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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

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 ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 ب 

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 ت 

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 ث 

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di 

atas) 

 

 ج

 

Jim J 

 

Je 

 ح 

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 

 خ

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

Dal 

 

D 

 

De 

 ذ 

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di 

atas) 

 

 ر

 

Ra 

 

R 

 

Er 

 ز 

 

Zai 

 

Z 

 

Zet 

 س 

 

Sin 

 

S 

 

Es 

 ش 

 

Syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di 

bawah) 

 

 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di 

bawah) 

 

 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di 

bawah) 

 

 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 

 ع

 

„ain 

 

„ 

 

apostrof terbalik 
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 غ

 

Gain 

 

G 

 

Ge 

 ف 

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 ق 

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 ك 

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 ل 

 

Lam 

 

L 

 

El 

 م 

 

Mim 

 

M 

 

Em 

 ن 

 

Nun 

 

N 

 

En 

 و 

 

Wau 

 

W 

 

We 

 هـ 

 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 ء 

 

Hamzah 

 

‟ 

 

Apostrof 

 ى 

 

Ya 

 

Y 

 

Ye 

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

tanda apa pun. 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: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

Nama Huruf Latin Nama 
Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 
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harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 qi>la : قيِْلََ 

 yamu>tu : يَمُوْتَُ

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt    : subhanahu wa ta‟ala 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i  َْـى 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’  َ ... ى | ...َ  ا  

d}ammah dan wau ْو ـ 

ā 

u> 

a dan garis di atas 

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

u dan garis di atas 

 ـى



 

xv 
 

saw.   : sallallahu „alaihi wa sallam 

QS…/…:6  : QS Al-Jumu‟ah/62:10 

as.   : ‟alaihi al-salam 

h.   : halaman  

cet.    : cetakan 
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ABSTAK 

Nama           : Eka Ernaningsih 

Nim              : 30400116013 

Jurusan       : Sosiologi Agama 

Judul      : PERSEPSI MASYARAKAT TANAH TOA TERHADAP   

  TRADISI AKKATTERE (Studi Kasus, di Desa Tanah Toa  

  Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi  

  Selatan) 

 Skripsi ini terdapat beberapa submasalah dalam penelitian yaitu: 

1).Bagaimana Sejarah Akkattere di Desa Tanah Toa Kec. Kajang Kab. Bulukumba 

Prov.Sulawesi Selatan? 2).Bagimana Ritual pelaksanaan tradisi Akkattere di Desa 

Tanah Toa Kec. Kajang Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan? 3).Bagaimana 

persepsi masyarakat Tanah Toa tentang tradisi akkattere di Desa Tanah Toa Kec. 

Kajang Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan? 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan Sosiologis, Pendekatan Fenomenologi dan pendekatan Historis. 

Sumber data penelitian ini adalah: Pimpinan Ada‟, Para pemangku adat, Tokoh 

Masyarakat, dan Pemerintah Setempat. Kedua, data sekunder yaitu diperoleh 

melalui telaah kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik 

analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah tradisi akkattere ini 

sebenarnya adalah suatu tradisi leluhur nenek moyang sebagai bentuk kesyukuran 

atas berlimpahnya rezeki hasil bumi, seperti padi dan juga kerbau yang dibuktikan 

dengan mengundang berbagai Pemangku Adat agar mempersaksikan 

kesyukurannya. Proses pelaksanaannya tradisi akkattere yang ada di Desa Tanah 

Toa, dimulai dengan apparungrungi (memakaikan), Appacidong Ada‟ 

(mendudukan adat), Akkatto Salahi (memotong kalung), Akkattere 

(mencukur/memotong), Abbaca Doang (membaca Doa), Dedde‟ (memebentuk 

songkolo), diakhiri dengan pembagian dallekang (Hadapan). Munurut persepsi 

masyarakat Tanah Toa terhadap Tradisi akkattere yaitu tradisi pesta adat 

pemotongan rambut yang di maknai sebagai ibadah haji le‟leng (Haji Hitam) bagi 

masayarakat Tanah Toa yang dilaksanakan oleh masyarakat Tanah Toa yang 

mampu, keturunan adat, masih taat pasang, dan mengharapkan pahala dari Turik 

Akrakna(Tuhan) diakhirat nanti 

 Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan kepada Masyarakat Tanah 

Toa Kajang agar memahami kembali makna haji yang ada pada masyarakat 

umumnya dan meninjau kembali fenomena-fenomena sosial yang terjadi di 

sekitanya, baik dari aspek tingkah laku maupun kepercayaan, agar tidak terjadi 

pertentangan antara agama, dan tingkah laku dalam tradisi tersebut. Antara agama 

dan tradisi harus selalu sejalan karena agama memuat aturan-aturan serta petunjuk 
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dari Allah swt. Sedangkan tradisi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan 

secara berulang-ulang berdasarkan beberapa persepsi manusia. 

 

 

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat Tanah Toa terhadap Tradisi Akkattere
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pada sebagian masyarakat Islam tertentu, ibadah haji dipandang sebagai 

ritus kehidupan muslim di Indonesia, karena termasuk Rukun Islam kelima setelah 

syahadat, salat, zakat, dan berpuasa (Ramadan). Berbagai hal dipertunjukkan secara 

simultan dalam menunaikan ibadah haji, seperti penciptaan, sejarah, keesaan, 

ideologi Islam, dan Ummah. Ritual keagamaan ditandai dengan “kehadiran” simbol-

simbol kepercayaan yang melahirkan banyak interpretasi dari sistem kepercayaan 

tersebut. Beragam simbol itu merupakan akumulasi makna, sedangkan interpretasi 

terhadap simbol-simbol adalah interpretasi kebudayaan. Hampir semua pelaksanaan 

ritual haji yang terjadi di dalam masyarakat dipenuhi dengan penafsiran atas simbol-

simbol tersebut.
1
 

 Seperti dalam firman Allah Swt. Q.S. Ali-Imran (3): 97. 

                              

                            

 

Terjemahnya: 

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; 

Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; 

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) 

orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa 

                                                             
1M.Zainuddin, Haji dan Status Sosial “Studi Tentang Simbol Agama di Kalangan Masyarakat 

Muslim, h.170 
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mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya 

(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.
2
 

 Maksud dari orang-orang yang mampu pada ayat di atas adalah mereka 

yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat transportasi, sehat jasmani, 

perjalanan yang aman menuju Baitullah, serta keluarga yang ditinggalkan terjamin 

kehidupannya. 

 Ibadah haji erat pula kaitannya dengan dimensi sosial. Dalam banyak 

tradisi di Indonesia, gelar haji masih dipandang ikut mendongkrak status sosial 

seseorang dan keluarga. Mereka yang dulunya bukan siapa-siapa, tetapi setelah 

menyandang gelar haji, kemudian dipandang orang istimewa. Gelar haji dan identitas 

baru yang melekat pada diri orang tersebut menjadikan mereka dipandang orang 

alim dan kaya. Maka dari itu, dalam kasus tertentu, ada juga orang yang berangkat 

haji ingin dipanggil “haji”, dan tersinggung bila ada yang memanggil namanya tanpa 

menyertai embel-embel “haji”. Pada orang semacam itu, mereka berhaji untuk 

menambah modal sosial
3
 

 Masa awal tahun kenabian Muhammad, musim ziarah menjadi kesempatan 

baginya untuk menyerukan Islam kepada orang-orang yang datang ke Mekkah untuk 

berziarah. Hingga Mekkah kemudian ditaklukkan Muhammad bersama umatnya 

membersihkan seluruh berhala yang memenuhi Kakbah dan melarang orang-orang 

musyrik melakukan ziarah. Hingga Allah memberi wahyu kepada Muhammad untuk 

membetulkan ziarah yang menyimpang itu menjadi ibadah haji dengan rukun-rukun 

yang benar dan sesuai syariat. Pada tahun terakhir kenabiannya, Muhammad 

                                                             
2
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: PT Sygma Examedia 

Erkanleema, 2007), h. 62 
3Muhammad Irfan Syuhudi, “The Ritual Of Departing Haji In Gorontalo Muslim Society”, 

(30 Mei 2019), h.2 
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melakukan haji untuk pertama dan terakhir kalinya yang diikuti oleh puluhan ribu 

ummat Islam dan mengajarkan mereka ritual haji yang benar sesuai syariat. Merunut 

ajaran dari Muhammad tersebutlah ritual pelaksanaan ibadah haji dikenal dan diikuti 

oleh seluruh umat Islam di jagad raya hingga hari ini. 
4
 

 Berkaitan dengan pembahasan kepercayaan lokal di Indonesia serta 

kewajiban berhaji dalam agama Islam, di Sulawesi Selatan terdapat praktek 

kepercayaan yang menganggap bahwa ibadah haji dapat dilakukan dengan 

melakukan tradisi Akkattere yang ada di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. Menurut masyarakat setempat, tradisi ini sudah berlangsung 

sebelum masuknya agama Islam di daerah tersebut. Tradisi tersebut merupakan 

bagian ajaran patuntung
5
 yang berdasar pada Pasang ri Kajang.

6
 

 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba merupakan 

kawasan adat di mana masyarakat masih melestarikan warisan nenek moyang kepada 

generasinya secara turun-temurun agar tetap dilestarikan dan dijaga sebagai bentuk 

penghargaannya kepada leluhur mereka. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, 

adat-istiadat dan kebiasaan. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan 

kegiatan ritual yang mengakar dalam masyarakat.
7
 

 Masyarakat Tanah Toa Kajang memiliki sejumlah tradisi yang diwariskan 

oleh leluhur mereka. Tradisi yang dimiliki oleh komunitas adat kajang memiliki 

keunikan tersendiri yang menjadi ciri khas dan perbeda dari kebudayaan komunitas 

                                                             
4
Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat (Yogyakarta: Gading 

Publishing, 2015). h.3 
5Patuntung  adalah  suatu  bentuk animism yang dianut oleh masyarakat Kajang sebelum 

agama Islam masuk di negeri ini. 
6Zainuddin Tika dkk, Ammatowa, (Makassar: LKPSBSS, 2015), h. 42. 
7Akib Yusuf, Ammatowa: Komunitas Berbaju Hitam, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2008), h. 

4. 
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lainnya. Berdasarkan wilayah pemukiman komunitas adat kajang dibedakan atas dua 

kelompok. Pertama, Tanah Kamase-mase (tanah yang sederhana) atau Ilalang 

Embayya (dalam batas) yaitu mereka yang bermukiman di dalam kawasan adat atau 

biasa juga disebut Kajang Dalam dan Kajang Hitam (Kajang Le‟leng) yang menetap 

di Dusun Benteng. Kedua, Tanah Koasayya atau Ipantarang Embayya yaitu mereka 

yang bermukiman di luar kawasan adat atau Kajang berada di luar Desa Tanah Towa 

yaitu yang menempati tujuh desa yang ada di Kecamatan Kajang.
8
 

 Salah satu tradisi yang masih terjaga sampai sekarang adalah tradisi 

akkattere yang sudah menjadi identitas masyarakat Tanah Toa. Masyarakat setempat 

mengatakan bahwa tradisi akkattere ini sama halnya dengan haji yang dikenal dalam 

islam. Salah satu tradisi adat Kajang yang menjadi ciri keunikan dengan suku yang 

lain adalah prosesi akkattere (tahallul) yang di maknai sebagai ibadah masyarakat 

Tanah Toa. Masyarakat Tanah Toa melaksanakan ibadah haji hanya dengan 

melaksanakan prosesi Akkattere dan beberapa ritual saja. 

