sakral dan sekaligus 
dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan keberkahan bagi yang 
mempunyai hajat. 

68
 

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi Accera 

Kalompoang merupakan tradisi kerabat kerajaan yang dilaksanakan sekali dalam 

setahun yakni bertepatan pada hari raya Idul Adha. Masyarakat selalu antusias dan 

sangat menunggu-nunggu dalam menyambut tradisi ini karena selain dapat 

bersilaturrahmi dengan masyarakat lainnya ini juga dimanfaatkan bagi masyarakat 

yang ingin menunaikan hajatnya. 

Menurut Ibu Daeng Mene: 

Pelaksanaan upacara tradisi Accera Kalompoang harus selalu dipertahankan 
selain untuk menjaga silaturrahmi, juga untuk para generasi muda agar tidak 
hanya sekedar mengetahui upacara ini tapi bagaimana ia mengetahui makna 
dari upacara tersebut. 

69
 

Pendapat ini menandakan adanya kontribusi dalam memperjuangkan atau 

mempertahankan yang di wariskan dan perlu untuk selalu dikenang sampai kapan 

pun. 
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Daeng Beta, Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Balla Lompoa, 11 September 2018. 
69

Daeng Mene, Tokoh Masyarakat, Wawancara, di rumah beliau, 11 September  2018. 
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Menurut Daeng Sewang: 

Mengetahui Tradis Accera Kalompoang itu agar dapat mengetahui secara lebih 
mendalam dengan cara menghadiri sekaligus melihat langsung upacara 
tersebut. 

Lalu kemudian saya kembali bertanya bahwa, seberapa yakinkah bapak 

terhadap upacara tersebut? Daeng sewang menjawab lagi : 

Yakin karena memang sudah menjadi sejarah terdahulu yang selalu 
dibawakan oleh nenek moyang mereka terdahulu.

70
 

Apa tujuan diadakannya tradisi Accera Kalompoang dan bagaimana jika 

tradisi ini tidak dilaksankan? 

Menurut bapak Tanri Bali: 
Dulunya tradisi ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi bencana 
terhadap masyarakat gowa, dan jika tradisi ini tidak dilaksankan maka akan 
terjadi bencana dan malapetaka yang dapat menimpa masyarakat Gowa 
seperti bencana yang dapat merusak kehidupan masyarakat Gowa.

71
 

Lalu bagaimana menurut bapak tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 22 

Januari di Gowa yang banyak memakan korban terhadap bencana longsor? Apakah 

ini ada kaitannya dengan kejadian kemarin dimana tradisi ini tidak dilaksankan secara 

sempurna? Kemudian bapak Andi Tenri Bali menjawab bahwa: 

Bisa jadi ia, karena disini saya sebagai penanggung jawab tradisi bersifat 
netral. 

Pendapat ini disimpulkan bahwa kerabat kerajaan Gowa dulunya melakukan 

tradisi Accera Kalompoang dengan tujuan agar tidak terjadi malapetaka di Gowa dan  

jika tidak dilaksankannya maka akan terjadi bencana yang dapat menimpa 

masyarakat Gowa. 

Tradisi kebudayaan merupakan ciri khas yang ada pada suatu daerah 

yang  melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya. Tradisi 

kebudayaan yang masih sangat dihormati dan dijunjung tinggi, dan memang perlu 
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Daeng Sewang, Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Gedung Tamalate, 11 September 2018. 
71

Andi Jufri Tanri Bali, Penanggung jawab masalah-masalah budaya Balla Lompoa, 

Wawancara, di Balla Lompoa, 03 Februari 2019. 
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ada cara bagaimana mempertahankan sebuah tradisi tetapi telah dibentuk dengan 

gaya Islamisasi budaya.  

Pendapat ini disimpulkan bahwa nilai kebersamaan yang terjalin di dalam 

masyarakat betul-betul membawa manfaat yang dulunya kita tidak saling kenal 

menjadi kenal dengan adanya komunikasi yang terjadi dalam acara ini. 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi Accera Kalompoang memiliki 

nilai kebersamaan yang dapat merangkul dan menyatukan masyarakat dalam sebuah 

upacara adat. Adapun nilai-nilai Islam yang terbangun dalam upacara tradisi Accera  

Kalompoang yaitu nilai kebersamaan, bekerja sama, baik bekerjasama dalam hal 

pelaksanaan maupun dalam hal dilaksanakannya upacara tersebut karena proses 

pelaksanaan tradisi Accera Kalompoang  tentu membutuhkan kerja sama yang baik 

sehingga dalam proses tradisi Accera Kalompoang dari tahap ke  tahap terbangun 

kerja sama yang baik antara manusia sebagai individu kepada masyarakat lainnya. 