 Tidak semua masyarakat Kajang mampu melaksanakan prosesi akkattere 

karena biaya yang di keluarkan juga sangatlah mahal. Sama halnya masyarakat 

muslim tidak semua mampu melaksanakan ibadah haji ke tanah Suci Mekkah karena 

keterbatasan biaya dan orang yang mampu saja yang bisa melaksanakannya. 

Masyarakat adat Kajang juga menjalankan ajaran Islam berupa serangkaian upacara 

atau kegiatan seperti upacara kelahiran, pengislaman/khitanan, zakat  fitrah (sesuai 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah), pakkatterang (potong rambut/tahallul), dan 

juga perayaan Idul Fitri yang dilakukan secara khusus. 

                                                             
8Juma Darmapoetra, Kajang: Percinta Kebersamaan dan Pelestari Alam, (Makassar: Arus 

Timur, 2014), h.3. 
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 Melalui fenomena ini menurut penulis, fenomena Haji dengan melakukan 

tradisi Akkattere merupakan bagian dari kepercayaan lokal, sebab seperti yang telah 

dijelaskan diatas bahwa Indonesia merupakan Negara yang masih kental dengan 

kepercayaan-kepercayaan lokal, sekaligus juga memperlihatkan hubungan dekat 

antara agama dan budaya. Dan untuk melestarikan warisan leluhur dari nenek 

moyong yang ada pada masyarakat tersebut. 

 Sebagaimana firma Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 170: 

                               

                

 

Terjemahnya : 

Dan apabila dikatakan mereka: “Ikutilah apa yang Telah 

diturunkan Allah,” mereka menjawab: “(Tidak), tetapi kami hanya 

mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang 

kami”. “(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang 

mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk.
9
 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa golongan musyrikin sering diseru kepada 

islam tetapi tidak mau menerimanya, bahkan orang-orang ini lebih cenderung 

memegang ajaran-ajaran nenek moyangnya yang jahiliah. Ayat ini juga menjelaskan 

hal-hal yang berkenaan dengan golongan yang tidak mengutamakan akal pikiran dan 

tidak menghendaki petunjuk. Bila diserukan kepada mereka agar mengikuti segala 

yang di turunkan Allah, mereka tetap membandel dan fanatic pada apa yang telah 

mereka pegang selama itu yang berasal dari nenek moyang mereka. Mereka enggan 

                                                             
9
Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: Krama Jati), h.26. 
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membuka pikiran untuk menyambut sesuatu yang baru, mereka lebih suka berada 

dalam kerendahan dan kehilangan harga diri.
10

 

 Masyarakat dalam memaknai haji sangat tergantung kepada pemahaman, 

penjiwaan dan motivasi yang dimilki oleh seorang jamaa yang melaksankan ibada 

haji. Dalam hal motivasi melaksanakan ibadah haji, sangat mempengarui 

pelaksanaannya, karena bagimanapun juga motivasi seseorang akan memberikan 

pengaruh terhadap apa yang dilakukannya.
11

 

 Motivasi berhaji, dapat dipahami beberapa hal, misalnya haji sebagai 

penebus dosa bagi orang-orang yang telah melakukan dosa dan mendapatkan balasan 

surga. Dengan ibadah haji dosa-dosa seseorang akan terhapuskan sehingga orang 

tersebut bagikan terlahir kembali dari perut ibunya, ibadah haji dengan pecapaian 

haji mabrur sebagai amalan yang paling afdal dalam kehidupan umat manusia.
12

 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan sebuah penelitian tentang “Persepsi Masyarakat Tanah Toa Terhadap 

Tradisi Akkattere di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi 

Selatan” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memfokuskan Persepsi 

masyarakat Tanah Toa terhadap tradisi akkattere di Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun poin-poin yang akan dibahas yaitu 

                                                             
10Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an( Di bawah Naungan Al-Qur‟an), (Jilid: I; Jakarta: 

Gema Insani, 2000), h. 184-185. 
11Gazali Suyu, Problematika Pelaksanaan Ibadah Haji (Alauddin University Press, 2013), h. 

15. 
12

Gazali Suyu, Problematika Pelaksanaan Ibadah Haji, h. 14. 
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persepsi masyarakat yang melaksankan dan tidak melaksanakan ritual Akkattere, 

tetapi merupakan masyarakat Tanah Toa. 

2. Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan fokus penelitian di atas, agar tidak terjadi kesalah pahaman 

dalam mengidentifikasi dan memhami penelitin ini, maka peneliti akan 

mendiskripsikan pengertian beberapa kalimat yang dianggap penting, diantaranya: 

a. Persepsi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan, penafsiran, 

pemahaman masyarakat  yang memberikan gambaran dan mengartikan 

sesuatu yan dilihat atau yang diketahuinya tentang tradisi akkattere yang 

dipahami sebagai ibadah haji pada masyarakat Tanah Toa atau sama halnya 

naik haji seperti pada masyarakat islam pada umumnya dan tradisi turun 

temurun dari nenek moyang yang masih dilestarikan sampai sekarang. 

b. Masyarakat Tanah Toa, yang di maksud dalam penelitan ini adalah 

masyarakat yang menetap di suatu wilayah yang tepatnya berada di Desa 

Tanah Toa Kecamatan Kajang dan masih melaksanakan tradisi turun temurun  

dari nenek moyang yang di anggap sebagai ibadah haji yaitu tradisi akkattere, 

dan juga beberapa masyarakat yang terlibat adalah Ammatoa yang sebagai 

pemimpin yang paling tinggi, 26 galla (pemangku adat) dan beberapa 

masyarakat yang ditugaskan untuk melaksanakan segala persiapan yang 

ditentukan. 

c. Tradisi Akkattere, yang dimaksud penelitian ini adalah suatu acara adat yang 

dilaksanakan dengan berniat kepada Turiek Akrakna dengan melakukan 

prosesi katto silahi (potong rambut) yang dimaknai sebagai salama‟ haji bagi 
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masyarakat adat Kajang yang disaksikan oleh pemangku adat dan juga 

dihadiri oleh ribuan masyarakat setempat.  

d. Kecamatan Kajang, merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Bulukumba Sulawesi Selatan, di Kajang sendiri terbagi dua daerah yaitu 

Kajang dalam dan Kajang luar. Kajang dalam (wilayah kawasan adat) ini 

berpenghuni masyarakat tradisional yang sangat menjunjung tinggi adat 

istiadat yang dianut, seperti halnya tradisi akkattere yang dianggap sebagai 

ibadah haji dan sangat susah untuk menerima budaya dari luar, dan untuk 

daerah Kajang luar sendiri sama seperti masyarakat pada umumnya.  

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan gambaran dan uraian di atas, peneliti mencoba merumuskan 

permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan di teliti 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sejarah Akkattere di Desa Tanah Toa Kec. Kajang Kab. 

Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan? 

2. Bagimana Ritual pelaksanaan tradisi Akkattere di Desa Tanah Toa Kec. 

Kajang Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan? 

3. Bagaimana persepsi masyarakat Tanah Toa terhadap tradisi akkattere di 

Desa Tanah Toa Kec. Kajang Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan? 

D. Kajian Pustaka 

 Dalam kajian pustaka penyusun menjelaskan dan mendiskripsikan buku-buku 

tulisan atau hasil penelitian yang pernah dilakukan dengan tema dan kajian yang 

serupa dan relevan dengan penelitian ini antara lain: 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Ardianto, dengan judul “Tradisi Akkattere di 

Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (Tinjauan Aqidah 

Islam). Pada penelitian ini lebih berfokus mengenai hal yang mencakup proses 

pelaksanaan, pendapat masyarakat Tanah Towa dari tinjauan aqidahnya tentang 

mengapa orang yang melakukan akkattere kemudian berhaji mendapat musibah. Jenis 

pendekatan yang digunakan peneliti terdahulu yaitu jenis pendekatan filosofis, 

pendekatan aqidah dan pendekatan sosiologis.
13

 Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada Persepsi Masyarakat Tanah Toa 

terhadap Tradisi Akkattere yang ada di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba dan persamaannya adalah sama-sama membahas tradisi 

akkattere yang ada di Desa Tanah Toa. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Dian Mardyana Alam, dengan judul “Persepsi 

Masyarakat Terhadap Fenomena Haji Bawakaraeng”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat asal usul upacara Haji Bawakaraeng yaitu setelah 

terjadi musibah besar di Gunung Bawakaraeng pada tahun 1987 yang bertepatan 

dengan hari raya Idul Adha. Penelitian ini berfokus pada fenomena Haji 

Bawakaraeng dalam persepsi masyarakat serta interksi simbolik yang terkandung di 

dalam fenomena. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitan terdahulu yaitu 

hanya menggunakan pendekatan fenomenologi.
14

 Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada Persepsi Masyarakat Tanah Toa 

terhadap Tradisi Akkattere yang ada di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang 

                                                             
 

13
Ardianto, Tradisi Akkattere di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba 

(Tinjauan Aqidah Islam), (Makassar: University, 2017). 
14

Dian Mardyana Alam, Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Haji Bawakaraeng, 

Skripsi, Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi. 
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Kabupaten Bulukumba dan persamaannya adalah membahas fenomena haji yang 

tidak dilaksanakan di Tanah Suci Mekkah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rosmaniar, yang berjudul “Tantangan 

Dakwah dalam Tradisi Akkattere pada Komunitas Ammatowa Kajang Dalam di 

Kabupaten Bulukumba. Pada peneltian ini lebih berfokus pada tantangan-tantangan 

dakwah yang berkaitan dalam tradisi Akkattere pada komunitas Kajang dalam di 

Kabupaten Bulukumba. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

yaitu hanya menggunakan pendekatan Manajemen Dakwah
15

 Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada Persepsi Masyarakat 

Tanah Toa terhadap Tradisi Akkattere yang ada di Desa Tanah Toa Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba dan persamaannya adalah sama-sama membahas 

tradisi akkattere yang ada di Desa Tanah Toa. 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 

menyimpang dari apa yang di permasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sejarah Akkattere di Desa Tanah Toa Kec. Kajang Kab. 

Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan 

2. Untuk mengetahui ritual pelaksanaan tradisi Akkattere di Desa Tanah Toa Kec. 

Kajang Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan 

3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Tanah Toa terhadap tradisi akkattere di 

Kec. Kajang Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan. 

 

                                                             
 15Romaniar, Tantangan Dakwah dalam Tradisi Akkattere pada Komunitas Ammatowa Kajang 

Dalam di Kabupaten Bulukumba, Skripsi, Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi. 
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F. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi kajian teoritis mendalam agar 

dijadikan sebagai acuan ilmiah terkait Persepsi Masyarakat Tanah Toa terhadap 

Tradisi Akkattere di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 

serta dapat memeberikan kontribusi bagi eksistensi Sosiologi Agama. 

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

tepat terhadap khasanah ilmu pengetahuan. Khususnya terhadap Sosiologi 

Agama yang mengkaji Fenomena sosial-sosial yang terjadi dalam suatu 

masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Tentang Persepsi 

a. Pergertian Persepsi 

  Persepsi dalam bahasa latin perception, percipio adalah tindakan 

menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan 

gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal 

dalam system saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari 

organ pengindra.
16

 

 Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi merupakan 

penerimaan langsun dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal 

melalui panca inderanya. Persepsi manusia memiliki perbedaan sudut pandang 

dalam penginderaan ada persepsi yang positif dan persepsi negative yang akan 

mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia yang tampak atau nyata.
17

 

 Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaiman cara seseorang 

melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu 

bagaimana seseorang memandang atau megartikan sesuatu.
18

 Persepsi merupakan 

suatu proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan mereka 

guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.
19

 

 Gibson dan Donely menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian 

arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Menurut Gibson mengatakan 

bahwa persepsi muncul karena adanya kecenderungan terhadap masyarakat, baik 

                                                             
16

Komaruddin, Karya Tulis Ilmiah, Kamus Istila, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.IV, 2007), 

h.191. 
17Sugihartono, dkk. Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Uny Press, 2007), h. 8. 
18Harold J. Leavit, Psikologi Manajemen (Cet. II; Jakarta: Erlangga,1992), h.27. 
19Werner J Savering, dkk. Teori Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 83-84. 
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dilingkungannya maupun diorganisasikan yang menjadi kesengjangan dalam diri 

manusia.
20

 

b. Jenis-jenis persepsi 

  Proses pemahaman terhadap rangsangan atau stimulus yang diperoleh 

indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: 

1. Persepsi Visual. Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. 

Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasa persepsi secara 

umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan 

dalam konteks sehari-hari. Persepsi visual merupakan hasil dari apa 

yang kita lihat baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan 

dan sesudah melakukan pada objek yang ditujuh. 

2. Persepsi Auditori, persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran 

yaitu telinga. 

3. Persepsi perabaan, persepsi yang didapatkan dari indera taktil yaitu 

kulit. 

4. Persepsi penciuman atau olfaktori, persepsi yang didapaatkaan dari 

indera penciuman yaitu hidung. 

5. Persepsi pengecapan atau rasa, persepsi yang didapatkan dari indera 

pengecapan yaitu lidah. 

6. Persepsi selektif, adalah menginterpretasikan secara selektif apa yang 

dilihat seseorang yang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, 

dan sikap seseorang.
21

 

 

                                                             
20

Gibson, dkk, Organisasi-Perilaku, Struktur, Proses (Cet. VIII; Jakarta: Binarupa 

Aksara, 1994), h.21. 
21Lihat http://id.m.wikipedia, dkk, Jenis-jenis Persepsi, (14 November 2019) 

http://id.m.wikipedia/
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c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi 

  Menurut David Krech dan Richard S. Krutch dalam Rahmat (2007: 51) 

persepsi dipengaruhi oleh faktor fungsional dan faktor structural. 

1. Faktor fungsional bersal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan 

hal-hal lain yang bersifat personal, seperti proses belajar, cakrawala 

dan pengetahuannya, latar belakang budaya, pendidikan yang 

kesemuanya diwarna oleh nilai kepribadiannya. 

2. Faktor stuktural adalah faktor yang datang dari luar individu, dalam 

hal ini ada stimulus dan lingkungan. Agar stimulus dapat disadari oleh 

individu, stimulus harus cukup kuat karena pada suatu individu 

menerima bermacam-macam stimulus.
22

 

d. Syarat Terjadinya Persepsi 

  Sunaryo mengatakan bahwa syarat terjadinya persepsi adalah sebagai   

berikut: 

a. Adanya objek yang dipersepsi 

b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam mengadakan persepsi. 

c. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulas 

d. Syaraf sensoris sebagai alat untuk menruskan stimulas ke otak, yang 

kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.
23

 

B. Teori Struktural Fungsionalisme  

 Menurut Talcott Parsons, dasar dan gagasan utama teori Fungsionalisme 

struktural ialah masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para 

anggotanya mengenai nilai-nilai tertentu. Dalam hal ini, nilai-nilai tersebut 

                                                             
22

Lihat http://id.m.wikipedia, dkk, Faktor yangMempengaruhi Persepsi, (14 November 

2019) 
23Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan (Jakarta: EGC, 2004), h. 98. 

http://id.m.wikipedia/
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mempunyai kemampuan mengatasi berbagai perbedaan sehingga masyarakat 

dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu 

keseimbangan.
24

 

 Persons memandang masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem 

sosial yang satu sama lain berhungan dan memiliki saling ketergantungan dengan 

fungsi masing-masing. Menurut Talcott Parsons dilihat pada bagaimana cara 

keteraturan dipertahankan di antara berbagai elemen masyarakat. Pada teori ini 

merupakan unsur struktur dan fungsi dalam meneliti proses sosial dalam 

masyarakat. Menurut persons, hal yang utama bukanlah tindakan individual di 

dalam masyarakat, melainkan norma-norma dan nilai-nilai sosial sebagai 

pemandu dan pengatur perilaku suatu individu.
25

 

 Ada tiga sistem yang mempengaruhi suatu individu atau masyarakat yaitu: 

1. Sistem Sosial 

 Menurut persons tentang sistem sosial dimulai dari level mikro, yaitu 

interaksi antara ego dan alter ego, yang diartikan sebagai bentuk dasar dari sistem 

sosial. Persons mengatakan, sistem sosial adalah sistem yang terdiri dari berbagai 

aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam aspek fisik atau 

lingkungan, aktor yang cenderung termotivasi kearah optimisasi kepuasan dan 

yang hubungannya dengan situasi mereka, termasuk hubungan satu sama lain 

yang didefinisikan dan diperantarai dalam bentuk sistem yang terstruktur secara 

kultur dan dimiliki bersama. 

2. Sistem Budaya 

 Menurut Persons mengatakan kebudayaan merupakan kekuatan utama 

yang mengikat sistem tindakan. Hal ini disebabkan karena di dalam kebudayaan 

                                                             
24

Herman Arisandi, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai 

Modern, h.131 
25

Herman Arisandi, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai 

Modern, h.133 
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terdapat norma dan nilai yang harus ditaati oleh individu atau masyarakat untuk 

mencapai tujuan dari kebudayaan itu sendiri. Nilai dan norma itu akan 

diinternalisasikan oleh aktor ke dalam dirinya sebagai suatu proses dalam sistem 

kepribadian agar membentuk individu sesuai yang diinginkan dalam sistem 

kultural. 

3. Sistem Kepribadian 

 Sistem ini tidak hanya dikendalikan oleh sistem kultural, namun juga 

dikendalikan oleh sosial. Ini tidak berarti tidak ada tempat independen atau bebas 

pada sistem kepribadian. Menurut Persons adalah kendati konteks utama struktur 

kepribadian berasal dari sistem sosial dan kebudayaan sosialisasi. Kepribadian 

menjadi sistem independen karena hubungannya dengan organismenya sendiri 

dan melalui keunikan pengalaman hidupnya sendiri.
26

 

 Untuk mendukung pandangan ini, Parsons membuat skema terkenal yang 

disingkat AGIL. Skema ini merupakan singkatan dari Attention, Goal attainment, 

Integration, serta Latency. Agar dapat terus bertahan, setiap struktur harus 

menjalankan keempat skema tersebut. Adapun penjabaran dari skema AGIL 

dijelaskan dalam uraian berikut: 

1. Attention (Adaptasi) 

Sistem harus mampu mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari 

luar. Artinya, sistem harus mampu beradaptasi (menyesuaikan) dengan 

lingkungan beserta segala kebutuhannya. 

2. Goal Attaintment (Pencapaian Tujuan) 

Pencapaian tujuan dalam konteks ini berarti setiap struktur harus 

mampu mendefinisikan serta mencapai tujuan-tujuan utamanya. 

 

                                                             
26Wardi Bachtiar, Sosiologi Klasik (Cet.I; Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2006), 

h.350-345 
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3. Integration (Integrasi) 

Struktur harus mengatur hubungan setiap bagian yang menjadi 

komponen secara terintegrasi. 

4. Latency (Latensi) 

Latensi bermakna setiap struktur harus melengkapi, memelihara, serta 

memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya. Artinya, latensi 

dibutuhkan dalam menciptakan dan mempertahankan motivasi.
27

 

C. Teori Upacara Bersaji  

 Menurut teori Robertson Smith tentang totemisme, religi tertentu umat 

manusia dalam tingkat kehidupan yang masih sederhana ialah pemujaan 

terhadap totem. Totenisme adalah suatu religi dimana kelompok manusia 

menganggap bahwa diri mereka adalah keturunan dari suatu jenis binatang atau 

tumbuhan tertentu, sehingga mereka memuja binatang atau tumbuh-tumbuhan 

totemnya serta membangung tiang totem sebagai tempat pemujaan. Menurut 

Smith gagasan penting dalam asas-asas religi dan agama pada umumnya ada tiga 

gagasan yaitu: 

1. Gagasan pertama. Di sampan sistem keyakinan dan doktrin, sistem 

upacara pun merupakan suatu perwujudan dari religi atau agama yang 

memerlukan studi analisis khusus. Hal yang menarik perhatian 

Robertson Smith adalah bahwa dalam banyak agama upacaranya itu 

tetap, walaupun latar belakang, keyakinan, maksud atau doktrimnya 

berubah. 

2. Gagasan kedua adalah bahwa upacara religi atau agama yang biasa 

dilaksanakan oleh banyak warga masyarakat pemeluk religi atau agama 

yang bersangkutan bersama-sama, mempunyai fungsi sosial untuk 

                                                             
27Herman Arisandi, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai 

Modern (Cet.I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), h.131-132 
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mengintesifkan solidaritas masyarakat. Artinya, di samping sebagai 

kegiatan keagamaan tidak sedikit dari masyarakat yang melaksanakan 

upacara religi atau agama menganggap melakukan upacara itu sebagai 

suatu kewajiban sosial. 

3. Teori fungsi upacara sesaji, di mana manusia menyajikan sebagian dari 

seekor binatang terutama darahnya kepada dewa, kemudian memakan 

sendiri sisa daging dan darahnya. Hakikatnya sama sebagai suatu 

aktivitas untuk mendorong rasa solidaritas dengan para dewa. Dalam 

hal itu, dewa atau para dewa dipandang juga sebagai warga komunitas, 

walaupun sebagai warga yang istimewa. Itulah sebabnya dalam upacara 

sesaji bukan hanya kekhidmatan yang dicari, melaikan juga kemeriahan 

dan kekeramatan.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28Koertjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi I (Jakarta: Universitas Indonesia/UI-Press, 

2007), h.67-68 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.     Jenis Penelitian 

 Penelitia kualitatif secara sederhana adalah penelitian yang menelitian 

subjek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup keseharianya.
29

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif 

yaitu untuk mendeskripsikan suatu objek atau fenomena dalam suatu kondisi fakta 

sosial dalam masyarakat yang bersifat naratif artinya, data yang dihimpun berupa 

kata, lisan atau gambar.  

 Mendeskripsikan objek penelitian dengan menggambarkan bagaimana 

suatu kejadian terjadi sesuai fakta yang ada di lapangan melalui pengumpulan data 

yang diperoleh oleh penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

memiliki tingkat kritisme yang lebih dalam.
30

 Maka penelitian kualitatif dalam 

tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta lalu memberikan penjelasan 

terkait dengan realitas yang ditemukan. 

 Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan tentang 

persepsi masyarakata yang ada di Desa Tanah Toa terhadap tradisi akkattere, jenis 

penelitian kualitatif juga berusaha memahami pembentukan makna secara utuh 

dari seseorang. 

B.     Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Desa Tanah Toa Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba dalam kaitannya dengan Tradisi Akkattere yang 

dilaksanakan di wilayah tersebut dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 

s/d Juli 2020. 