Kerja sama dapat terlaksana dengan baik bila masyarakat maupun pemerintah sangat 

menjunjung tinggi nilai kebersamaan. 

D. Tinjauan Aqidah Islam Terhadap Tradisi Accera Kalompoang. 

Pelaksanaan memotong kerbau dengan mengambil darahnya kemudian di 

torehkan pada benda-benda pusaka dengan tujuan benda pusaka tersebut mempunyai 

karisma atau kekuatan merupakan suatu kegiatan yang dapat melenceng dari ajaran 

Islam, walaupun disamping itu dikatakan juga bahwa hal ini bermakna kesyukuran 

kepada Allah swt. Sedang dilihat ayat yang dapat memberi kekuatan hanya Allah swt, 

dalam QS al-An‟am/6: 65   
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Terjemahnya: 
Katakanlah (Muhammad),"Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab 
kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan 
kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan 
kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain”. Perhatikanlah, 
betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar 
mereka memahami-Nya". 

72
 

Firman Allah dalam QS al-Isra/17: 16 

                              
           

 
Terjemahnya: 

 dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan 
kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) 
tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah 
sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian 
Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

73
 

 Persepsi yang telah dikemukakan oleh masyarakat mengenai tradisi Accera 

Kalompoang bahwa tujuan dilaksankannya tradisi accera kalompoang bermaksud 

agar tidak terjadi bencana kepada masyarakat Gowa. Jika tidak dilaksanakan maka 

akan terjadi malapateka atau bencana yang dapat menimpa masyarakat Gowa, 

sedangkan ditinjau dari segi aqidah bahwa yang dapat mendatangkan bencana 

hanyalah Allah. 
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Kementrian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 135. 
73

Kementrian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 283. 
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Berdasar dengan perepsi tersebut sangat jelas bahwa antara malapetaka atau 

mudharat yang menimpa suatu kaum tidak ada hubungannya dengan tidak 

dilaksanakannya suatu trdisi ataupun upacara yang telah dilaksanakan sejak dulu, 

bahkan jika hal tersebut diyakini akan membuat kemusyrikan sementara dosa sirik 

tidak diampuni. Firman Allah dalam QS an- Nisa/4: 48 

                            
                 

 
Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 
mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh 
ia telah berbuat dosa yang besar.” 

74
 

Sesuai dengan Hadis Nabi dijelaskan pula sebagai berikut : 

باِلِل  لشْركُِ لْكَبَائرِِ قاَلَ ا صَلَّى اللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  لنَّبِىي  عَنْهُ قاَلَ سُئِل  ا عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللُ  
 وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَ تْلُ الن َّفْسِ 

Artinya : 

“dari Anas ra., ia berkata : Rasulullah saw, ditanya tentang dosa-dosa besar, 
beliau menjawab: “(dosa-dosa besar itu adalah) menyekutukan Tuhan, 
durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa dan memberi kesaksian palsu.” 

75
 

Allah swt menyatakan bahwa ada kemungkinan dosa hamba-Nya akan 

diampuni dengan pengampunan-Nya. Tapi dosa syirik yang dilakukan seseorang 

sampai matinya tiada tobat, Allah tidak akan mengampuninya, karena perbuatan 

demikian itu sesungguhnya telah menyeleweng dari fitrah manusia yang semestinya 

hanya kepada Allah sematalah yang patut disembah. 

Untuk perspektif masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini juga 

merupakan momentum silaturrahmi kepada para kerabat kerajaan atau bangsawan 
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Kementrian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 112. 

75
Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shadiq al-Bukhari, bab uquq al-walidaini min al-khabair, 

jilid 20. (Mesir, wuzarah al-Auquf, t.th) h. 64. 
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serta para masyarakat dari berbagai kalangan dan wisatawan tidak ada masalah, 

karena silaturrahmi adalah hal yang diperintahkan. Allah berfirman dalam QS an-

Nisa/4: 1 

                          
                     

               
 

Terjemahnya: 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 
dan mengawasi kamu.