                                                             
29Usman dan Abdi, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, ( Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 7.    
30Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, ( Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset, 2007), 

h.5.   
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 Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan pada 

kawasan Desa Tanah Toa terdapat suku adat yang sangat terkenal yaitu adat 

AmmaToa, keunikan budayanya sudah terdengar hingga ke seluruh penjuru dunia. 

Keunikan ini pula hal yang membuat suku Kajang tiap tahunnya dibanjiri 

wisatawan mancanegara. 

C.      Pendekatan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian, maka 

penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi, mendekripsikan serta 

menganalisis secara kritis tentang tradisi akkattere di Desa Tanah Toa. 

 Sumber data diperoleh melalui studi lapangan (field Research) dengan 

menggunakan pendekatan: 

1.  Pendekatan Sosiologis 

   Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui sikap dan perilaku sosial 

masyarakat Tanah Toa mengenai persepsi mereka terhadap pelaksanaan ritual 

tradisi akkattere di Desa Tanah Toa Kajang Kab.Bulukumba. 

   Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa pendekatan sosiologi adalah 

suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat 

dan menyelidiki ikatan-ikatan manusia yang menguasai hidupnya.
31

 

2.  Pendekatan Fenomenologi 

  Pendekatan ini merupakan suatu metode untuk memandang suatu gejala 

sebagaimana adanya. Dalam pendekatan fenomenologi dilakukan dengan situasi 

alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena 

yang terjadi yaitu, persepsi masyarakat Tanah Toa terhadap tradisi akkattere di 

Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

                                                             
31Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 

1983), h. 1. 
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3.  Pendekatan Historis 

  Pendekatan sejarah digunakan untuk mengetahui asal usul terjadinya Ritual 

Tradisi akkattere di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

Pada pendekatan ini mengasumsikan bahwa realita sosial yang terjadi sekarang ini 

sebenarnya merupakan hasil proses sejarah yang terjadi sejak beberapa tahun, 

ratus tahun atau bahkan ribuan tahun yang lalu.
32

 

D.    Teknik pemilihan informan 

 Pada penelitian kualitatif, informan diambil dengan melihat kriteria. 

Informan yang merupakan khusus Masyarakat Tanah Toa, yang pernah 

melaksanakan tradisi akkattere maupun yang tidak, tetapi masih merupakan 

masyarakat Tanah Toa yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya 

tentang objek penelitian dan pernah ikut serta dalam pelaksanaan ritual tradisi 

akkattere. Dan juga tokoh-tokoh yang terlibat dalam pelaksanaan  ritual akkattere 

seperti Ammatoa dan 26 galla atau pemangku adat. 

E.    Sumber Data 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data 

primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau 

penelitian lapangan dengan melakukan interview, yang berarti kegiatan langsung 

ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dari narasumber dengan cara 

melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan akkattere. Dalam penelitian ini 

yang menjadi informasi kunci adalah Pimpinan Ada‟, Para pemangku adat, Tokoh 

Masyarakat, dan Pemerintah Setempat. 

 

                                                             
 32Sayuthi Ali, Metode Penelitian Agama, : Pendekatan Teori dan Praktek (Cet.I; Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.117. 
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2. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah yang dapat dijadikan sebagai pendukung data 

pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat 

memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.
33

 

 Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data 

sekunder adalah berupa buku, jurnal, dan penelitian lain yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti. 

F.     Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data, teknik yang akan digunakan yaitu observasi,  

interview/wawancara dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data, penulis 

menggunakan teknik: 

1. Observasi (Pengamatan) 

 Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti 

dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna 

mendapatkan data yang lebih jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

observasi untuk mendapatkan data, kemudian melakukan suatu pengamatan 

tentang Tradisi Akkattere. Dalam pelaksanaan observasi ini peneliti menggunakan 

alat bantu untuk memperlancar observasi dilapangan yaitu kamera dan 

handphone. 

2. Wawancara (Interview) 

  Metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada informan 

untuk mendapatkan informasi.
34

 Dalam penelitian ini informan di sebut dalam 

kontek penelitian ini, jenis interview yang penulis gunakan adalah interview bebas 

terpimpin, dengan cara penulis mengunjungi langsung kerumah atau tempat 

tinggal tokoh atau orang yang akan diwawancarai untuk menanyakan secara 

                                                             
33Surya, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85. 

 34Sugyiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.333. 
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langsung hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan dan penulis menggunakan 

interview untuk mendapatkan jawaban informan tentang Tradisi Akkattere di Desa 

Tanah Toa Keacamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Dalam pelaksanaan 

wawancara ini peneliti menggunakan alat bantu untuk memperlancar dilapangan 

yaitu handphone dan perekam. 

3. Dokumentasi 

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

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

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories), cerita biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
35

 Penelitian ini penulis 

menggunakan kamera dan alat tulis untuk membantu mengumpulkan data-data 

dan penulis mengambil gambar secara langsung dari tempat penelitian untuk 

dijadikan sebagai bukti penelitian. 

G.     Instrumen Penelitian 

 Dalam upaya memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan 

instrumen penelitian. Eksistensi instrumen dalam suatu penelitian menjadi salah 

satu unsur penting karena berfungsi sebagai alat bantu atau sarana dalam 

mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tolak 

ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrumen yang digunakan. 

Instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. 

 Adapun alat-alat penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian yaitu: 

                                                             
 

35
Sugyiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.329 



24 
 

 
 

a. Buku catatan dan alat tulis; digunakan oleh peneliti untuk mencatat 

hal-hal yang penting dan menunjang penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. 

b. Kamera; digunakan sebagai alat dokumentasi pada saat peneliti 

melakukan wawancara dengan informan baik masyarakat yang pernah 

melakukan prosesi akkattere, maupun tokoh masyarakat yang 

mempunyai kepentingan dalam penelitian yang dilakukan. 

H.     Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah data yang diperoleh 

kemudian dikumpulkan, diolah, dan dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian 

rupa dengan menggunakan metode deskriptif. Penulis akan melakukan pencatatan 

serta berupaya mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang 

terjadi saat penelitian dilakukan.
36

 

 Menurut Mudjuarahardjo Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan 

mengategorikannya sehingga di peroleh suatu temuan berdasarkan fokus atau 

masalah yang ingin di jawab. Melalui kerangkaian aktifitas tersebut, data 

kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhankan 

untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya 

dianalsis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, 

analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses 

secara linie, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.
37

 

 Penelitian ini merupakan analisis menurut Miles dan Huberman analisis 

data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data 

                                                             
36Lexy. J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya,2001),h. 103.  
37

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

34. 
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terkumpul dengan teknik analisi model interaktif. Analisis data berlangsung 

secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

 Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan dengan hal-hal yang penting. 

2. Penyajian Data 

 Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan 

dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-

pola hubungan satu data dengan data lainnya. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 Penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih 

merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru 

dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh 

selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara 

memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk 

penegasan kesimpulan.
38

 

 

 

                                                             
38http:/wordpress.com/thesis/metode-penelitian/(diakses 17 November 2019) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Melaksanakan suatu penelitian, mengetahui kondisi yang akan diteliti 

merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diketahui terlebih dahulu 

oleh peneliti. Adapun lokasi yang di gunakan dalam penelitian adalah Desa 

Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

1. Kondisi Geografis 

a. Letak Desa 

 Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah Desa Tanah 

Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Mengenai kondisi letak geografis desa Tanah Toa merupakan daerah perbukitan 

dan bergelombang. Secara administrasi Desa Tanah Toa terletak di wilayah 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan merupakan 

tempat komunitas masyarakat adat Kajang yang masih erat menjaga peradaban 

dari nenek moyang untuk mempertahankan budaya tradisional sampai sekarang 

ini. 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, 

Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan dari 

Jazirah Sulawesi Selatan dan berjaka 153 km dari Makassar (Ibukota Provinsi 

Sulawesi Selatan). Luas Wilayah kabupaten Bulukumba 1.154,58 km2 dari luas 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 

kecamatan yaitu kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten), Gantarang, 



27 
 

 
 

Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Herlang 

dan Kajang.
39

 

 Kecamatan Kajang merupakan kecamatan kelima terluas di kabupaten 

Bulukumba, yakni seluas 129,06 km2. Secara administrative, kecamatan Kajang 

terdiri dalam 17 desa dan 2 kelurahan (BPS, 2018). Salah satu hal yang terkenal 

dari kecamatan Kajang adalah keberadaan masyarakat Ammatoa yang berdiam di 

salah satu desa. Desa yang merupakan kawasan adat Ammatoa adalah desa Tanah 

Toa. Secara geografis dan administrative, masyarakat adat Ammatoa menempati 

2 kawasan besar yang akrab disebut Kajang Dalam dan Kajang Luar. Masyarakat 

Adat Ammatoa tersebar dibeberapa Desa, antara lain Desa Tanah Toa, Bonto 

Baji, Malleleng, Pattiroang, Batu Nilamung dan sebagian Wilayah Desa 

Tambangan. Kawasan Masyarakat Adat Kajang Dalam secara keseluruhan 

berbatasan dengan Tuli di Sebelah Utara, dengan Limba di Sebelah Timur, 

dengan Seppa di Sebelah Selatan, dan Doro di sebelah Barat.
40

 

 

 

Gambar 1.1 Peta Tematik Kecamatan Kajang 

                                                             
39Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba tahun 2018 
40Profil Desa Tanah Toa, 2019 
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 Masyarakat Adat Ammatoa kini telah banyak memilih untuk hidup di luar 

wilayah adat yang pada masyarakat setempat disebut ipantarang embayya. 

Namun, tidak sedikit pula masyarakat adat yang masih berdiam di dalam 

kawasan adat Ammatoa yang lebih dikenal dengan sebutan ilalang embayya. 

Masyarakat yang tinggal ilalang embayya masih sepenuhnya berpegang teguh 

kepada adat Ammatoa dan mempraktekkan cara hidup yang sangat sederhana 

atau dikenal dengan sebutan tu kamase-maseya dan menolak segala sesuatu yang 

berbau modernisasi. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat membawa 

dampak negative bagi kehidupan mereka, karena bersifat merusak kelestarian 

sumber daya alam. Masyarakat adat Ammatoa kerap menggunakan pakaian serba 

hitam, sehingga tak heran banyak yang menamakan wilayah kawasan adat 

Ammatoa sebagai Kajang le‟leng (Kajang Hitam). Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang mengetahui mengenai kosidi 

wilayah Desa Tanah Toa, yang mengatakan bahwa: 

Secara nyata Tanah Toa mempunyai kondisi hutan yang sangat lebat. Jika 
dinikmati dengan teliti, hampir seluruh dusun yang berada didalamnya 
dikelilingi oleh hutan. Sama sekali tidak ada jalan beraspal didalam kawasan 
adat ini. Hanya beupa jalan setapak yang terbuat dari bebatuan yang disusun 
secara teratur sebagai salah satu penanda jalan.

41
 

 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ini terdiri dari 

9 dusun dan 13 RK dan 19 RT yakni: Dusun Benteng, Dusun Bongkina, Dusun 

Tombolo, Dusun Pangi, Dusun Luraya, Dusun Balambina, Dusun Sobbu, Dusun 

Balagana, dan Dusun Jannaya. Jarak antara dusun yang satu dengan dusun yang 

lainnya tidak terlalu berjauhan, untuk mencapai dusun tersebut bisa ditempuh 

dengan berjalan kaki karena sebagian besar dari daerah tersebut dilarang 

memasukkan kendaraan seperti sepeda motor, mobil dan lain-lainnya.
42

 

                                                             
41Ari Purnama (25 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara,  28 Mei 2020 
42Profil Desa Tanah Toa 2019 
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 Oleh sebab itu untuk melakukan hubungan silaturahmi antara kepala dusun 

dengan yang lainnya ditempuh dengan berjalan kaki. Semua itu merupakan salah 

satu aturan adat yang berlaku di Ammatoa dan sampai sekarang masih dijunjung 

tinggi oleh masyarakat setempat. Jarak antara Desa Tanah Toa dengan Kota 

Bulukumba sangatlah jauh sehingga Desa Tanah Toa di sebut sebagai wilayah 

pedesaan. 

b. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah 

 Wilayah Desa Tanah Toa secara umum mempunyai ciri geologis berupa 

lahan yang berpasir, gambut dan sebagian wilayah merupakan tanah bebatuan. 

Dari luas wilayah Desa Tanah Toa merupakan kawasan hutan yang terdiri atas 

kawasan hutan adat, hutang lindung dan hutan rakyat. Selain itu wilayah kawasan 

Desa Tanah Toa juga merupakan tanah yang digunakan untuk pertanian dan 

perkebunan. Lahan berpasir dapat membantu mengurangi resiko kebanjiran 

setiap tahun yang dialami oleh desa-desa yang paling ujung dari saluran irigasi 

dan sungai, seperti halnya yang terjadi di Desa Tanah Toa, lahan yang berpasir 

yang ada di wilayah tersebut cepat menyerap air yang datang mengenang di 

daerah ini ketika terjadi hujan keras sehingga banjir atau genangan air akibat 

hujan maupun meluapnya sungai dan saluran irigasi cepat surut.
43

 

 Pada musim hujan, lahan berpasir ini dapat ditanami padi oleh masyarakat 

setempat dan merupakan sebagai mata pencaharian penduduk Desa Tanah Toa 

yang dikenal dalam bahasa yang berdialeg konjo atau bahasa sehari-hari 

masyarakat yaitu Hattu Paklamung-lamung.
44 

 Wilayah dusun Balagana dan dusun Jannaya terutama sisi bagian barat dan 

utara, ciri geologisnya berupa tanah bebatuan dengan lapisan atasnya tanah 

lempung yang berwarna merah. Secara topografi tanah ini berbentuk pegunungan 

                                                             
 

43
Profil Desa Tanah Toa 2019 

44Waktu untuk bercocok tanam. 
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atau dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 300 meter diatas permukaan 

laut. Wilayah ini adalah yang paling tinggi posisinya diantara dusun-dusun 

lainnya yang ada di desa Tanah Toa.
45

 Sedangkan menurut ungkapan bapak Ari 

Purnama, yang mengatakan bahwa : 

Wilayah Dusun Sobbu, Dusun Benteng dan sebagian dari Dusun Bongkina 
merupakan topografi dataran tinggi dengan permukaan bergelombang dan 
sebagian kecil dataran tinggi. Sedangkan Dusun Pangi , Dusun Tombolo, 
dan sebagian pula Dusun Bongkina merupakan wilayah yang bergelombang 
dengan jenis tanah bebatuan. Bahkan permukaan tanah kebanyakan dari 
batu cadas. Wilayah ini adalah wilayah dataran rendah dengan ketinggian 50 
meter diatas permukaan laut. Wilayah inilah yang merupakan wilayah yang 
paling rendah posisinya diantara dusun-dusun lainnya yang ada di Desa 
Tanah Toa.

46
 

c. Struktur Kepemimpinan dan Pelayanan Publik 

 Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik 

kepala Desa Tanah Toa merupakan penanggung jawab penuh terhadap semua 

yang ada di Desa Tanah Toa tersebut. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 

Desa Tanah Toa dibantu oleh sekretaris desa dan seluruh perangkat anggota 

lainnya.
47

 

2. Demografis  

a. Penduduk 

 Data yang diperoleh, jumlah penduduk Desa Tanah Toa, Kecamatan 

Kajang, Kabupaten Bulukumba sebesar 5.278 jiwa dengan rincian: 

Laki-Laki : 2.587 jiwa 

Perempuan: 2.691jiwa 

 Desa tersebut dihuni oleh sekitar 5.278 jiwa, yang terdiri dari 2.587 jiwa 

laki-laki dan 2.691 jiwa perempuan. Jadi jumlah kepala keluarga di Desa Tanah 
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Toa sekitar 1.153 KK dan mempunyai kepadatan penduduk sebanyak 724,01 per 

KM
48

. 

b. Mata Pencaharian 

 Desa Tanah Toa memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.278 jiwa secara 

keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah 

sebagai petani atau boleh dikatakan hampir semuanya bermata pencaharian 

sebagai petani. Adapun yang berprofesi sebagai PNS dan Wiraswasta sebagai 

sumber penghidupan mereka.
49

 

c. Tingkat Pendidikan 

  Pada umumnya tingkat pendidikan di lingkungan Desa Tanah Toa masih 

sangat rendah, banyak orang tua mayoritas berpendidikan SD, bahkan banyak 

pula diantara mereka yang buta huruf. Begitupun dengan generasi dibelakang ini, 

mereka kebanyakan berpendidikan SD, sebagian lagi SMP dan SMA. Hanya ada 

beberapa orang dari mereka yang bisa berpendidikan sampai ke Perguruan Tinggi 

khususnya di Dusun Benteng Desa Tanah Toa (tempat berdiamnya Amma Toa).
50

 

 Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini jumlah dari keseluruhan 

penduduk Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba, mereka sudah 

banyak yang mengenal betapa pentingnya berpendidikan bahkan sudah banyak 

yang terjung ke dunia politik. 

d. Agama 

 Meskipun Indonesia beragam agama dan masing-masing penduduk bebas 

untuk memilih agama menurut kepercayaannya, akan tetapi khusus penduduk 

Desa Tanah Toa semuanya memeluk agama Islam dan tidak ada seorang pun 
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yang tidak memeluk agama lain selain agama Islam. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh salah satu pemangku adat, yang mengatakan bahwa: 

Masyarakat disini memeluk agama Islam akan tetapi sebagian dari 
penduduk masyarakat Tanah Toa Kajang ini masih percaya dengan 
kepercayaan ajaran Patuntung, berbeda halnya dengan kepercayaan yang 
dianut masyarakat pada umumnya. Paham ini berlandaskan pada kejujuran 
dalam menjalani kehidupan didunia, karena mereka patuh dan taat kepada 
Turiek Akrakna (yang punya mauatau Allah swt).

51
 

e. Kesehatan 

  Menurut ungkapan dari hasil wawancara dengan Bapak Ari Purnama 

mengatakan bahwa: 

Pelayanan di bidang kesehatan masyarakat di Tanah Toa Kecamatan Kajang 
masih belum memuaskan bagi masyarakat setempat karena hanya ada 
sebuah Puskesmas yang letaknya dekat dengan Kantor Desa Tanah Toa 
yang dikunjungi oleh beberapa dusun. Akan tetapi mayoritas masyarakat 
Tanah Toa masih berpegang teguh dengan obat-obatan tradisional yang 
terbuat dari dedaunan. Jadi ini salah satu keunikan atau ciri khas dari 
masyarakat Tanah Toa sampai sekarang yaitu masih menggunakan obat-
obatan yang terbuat dari pepohonan. Sehingga masyarakat yang 
menggunakan obat-obatan tersebut kuat dan bertahan hidup hingga 
berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun.

52
 

3. Asal Usul Suku Kajang 

 Masyarakat Adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu komunitas adat 

yang tinggal di wilayah adatnya secara turun temurun, tepatnya di Kecamatan 

Kajang, Kab. Bulukumba. Daerah itu dianggap sebagai tanah warisan leluhur 

yang harus dijaga dan mereka menyebutnya „Tana Toa‟ atau Kampung Tua. 

Sebagaimana ungkapan oleh Bapak Ari Purnama, yang mengatakan bahwa: 

Masyarakatnya lebih dikenal dengan nama masyarakat adat Ammatoa 
Kajang. Ammatoa adalah sebutan bagi pemimpin adat mereka yang 
diperoleh secara turun temurun. „Amma‟ artinya Bapak, sedangkan „Toa‟ 
berarti yang di Tuakan. Masyarakat adat Amma Toa Kajang dibedakan 
menjadi dua kelompok, yaitu „Rilalang Embayya‟ (Tanah Kamase-masea) 
lebih dikenal dengan nama Kajang Dalam yang dikenal sebagai Kawasan 
Adat Amma Toa dan „Ipantarang Embayya‟ (Tanah Kausayya) atau lebih 
dikenal dengan nama Kajang Luar.

53
 

 Sejarah asal-usul masyarakat adat Amma Toa Kajang dan wilayahnya 

tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan To Manurung ri Kajang sebagai 
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Tau Mariolo, manusia pertama di Kajang yang menjadi Amma Toa pertama, 

pemimpin (adat) pertama masyarakat adat Kajang. Terdapat banyak versi dari 

mitologi tersebut baik yang dikisahkan oleh Amma Toa dan pengurus adat, tokoh-

tokoh masyarakat. Wilayah masyarakat adat Amma Toa Kajang berawal dari 

gundukan tanah yang menyembul diantara air, dikenal sebagai tombolo. Tanah 

tersebut kemudian melebar seiring perkembangan waktu dan perkembangan 

manusia yang menghuninya.
54

 

 Masyarakat Adat Ammatoa Kajang mempercayai bahwa Ammatoa 

pertama menunggangi Koajang atau Akkoajang (burung Rajawali) di Possi 

Tanayya, tempat pertama menetap. Dari istrinya yang disebut dengan Ando atau 

Anrongta, Ammatoa pertama memiliki lima anak, empat perempuan dan satu laki-

laki, yaitu Dalanjo ri Balagana, Dangempa ri Tuli, Damangung Salam ri 

Balambina, Dakodo ri Sobbu dan Tamutung ri Sobbu. Diceritakan pula bahwa 

lima anak tersebut dikenal sebagai lima Gallarang, yaitu Galla‟ Pantama, Galla‟ 

Anjuru, Galla‟ Kajang, Galla‟ Puto dan Galla Lombok. Masing-masing anak 

memerintah di satu wilayah di Kajang. Setelah memiliki lima keturunan, To 

Manurung dipercaya sesungguhnya masih hidup, tetapi menghilang (assajang) 

yang secara kasat mata tidak dapat dilihat lagi, allinrung, hanya dapat dilihat 

dengan mata bathin. 
55

 

 Kisah kemunculan Ammatoa juga diungkapkan dalam kisah putri Batara 

Daeng ri Langi yang muncul dari seruas bambu (pettung). Putri tersebut kemudian 

menikah dengan Tamparang Daeng Maloang atau Tau Ala Lembang Lohe yang 

telah beristri Pu‟binanga yang mandul. Dari istri kedua lahirlah Tau Kale Bojo, 

Tau Sapa Lilana, Tau Tentaya Matanna, dan Tau Kadatili Simbolenna. Anak 
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kedua, Tau Sapa Lilana, merupakan pemula dalam silsilah karaeng Kajang atau 

Karaeng Ilau di Possi Tana yang mewarisi kemampuan menyampaikan pesan-

pesan dari leluhur mereka yang disebut Pasang ri Kajang. Anak keempat, Tau 

Kadatili Simbolenna, dipercaya setelah menghilang bersama ibunya, kemudian 

turun di Tukku Bassi- Gowa. Di sana dia dinobatkan menjadi raja oleh Bate 

Salapang (sembilan wilayah kekuasaan) dibawah pimpinan Paccalaya.
56

 

 Sejak dahulu kala masyarakat adat Ammatoa Kajang hidup dalam 

kelompok-kelompok yang menyebar di berbagai tempat. Sejarah wilayah adat 

Kajang dibuktikan dengan adanya warga masyarakat yang berpakaian hitam yang 

menyebar dalam “Sulapa Appa”, segi empat batas wilayah adat. Batas batas 

tersebut melintasi Batu nilamung, Batu Kincing, Tana Illi, Tukasi, Batu Lapisi, 

Bukia, Pallangisang, Tanuntung, Pulau Sembilan, Laha Laha, Tallu Limpoa dan 

Rarang Ejayya. 