76
 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa tradisi Accera 

Kalompoang perlu diberi pengertian dan pemahaman terhadap masyarakat agar 

tujuan yang merusak akidah dihindari atau ditilah nilai-nilai budaya dan aqidah 

sementara tujuan yang dapat menjadi silaturrahmi perlu dipertimbangkan dan 

dikembangkan agar nampaknya tidak ada lagi nilai-nilai kesyirikan.
77
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Kementrian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 77. 
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Musyirik adalah orang yang mendukan Allah  sedangkan Kafir ialah tidak mengucapkan 

dua kalimat syahadat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai pembahasan yang telah dikemukakan pada pembahasan 

terdahulu sebagai upaya dalam pemecahan skripsi ini maka, penulis dapat 

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses serta makna dalam pelaksanaan tradisi Accera Kalompoang 

mempunyai beberapa tahap diantaranya itu ialah pertama upacara Appidalleki 

dimana upacara ini adalah upacara persembahan sesajian kepada leluhur yang 

bermakna kesyukuran kepada Allah dan dilaksanakan sesudah sholat isya 

tepatnya pada malam takbiran menjelang esoknya adalah harinya hari raya 

Idul Adha, keesokan harinya yaitu upacara Alleka Je‟ne atau pengambilan air 

di sumur bertuah yaitu Bungung Lompoa atau sumur besar bermakna kesucian 

dan keberkahan, lalu dilanjutkan dengan Ammolong tedong yaitu upacara 

pemotongan hewan kerbau sebagai tumbal yang bermakna sebagai pengakar 

dan penolak bahaya, terakhir yaitu Allangiri Kalompoang adalah upacara inti 

dari segala rangkaian acara dimana benda-benda pusaka tersebut dicuci 

dengan memakai air dari Bungung Lompoa, lalu diasapi dengan dupa dan 

terakhir ditorehkan darah hewan kerbau bermakna memberikan karisma atau 

kekuatan pada benda-benda pusaka yang disebut dengan Annittili 

Kalompoang. Hal ini dilakukan oleh bupati Gowa, para sesepuh dan kerabat 

raja yang bermakna mengagungkan sang pencipta, menghormati para leluhur 

serta melestarikan nilai-nilai budaya. 
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2. Persepsi masyarakat Gowa bahwa tradisi ini sudah dilakukan sejak dulu, 

bermakna agar tidak terjadi bencana dan malapetaka pada masyarakat Gowa. 

Hal ini juga menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian 

masyarakat Gowa terlebih kepada masyarakat yang memiliki hajat. Selain 

dapat mengetahui tradisi nenek moyang terdahulu juga agar dapat terjalinnya 

silaturrahmi kepada para bangsawan lainnya. 

3. Ditinjau dari aqidah Islam bahwa tradisi ini masih terdapat nilai-nilai yang 

tidak sesuai dengan aqidah Islam sehingga dapat membawa kepada 

kemusyrikan. 

B. Implikasi Penelitian  

1. Implikasi dari penelitian ini adalah terungkapnya masih terdapat nilai-nilai 

yang tidak sesuai atau masih melenceng pada aqidah Islam yang dapat 

merusak kepercayaan masyarakat serta dapat berdampak buruk pada generasi 

selanjutnya sehingga diperlukannya pembinaan dari berbagai pihak seperti 

pemerintah dan kementrian agama agar terwujudnya Islamisasi budaya. 

2. Masukan untuk pemerintah agar dapat bekerja sama yang baik dengan 

keluarga dan kerabat keturunan raja-raja Gowa dalam memperkenalkan 

budaya lokal agar terwujud pemahaman sejarah dan budaya, menjadikan 

landasan agar tidak melenceng dari aqidah Islam. 
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Istana Balla Lompoa adalah tempat dilaksanakannya upacara tradisi Accera 

Kalompoang serta museum peninggalan benda-benda pusaka kerajaan. 

 

Istana Tamalate 
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Kamar Khusus yang biasanya dikunjungi oleh berbagai masyarakat untuk melakukan 

ritual dan memohon kepada si Penguasa Balla Lompoa agar diberikan berkah dalam 

kehidupannya, seperti rezeki, jodoh, jabatan, dan lain sebagainya. Kamar ini terletak 

di bagian ruangan ke dua setelah ruangan tempat museum cerita sejarah-sejarah 

terdahulu. 
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Nah ini potret waktu itu tepat pada hari Jum‟at saat penelitian, kebetulan ada orang 

yang datang dan ingin meminta berkat pada kamar khusus tersebut. 

 

Bapak Andi Jufri Tanri Bali selaku pemandu wisata di Balla Lompoa sekaligus 

pencuci benda-benda pusaka. 
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Dg. Sewang tokoh masyarakat yang selalu mengikuti proses upacara tradisi Accera 

Kalompoang. 

 

Iring-iringan menuju sumur bertuah dengan Ganrang Pa‟balle serta wanita memakai 

baju bodo dan sepasang wanita dan laki-laki berpakaian pengantin. 

https://gosulsel.com/wp-content/uploads/2015/09/Accera.jpg
https://gosulsel.com/wp-content/uploads/2015/09/Accera.jpg
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Proses pemotongan hewan kerbau yang diarak 3 kali mengelilingi Istana Tamalate.  