 Lahirnya adat lima di bentuk oleh Amma Toa dengan peran dan tanggung 

jawab serta keahlian masing-masing, membutuhkan struktur baru atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan putra mahkota. Dalam perjalanannya lahirnya putra 

mahkota atau Moncong Buloa yang berasal dari Labbiria atau Karaeng. 

Selanjutnya muncullah Sullehatan dan struktur lembaga adat Kajang semakin 

lama semakin bertambah sesuai kebutuhan komunitas masyarakat adat Kajang 

yang memilki berbagai fungsi dan wewenang masing-masing. 

 Sebagaiman yang ammatoa ungkapkan bahwa adapun tugas dan fungsi 

pemangku adat adalah sebagai berikut: 

a. Ammatoa : Sebagai orang yang dituakan, pelindung, pengayom dan suri 

teladan bagi seluruh warga masyarakat, penghubung antar warga dan 

penyelaras harapan warga dan gagasan keIlahian melalui pa'nganroang, 
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menjadi katup pengaman ketegangan-ketegangan sosial antar komunitas 

dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelestarian Pasang ri Kajang. 

b. Anrongta‟ Ri Pangi dan Anrongta‟ Ri Bongkina : mengurus perlengkapan 

perlengkapan dalam upacara adat. 

c. Galla‟ Pantama : Menentukan waktu mulai menanam dengan melihat 

tanda-tanda (tanra), seperti berbunganya pohon dande sebagai pertanda 

dimulainya abborong (musyawarah) dalam menentukan waktu menanam 

padi. 

d. Galla‟ Lombo‟ : Mengurus masalah pemerintahan di wilayah adat dan 

urusan keluar masuk kawasan adat. 

e. Galla‟ Malleleleng : Bertugas dalam bidang pekerjaan yang berhubungan 

dengan nelayan (perikanan), menentukan waktu yang baik untuk turun ke 

laut dan menangkap ikan. 

f. Galla‟ Kajang : Mengurus pesta-pesta adat dan yang berhubungan dengan 

Pasang dan tindak pidana. 

g. Galla‟ Puto : Juru bicara Amma Toa dan sebagai pengawas langsung 

pelaksanaan Pasang ri Kajang. 

h. Karaeng Tallua: (Karaeng Kajang /labbiriyah dijabat oleh Camat Kajang, 

Sullehatang dijabat oleh kepala kelurahan Tana Jaya, Moncong Buloa 

dijabat oleh Kepala Desa Tambangan). Tugas utama mendampingi Galla‟ 

Pantama pada setiap pesta adat. 

i. Lompo Ada' (Ada' Buttaya) Ada' ri Tana Lohea, terdiri dari lima orang 

berasal dari Ada' Limaya yaitu: 

1. Galla‟ Pantamma : Sebagai penghulu adat atau adat utama. 

2. Galla‟ Lombo‟ : Mengurus perbelanjaan. 
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3. Galla‟ Kajang : Mengurus perkara pelanggaran hukum dan tindak 

persoalan kriminal. 

4. Galla‟ Puto : Bertugas sebagai juru bicara Ammatoa. 

5. Galla‟ Anjuru : Mengurus bagian perlengkapan. 

j. Ada‟ pelaksana pemerintahan, terdiri dari tujuh anggota yaitu: 

1. Guru : Pembaca doa dan mantera-mantera. 

2. Kadahangnga : Bertugas dalam bidang pertanian. 

3. Lompo Karaeng : Membantu Ada' ri Tana Lohea dalam pelaksanaan 

pesta dan upacara adat. 

4. Sanro Kajang: Menjaga dan memelihara kesehatan warga. 

5. Anrong Guru : Bertugas dalam urusan pertahanan dan keamanan. 

6. Lompo Ada' : Sebagai pendamping adat jika berlangsung pesta adat. 

7. Galla‟ Malleleng : Bertugas dalam urusan perbelanjaan dan keuangan. 

k. Ada' Akkeke Butta : (Galla‟ Ganta, Galla‟ Sangkala, Galla‟ Sapa, Galla‟ 

Bantalang, &Galla;‟ Batu Pajjara). Tugas pokok mengatur, memelihara 

dan memperbaiki saluran air dan pengairan, penggalian tanah khususnya 

menyangkut soal saluran air dan pengairan. 

l. Ada' Patambai cidong panroakki bicara pallabbui rurun yaitu (adat 

pelengkap, turut meramaikan pembicaraan dan memperpanjang barisan. 

Mereka tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan 

dan susunan adat. Terdiri dari delapan jenis profesi dan keahlian yaitu: 

1. Laha Karaeng (Mantan kepala distrik atau mantan Karaeng Kajang). 

2. Laha Ada' (Mantan Gallarang). 

3. Pattola Karaeng (Keluarga dekat pemerintahan yang sedang 

memerintah). 

4. Tau Toa Pa‟rasangeng (Orang-orang terpandang dalam masyarakat. 



37 
 

 
 

5. Panrea (Orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan 

khusus, seperti tukang kayu dan pandai besi). 

6. Puahang (Ketua kelompok nelayan yang disebut sero). 

7. Uragi (Ahli pertukangan kayu, khususnya dalam pembuatan rumah).
57

 

 Dengan struktur dan pembagian kewenangan yang jelas tersebut, 

membuktikan bahwa masyarakat adat Kajang sejak dahulu kala sudah mengenal 

sistem pemerintahan yang sangat kuat. Sejarah telah membuktikan bahwa sejak 

beberapa abad silam, masyarakat adat Kajang dibawah kepemimpinan Amma 

Toa telah membangun hubungan-hubungan dengan masyarakat luar diantaranya 

dengan kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan seperti Gowa, Luwu, dan 

Bone. 

4. Sistem Kepercayaan Masyarakat Adat Kajang 

 Kepercayaan komunitas Kajang adalah mengaku beragama Islam, akan 

tetapi sebagian dari komunitas ini masih dipengaruhi oleh ajaran patuntung. Pada 

prakteknya cara hidup patuntung ini mengkiblatkan diri pada pasang ri Kajang 

atau pesan-pesan dimana seluruh interaksi masyarakat adat Kajang yang 

mengharuskan pola hidup yang sederhana, menghindari hal-hal yang berlebihan 

dan memperlakukan makhluk-makhluk yang berada di sekelilingnya dengan 

perlakuan yang baik. Semua ini tertuang dalam semboyang yang sangat dikenal 

dengan Tallasa Kamase-mase.  

Sebagaimana yang tertuang pada pasang ri Kajang yang diungkapkan oleh 
ammatoa mengatakan bahwa: “Ammentengko nu kamase-mase, accidongko 
nu kamase-mase, a‟lingkako nu kamase-mase, a‟miakko nu kamase-
mase”.

58
  

Artinya: Berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, melangkah 
engkau sederhana dan berbicara engkau sederhana. 

 Agama Islam masuk di Bulukumba berawal dari seorang ulama besar yang 

bernama Abdul Jawad Khatib Bungsu yang lebih dikenal dengan sebutan Dato‟ 
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Tiro. Dikisahkan bahwa kedatangan beliau di Kecamatan Bonto Tiro ini adalah 

dengan maksud mengislamkan Raja Tiro yaitu I Launru Dg. Biasa.
59

 Setelah raja 

menerima Islam, maka Dato‟ Tiro bertanya kepada raja “daerah manakah yang 

terkenal keberaniannya di Bulukumba?” raja menjawab “Daerah Kajang”. 

Akhirnya Dato‟ Tiro ke Kajang mengajarkan agama Islam. Singkat cerita antara 

Ammatoa, Karaeng Tallua, dan ada‟ Limaya mengutus melakukan suatu 

kesepakatan untuk mengutus utusannya belajar agama Islam, yaitu: 

a. Janggo Toa (anak Amma Toa) dikirim ke Luwu dan belajar Islam dari 

Dato Patimang, ajaran yang diperoleh yaitu: syahadat, kallong tedong 

(menyembelih hewan), nikkah (nikah), dangang (doangan, membaca doa 

dan talkim dalam kematian), sedekah (zakat), dan sunnat (khitan). 

b. Janggo Tojarra di kirim ke Wajo untuk penyempurnaan agama Islam yaitu 

tentang rukun Islam. 

c. Tu Assara Dg. Malipang dikirim lagi atas permintaan kerajaan Gowa 

(Sultan Malikussaid) dengan maksud menyempurnakan ajaran-ajaran 

Islam selama 3 tahun pada guru lompoa (ulama besar) yaitu Dato‟ ri 

Bandang di Bontoala. Setelah mempelajari ajaran Islam di Gowa maka 

pulanglah dengan membawa ajaran berupa: kalimat syahadat, upacara 

sunat yang lazim diebut pengislaman, upacara perkawinan secara Islam, 

dan bilangbanggi (menghitung malam) dan baca doing rasulung atau 

upacara-upacara kematian dan penguburan secara Islami.
60

 

 Ajaran yang dibawah oleh Janggo Tojarra dan Tu Assara Dg. Malipang 

ditolak oleh Amma Toa dan hanya Janggo Toa yang diterima. Janggo Tojarra dan 

Tu Assara Dg. Malipang hanya diperkenankan menyebarkan di luar kawasan 
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adat. Pada komunitas adat Kajang sejak dahulu dikenal menganut aliran 

kepercayaan patuntung. Tuntung berarti tuntut (belajar), patuntung berarti 

penuntut ( pelajar), artinya seseorang yang sedang mempunyai sesuatu ilmu 

pengetahuan. Tuntun berarti puncak atau ujung (ketinggian) dimaksudkan bahwa 

seseorang yang sedang berusaha untuk mencapai puncak.
61

 

 Ammatoa selaku pemimpin dari kepercayaan patuntung di Desa Tanah 

Toa dikenal sebagai lelaki yang arif, berwibawa dan cakap menunaikan tugasnya 

demi kepentingan komunitasnya. Kepada dialah semua persoalan dipadukan 

namun tidak memandang sebagai dewa yang harus disembah, melainkan hanya 

manusia biasa. Untuk mengetahui sejauh mana kepercayaan meraka dalam 

hubungannya dengan kepercayaan lama, maka sejauh yang diperoleh di lapangan 

bahwa terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kepercayaan patuntung 

yang terdapat adalam ajaran pasang. 

 Masyarakat adat Kajang percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang 

disebut “Turiek Akrakna” ysng berarti Yang Maha berkendak. Masyarakat adat 

ini percaya bahwa kita bertemu apabila dilaksanakan suruhannya dan di jauhi 

larangannya. Tidak diketahui keberadaannya tapi dapat memohon rahmat-Nya. 

Percaya kepada Allo ri Boko merupakan rangkaian percaya terhadap “Turiek 

Akrakna”, (maha berkehendak) sedangkan tujuan hidup masyarakat adat Kajang 

adalah Tallasa kamase-mase (hidup sederhana). Mereka percaya bahwa manusia 

akan selalu berusaha berbuat baik agar nantinya rohnya tersebut tidak 

gentayangan (reinkarnasi) karenanya, komunitas adat Kajang selalu berpegang 

pada ajaran pasang dan pengamalan leluhur dimasa lalu.
62
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B.      Sejarah Lahirnya Tradisi Akkattere di Desa Tanah Toa Kecamatan     

 Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan 

 Menurut penulis hasil penelitian yang dilakukan, semua tradisi memiliki 

sejarah tentang awal dari keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Artinya 

semua tradisi mempunyai cerita tertentu pada saat pertama kali dilaksanakan. 

Kemudian dilanjutkan oleh generasi ke generasi pendukungnya untuk dijaga dan 

dilestarikan keberadaannya. Bahkan pada saat sekarang masih sering dilakukan 

oleh masyarakat pendukungnya. Demikian halnya dengan tradisi akkatere yang 

ada di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. 

 Sejarah Akkattere Berbicara mengenai sejarah akkattere yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Tanah Toa Kajang tidak dijelaskan secara 

terperinci tentang bagaimana awal mula akkattere itu dilaksanakan oleh 

masyarakat setempat, akan tetapi masyarakat percaya akan pasang. Ketika Bohe 

Amma mengatakan dalam pasang ri Kajang yang berbunyi: “punna nakku‟ko ri 

tanah lompoa tanah makka ri Kajang, lalang daerahna ammatoa punna akrakko 

lampa hajji maka akkattereko. Akattereko nampa nasabbiiko ada‟ limayya na 

ada‟ tallu”. Tapi punna tala nukelleang pi akkattere aklampako ri masigia.
63

 

 Artinya: Pasang ini berarti jika engkau rindu di Tanah Suci Mekah yang 

ada di Kajang di dalam daerahnya Ammatoa, jika engkau ingin naik haji maka 

laksanakanlah akkattere. Laksanakan akkattere baru engkau di saksikan oleh adat 

lima dan adat tallu. Akan tetapi jika belum bisa melaksanakan akkattere maka ke 

mesjidlah (Pasang Ri Kajang). Lanjutan pendapat oleh ammatoa, yang 

mengatakan bahwa:  
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 “Punna nukulleangngi a‟boja doi, anngusaha pare, angngusaha tedong 

gaukangi nu pakunjoanga (akkattere) salama‟ naik hajji”.
64

 

 Artinya: Kalau kamu bias mencari uang, padi, dan kerbau maka 

lakukanlah hajatan akkattere sebagai selamatan naik haji. 

 Sama dengan sejarah pada umumnya yang dijelaskan asal-usul 

pelaksanaannya dan orang pertama yang melaksanakan prosesi tersebut. Seperti 

yang dikatakan oleh salah satu pemangku adat yang dipercaya oleh Masyarakat 

Tanah Toa mengenai sejarah tradisi Akkattere yang mengatakan bahwa: 

Tradisi akkattere berawal dari nazar Tau Riolonta (Leluhur) orang Kajang. 
Pada zaman dahulu, hidup sepasang suami istri yang mendiami Tanah Toa. 
Keduanya dikarunia anak (istrinya hamil) oleh Turiek Akrakna(Tuhan Yang 
Maha Kuasa). Tetapi saat istrinya melahirkan, istri dan anaknya meninggal 
dunia. Setelah kejadian itu, Tau Riolonta menikah lagi dengan istri 
keduanya, akan tetapi hal serupa juga dialami oleh keluarga tersebut. 
Kejadian tersebut tidak diketahui secara pasti berapa kali berulang dalam 
kehidupan Tau Riolonta.

65
 

 Sebagaimana lanjutan pendapat dari dari salah satu pemangku adat 

yang mengatakan dalam bahasa konjonya bahwa: 

“Anre‟ kuisse‟i angkua pingkurangi akkalabine sangnging amate punna 
mana‟I bahinenna. Senggenna lante mange ribahine (tunasurunga) 
iyaminjo bahine ribokona”

66
  

Artinya: saya tidak tahu berapa kali berkeluarga namun istrinya selalu 
meninggal saat melahirkan. Hingga sampai pada istri (yang beruntung) yaitu 
istri terakhirnya. 

 Berdasarkan wawancara dengan informan diatas bahwa istri dari Tau 

Riolonta selalu meninggal saat melahirkan, maka dari itu Tau Riolonta menikah 

dengan wanita untuk kesekian kalinya. Sama halnya yang dikatakan oleh Puto 

Haru sebagai pemangku adat yang mengatakan bahwa: 

Tau Riolonta menikah kembali dengan wanita untuk kesekian kalinya, yaitu 
istri terakhirnya. Pada saat sedang mengandung, perasaan gelisah, takut, dan 
khawatir selalu menghantui pikirannya, karena mengingat kejadian yang 
pernah menimpanya seakan-akan dirasakan lagi. Tau Riolonta merasa takut 
dan jiwanya merasa terguncang akan kehilangan orang yang disayang untuk 
kesekian kalinya. Bulan demi bulan, usia kandungan memasuki bulan 
terakhir yaitu bulan kelahiran istri Tau Riolonta. Perasaan takut semakin 
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menghantui, untuk menghilangkan rasa takutnya dan berharap keselamatan 
istri dan anaknya, beliau pun bernazar. Adapun nazarnya yaitu 
“angsulu‟mako angsulu‟ punna tallasako nanusikatallassang anronnu, 
kukattoangko salahi‟nu, nakukattereko punna lompoko!”

67
 

Artinya: keluarlah ! keluar ! Jika kamu hidup bersama ibumu maka 
kupotongkan salahi‟mu (kalung dari benang) dan saya potongkan rambutmu 
ketika besar). 

 Informan diatas mengungkapkan bahwa Tau Riolonta mengucapkan 

sebuah nazar untuk menghilangkan rasa takut yang menghantuinya dan menjadi 

nazarnya jika nanti istri dan anaknya diberikan keselamatan. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Puto Haton yang mengatakan bahwa: 

Kelahiran anak istri Tau Riolonta berjalan dengan lancar karena anak dan 
istrinya selamat dari kematian. Nazar yang telah diucapkan ternyata tidak 
sia-sia karena sesuai dengan apa yang diharapkan. Rasa takut yang 
menghantui pikirannya berubah menjadi kebahagiaan dan kegembiraan. Istri 
dan anaknya dalam keadaan selamat dan sehat. Anak Tau Riolonta tumbuh 
dan berkembang dengan normal seperti yang diharapkan oleh semua orang 
tua. Anak tersebut telah mampu berjalan lancar dan berbicara dengan 
pasih.

68
 

 Ungkapan yang dijelaksan oleh informan diatas bahwa nazar yang 

diungkapkan oleh Tau Riolonta sebelumnya ternyata tidak sia-sia. Nazar yang 

diucapkannya pada saat mau dilahirkan akan dipenuhi sebagai rasa syukur atas 

keselamatan istri dan anaknya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Puto Haru 

yang mengatakan bahwa: 

Pada saat itu, Tau Riolonta akan melepaskan atau memenuhi nazarnya. 
Nazar yang diucapkannya pada saat mau dilahirkan akan dipenuhi sebagai 
rasa syukur atas keselamatan istri dan anaknya. Beliau kemudian menyuruh 
anaknya, dengan mengatakan “o anakku ! Kalau‟mako cidong kunjo ri 
batua, nakukattereko”

69
 

Artinya: wahai anakku ! kesanalah duduk di batu, saya potongkan 
rambutmu) 

 Sama halnya yang diungkapkan oleh Puto Haton yang mengatakan bahwa: 

Anak Tau Riolonta  memenuhi perintah ayahnya dan pergi duduk pada batu 
yang telah ditunjuk oleh ayahnya. Tau Riolonta kemudian melaksanakan 
akkattere secara sederhana dan pertama kali atau awal keberadaannya. 
Kejadian inilah yang menjadi awal dari keberadaan akkattere di Desa Tanah 
Toa.

70
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 Berdasarkan wawancara dengan informan diatas bahwa dari kejadian 

inilah yang menjadi awal dari keberadaan akkattere di Desa Tanah Toa. Namun, 

seiring berjalannya waktu, tradisi diteruskan dari generasi ke generasi. Sehingga 

hajatan tersebut menjadi bagian dari kehidupan bagi masyarakat setempat. 

Mereka menjaga dan melestarikan akkattere sampai sekarang. 

C.      Ritual Pelaksanaan Tradisi Akkattere di Desa Tanah Toa Kecamatan     

 Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan 

 Sebagaimana pengamatan penulis di lapangan, hajatan akkattere 

merupakan sebuah pesta adat pemotongan rambut yang dilakukan oleh 

masyarakat Tanah Toa bagi yang mampu. Akkattere merupakan tradisi potong 

rambut yang disamakan halnya ibadah haji oleh masyarakat setempat. Tetapi, 

kebaradaan tradisi akkattere di Desa Tanah Toa telah mengalami perubahan yang 

awalnya hanyalah nazar Tau Riolonta (leluhur) yang dilakukan secara sederhana. 

Sekarang hanya dapat dilakukan oleh masyarakat yang mampu dari segi 

ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat yang akan melakukan pesta akkattere pada 

saat ini minimal harus menyiapkan uang dan bahan utama dalam pelaksanaan 

pesta akkattere. 

 Berdasarkan pengamatan penulis saat menghadiri pelaksanaan pesta 

akkattere di Dusun So‟bu pada tanggal 22 Februari 2020, ada beberapa tahapan-

tahapan pelaksanaan tradisi akkattere,yang harus dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Apparungrungi (memakaikan) 

 Sebagaimana yang penulis saksikan, apparungrungi atau memakaikan 

dilakukan pada sore hari yaitu pukul 17:30 menjelang acara dimulai, anak dan 

orang tuanya yang nikattere dimandikan oleh uragi. Orang-orang menyebutnya 

paje‟neki (memandikan), anak dan orang tuanya yang akan nikattere dibawa oleh 
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uragi dan orang tuanya di sumur yang berada di samping rumah pembuat hajatan. 

Air yang akan digunakan terlebih dahulu dimantrai oleh uragi kemudian 

memandikan anak dan orang tuanya  tersebut hingga selesai. 

 Setelah dimandikan anak dan orang tuanya tersebut dikalungkan ganti 

(benang putih). Hal tersebut biasa disebut apparungrungi (memakaikan). Selesai 

apparunrungi, uragi membawa pulang ke rumah untuk bersiap-siap menunggu 

pemangku adat dan pemerintah. Sebagaimana ungkapan oleh Puang Caning 

mengenai tujuan dilaksanakannya apparungrungi, yang mengatakan bahwa: 

Tujuan apparungrungi yaitu agar anak dan orang tuanya tersebut bersih 
lahir dan batin dalam pelaksanaan akkattere dan benang yang dikalungkan 
sebagai simbol bahwa manusia terikat kepada pencipta-Nya agar anak dan 
orang tuanya yang nikattere selalu mengingat kepada Tuhannya sehingga 
dalam hidupnya selalu berbuat baik.

71
 

 Ungkapan dari kedua informan tersebut bahwa tujuan akkattere 

menurut keyakinan masyarakat Tanah Toa merupakan upacara pemotongan 

rambut dalam jumlah yang ganjil sebagai salah satu daur hidup. Akkattere 

merupakan pelaksanaan tahallul di tanah suci dan mereka tidak memperoleh gelar 

haji seperti halnya orang yang telah menunaikan ibadah haji di tanah suci. 