 

Ammolong Tedong atau pemotongan kerbau yang darahnya ditadah sebagai proses 

Annittili Kalompoang. 

 

https://gosulsel.com/wp-content/uploads/2015/09/Accera3.jpg
https://gosulsel.com/wp-content/uploads/2015/09/Accera3.jpg
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Persiapan Allangiri Kalompoang. 

 

Iring-iringan mengantarkan Salokoa atau Mahkota untuk di cuci dengan memakai 

bembengan atau tandu yang dipegang oleh wanita memakai baju bodo.  
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Annittili Kalompoang inilah inti dari segala rangkaian acara dimana darah kerbau 

tersebut ditorehkan kepada benda-benda pusaka. 
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Benda-benda pusaka yang siapa dicuci. Disitu terdapat pedang Sudanga, lasippo atau 

pedang panjang, mata tombak, subang atau anting-anting, Tatarapang atau kris, 

Kancing Gaukang atau perlengkapan kerajaan, Kolara atau rante Manila, Penning 

Emas pemberian dari kerajaan Inggris, Medali Emas, Cincin Gaukang.  

 

Gelang Naga melingkar. 
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Benda ini disebut Salokoa, dalam masyarakat Gowa adalah Mahkota. 

 

Rante Kalompoang yaitu kalung kebesaran, peninggalan raja-raja Gowa. 

 

https://gpswisataindonesia.files.wordpress.com/2014/07/a6af6-penimbangansalokoa.jpg
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Ini adalah baju Bodo terdahulu dimana baju bodo terdahulu itu tidak memakai 

dalaman panjang tetapi ia memakai dalam wanita (Bh) yang berbentuk segi empat 

tebal sebagai bentuk etika dan baju bodo yang telah diakulturasi dengan 

manambahkan pakaian dalam lengan panjang (manset) ditambah dengan kerudung.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Dari mana sumber inspirasi lahirnya adat istiadat Accera Kalompoang? 

2. Apa yang di maksud dengan Accera Kalompoang? 

3. Mengapa tahun ini acara Accera Kalompoang tidak dilaksanakan? dan mengapa 

jika hal tersebut tidak dilaksanakan apakah ada sesuatu yang akan terjadi kepada 

masyarakat Gowa? 

4. Mengapa dan apa makna dari kegiatan ini yang harus dilaksanakan dengan 

bertepatan pada hari raya Idul Adha? Mengapa tidak pada hari lain saja jika 

memang tidak bisa dilaksanakan pada hari raya Idul Adha? 

5.  Apa saja pelaksanaan dalam memenuh ritual upacara Accera Kalompoang?  

6. Apa makna yang terkandung dalam pelaksanaan acara Accera Kalompoang? 

7. Apa tujuan dan makna dalam memberikan percikan darah kerbau kepada setiap 

benda-benda pusaka? 

8. Apa tujuan dan makna dari pencucian setiap benda-benda pusaka sehingga perlu 

untuk di sucikan? 

9. Jika ada satu yang terlewatkan dari pelaksanaan acara tersebut apakah ada sesuatu 

yang akan terjadi? 

10. Apa makna dengan harusnya berpakaian adat (Baju Bodo) dalam melaksanakan 

upacara tersebut? 

11. Apakah arti makna dalam nyanyi-nyanyian pelaksanaan tersebut? Bisakah di 

tuliskan nyanyi-nyanyian tersebut? 
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12. Sejauh mana keluarga adat kerajaan Gowa memandang tradisi ini sebagai hal 

yang harus dilestarikan? 

13. Bagaimana keluarga adat kerajaan Gowa mengaitkan budaya dengan Agama 

dalam kegiatan tersebut.  
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DAFTAR INFORMAN 

  

NO NAMA JABATAN 

1.  Andi Jufri Tenri Bali 
Pencuci benda-benda 

Pusaka 

2.  Dg. Tojeng 
Pengantar Alleka 

Je‟ne 

3.  Dg. Sewang Tokoh Masyarakat 

4.  Dg. Beta Tokoh Masyarakat 

5.  Dg. Mene Tokoh Masyarakat 

6.  Dg. Nyonri  Tokoh Masyarakat 
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dan Hj. Susilawati. Anak ke- dua dari lima bersaudara ini 

pernah menempuh pendidikan di SDN. Rappocini lulus pada 

tahun 2008, juga pernah SMP - SMA di Pondok Pesantren 

Putri Ummul Mukminin yang di pimpin oleh K.H 

Djalaluddin Sanusi Lc, lulus pada tahun 2011- 2014. Setelah 
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