Pelaksanaan akkattere merupakan wujud ketaatan kepada Tuhan. 

2. Appacidong Ada‟ (mendudukkan adat) 

 Seperti yang penulis saksikan di lapangan pada saat acara berlangsung, 

appacidong Ada‟ adalah salah satu rangkain yang dimana pemangku adat yang 

telah hadir dipanggil untuk duduk pada tempatnya masing-masing. Ketika malam 

telah tiba dimana waktu menunjukkan pukul 20:01, para pemangku adat dan 

tamu undangan mulai berdatangan. Tuan rumah membawa talang (wadah seperti 

piring yang terbuat dari besi) yang berisi kalomping (daun sirih yang sudah 

dilipat memanjang) dan pinang yang sudah dibelah. Talang tersebut dijadikan 

media untuk menyambut setiap pemangku adat dan pemerintah. Setiap pemangku 
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adat dan pemerintah yang datang disodorkan talang, istilah ini biasa disebut 

nihuai (disambut). Tuan rumah menyapa dengan kalimat “maemaki cidong ri 

cidonganta !” (mari silahkan duduk pada tempat duduk anda !) sambil 

mengarahkan talang lalu pemangku adat menyentuh talang tersebut. 

 Tuan rumah melakukan hal tersebut kepada pemangku adat sebagai 

sambutan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada pemangku adat yang 

menghadiri acaranya. Pemangku adat menyentuh talang sebagai bentuk 

penerimaan sambutan penghormatan dan bentuk terima kasih kepada tuan rumah. 

Jadi, jumlah keseluruhan pemangku adat pada hajatan tersebut yaitu dua puluh 

enam orang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mail So‟bu, yang mengatakan 

bahwa:  

Jumlah adat dalam hajatan tersebut berdasarkan ketetapan  Ammatowa baik 
dihadiri secara langsung atau diwakili oleh keluarganya. Tidak semua 
hajatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat memiliki jumlah adat 
yang sama, tetapi berdasarkan besarnya hajatan yang dilakukan. Semakin 
besar hajatan yang dilakukan maka semakin banyak pula adat yang 
diundang. Sebaliknya, jika hajatan yang dilakukan secara sederhana maka 
adat yang diundang sedikit pula.

72
 

 Berdasarkan ungkapan informan diatas bahwa, jumlah pemangku adat 

yang datang dalam hajatan tersebut sesuai besar hajatan yang dilakukan, jika 

hajatan yang dikaukan besar maka banyak galla‟ yang diundang begitupun 

dengan sebaliknya. 

 Selain dari itu pemangku adat juga dihibur dengan kelong jaga 

(nyanyian pesta). Kelong jaga tersebut diiringi dengan palingoro (gendang) yang 

dimainkan oleh dua orang dengan posisi saling berhadapan. Kelong jaga 

dipimpin oleh satu orang dan setiap satu bait kelong jaga diulangi kembali oleh 

para pemangku adat dan tamu undangan yang mengetahui. Hal tersebut 

dilakukan secara bersamaan hingga selesai 
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 Penulis melihat juga setelah kelong jaga ini seleseai, ada orang yang 

berjejer panjang mengantarkan makanan kepada pemangku adat untuk dijamu. 

Sebagian lagi ada yang mengatur makanan dihadapan setiap pemangku adat. 

Makanan tersebut telah disiapkan oleh beberapa perempuan saat berlangsungnya 

kelong jaga. Jamuan ini secara khusus diperuntukkan kepada pemangku adat. 

3. Akkatto Salahi (Memotong Kalung) 

 Akkatto salahi‟ adalah pemotongan kalung anak yang nikattere. Kalung 

yang terbuat dari benang putih yang dipakaikan setelah dimandikan dan dipotong 

oleh uragi. Pada saat akkatto salahi akan dimulai tepat pukul 20:34, penulis 

melihat uragi memasuki tabere, mula-mula membacakan mantra dan 

memberikan bedak kepada anak dan orang tuanya yang nikattere. Anak dan 

orang tua yang nikattere, tau‟ riha dan uragi kemudian ditutup kain putih.  

 Penulis tidak mengetahui pasti apa yang dilakukan pada saat ditutup 

dengan kain maka dari itu penulis bertanya kepada salah satu kerabat atau 

keluarga dari orang yang punya hajatan akkattere. Sebagaimana ungkapan oleh 

Ari Purnama yang mengatakan bahwa: 

Akkatto salahi‟ adalah pemotongan kalung anak yang nikattere. Kalung 
yang terbuat dari benang putih yang dipakaikan setelah dimandikan 
dipotong oleh uragi dengan menggunakan gigi. Uragi yang melakukan 
ritual tersebut sudah berpengalaman dan merupakan keluarga orang yang 
melaksanakan hajatan.

73
 

 Berdasarkan ungkapa informan di atas, terdapat dua syarat yang harus 

dimiliki oleh uragi yang akan memotong salahi‟ yaitu orang yang berpengalaman 

dan merupakan keluarga. Kedua syarat ini menjadi tolok ukur bagi uragi yang 

akan dipanggil untuk melaksanakan ritual akkato salahi‟. Lanjutan dari Ari 

Purnama bahwa jumlah anak yang nikattere selaras dengan jumlah uragi. Jika 

anak yang nikattere berjumlah tiga orang maka uragi juga jumlahnya tiga orang. 
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 Oleh karena itu akkato salahi‟ hanya bisa dilakukan oleh uragi yang 

pintar dan mengetahui tujuan dari akkato salahi‟. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh ammatoa mengenai tujuan dari akkato salahi‟, yang 

mengatakan bahwa: 

“injo akkatto salahi‟ pada todo‟ nikua pa‟ngurangianta mange ri 
kamateannga, jari ngera-ngeraki rupa‟ jariki tau haji-haji. Injo bannang nu 
ni tappua pada todo nikua tanda kamateangta. Akkatto silahi anjari I 
tuntunan ri anakta injo nunikatterre angkua sangngi bajuko kehajikan nu 
haji‟ sannangko di akherat”

74
 

Artinya: akkatto salahi‟ seperti niat untuk mengingatkan bahwa setiap 
manusia akan mati dan mendoakan anak agar menjadi orang baik. Benang 
yang diputus merupakan simbol kematian. Akkatto salahi‟ untuk 
memotivasi anak yang nikattere agar selalu berbuat kebaikan untuk 
mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. 

 Jadi akkatto salahi merupakan tahapan yang mengingatkan orang yang 

melakukan akkattere bahwa hidup jangan pernah disia-siakan tetapi harus selalu 

berbuat kebaikan sebagai bekal yang akan dibawa di akhirat nanti. Niat 

melakukan tradisi ini untuk mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat. 

4. Akkattere (Mencukur/Memotong) 

 Akkattere adalah memotong. Pada tahapan inilah anak yang akan 

nikatterre dilakukan oleh 26 galla‟ tersebut. Sebagaimana pengamatan penulis di 

lapangan, setelah akkatto salahi‟ selesai, maka proses pelaksanaan selanjutnya 

yaitu akkattere di mana waktu menunjukkan pukul 21:48. Pemangku adat 

dipanggil satu-persatu untuk mencukur. Orang ini dinamakan taunnappu oleh 

masyarakat Tanah Toa. Taunnappu bertugas menyebut nama adat yang akan 

memotong rambut berdasarkan urutannya. Orang tersebut memiliki pengetahuan 

tentang pemangku adat dan kedudukannya dalam komunitas adat Kajang. Karena 

semua pemangku adat beserta gelarnya yang berjumlah 26 orang dihafal dengan 

lancar tanpa ada kesalahan sedikitpun. 
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 Sebagaimana yang disaksikan oleh penulis, orang yang telah ditugaskan 

untuk menyebutkan nama galla‟ telah berdiri didepan tabere‟ tersebut, kemudian 

memanggil nama-nama yang sudah dihafalkan sebelumnya untuk melakukan 

akkattere, sesuai susunannya dan adapun susunannya, sebagai berikut: 

1. Karaenga (Camat Kajang) sebagai pendamping Galla‟ Pantama. 

2. Kali sebagai pengurus keagamaan seperti membaca doa, dijabat oleh 

imam. 

3. Galla‟ Pantama sebagai ahli perbintangan yang dapat menentukan 

bercocok tanam yang baik. 

4. Galla‟ Kajang sebagai pengurus pasang keagamaan, pelanggaran adat dan 

pesta. 

5. Galla‟ lombo‟sebagai pengurus kawasan adat dan mengurus setiap tamu 

yang datang ke Ammatowa. 

6. Galla‟ Puto‟ sebagai juru bicara Ammatowa dan pengawas langsung 

pelaksanaan pasang ri Kajang. 

7. Galla‟ Malleleng sebagai pengurus masalah perikanan. 

8. Galla‟  Anjuru sebagai penyedia makanan pada saat ada upacara adat. 

9. Galla‟ Sangkala sebagai pembakar kemenyan dalam ritual. 

10. Galla‟ Sapaya sebagai penanggung jawab terhadap pengadaan dan tempat 

tumbuhnya sayuran. 

11. Galla‟ Bantalang sebagai pendamping Galla‟ Malleleng mempersiapkan 

ikan. 

12. Galla‟ Jo‟jolo sebagai petunjuk jalan bagi setiap tamu yang datang ke 

pesta adat. 

13. Galla‟ Ganta sebagai penghubung dan penasehat adat di wilayah Tanah 

Loheya. 
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14. Tutoa Ganta sebagai pemelihara tempat tumbuhnya bambu. 

15. Lohaya sebagai penghargaan karena telah menjabat karaeng dengan baik. 

16. Panre sebagai penyedia perlengkapan dan peralatan dalam ritual. 

17. Lompo Karaeng sebagai penasehat Karaeng Tallu. 

18. Sullehatang sebagai pendamping Galla‟ Pantama. 

19. Moncong Buloa sebagai pendamping Galla‟ Pantama. 

20. Tutoa Sangkala sebagai pengurus lombok dan bambu kecil dalam ritual 

pa‟ganro. 

21.  Anrong Guru sebagai pembuka bicara dalam diskusi adat. 

22.  Pa‟tongko sebagai penjaga batas wilayah adat. 

23.  Lompo Ada‟ sebagai penasehat pemangku ada‟limayya dan pattola ri 

Tanah Kekea. 

24.  Pattola ada‟ sebagai adat pelengkap yaitu memperpanjang barisan adat, 

dari keluarga adat. 

25.  Pattola Karaeng sebagai adat pelengkap yaitu memperpanjang barisan 

adat, dari keluarga dekat pemerintah setempat. 

26.  Sanro Kajang sebagai sebagai adat pelengkap yaitu memperpanjang 

barisan adat, dari keluarga dekat pemerintah setempat
 75

 

 Sesuai dengan ungkapan diatas bahwa dalam melakukan akkattere 

terdapat ammatoa yang sebagai pimpinan adat dan 26 galla‟  yang sebagai 

pemangku adat yang bertugas sesuai bidang masing-masing sampai acaranya 

selesai dan disebutkan secara bergantin.  

 Berdasarkan pengamatan penulis, galla‟ yang disebutkan satu persatu 

tadi kemudian melakukan beberapa proses terlebih dahulu sebelum memotong 

rambut anak yang akan nikattere. Penulis menyaksikan proses dan tahapan pada 
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saat melaksanakan akkttere atau proses pemotongan rambut pada anak yang 

nikattere yaitu pertama-tama pemangku adat di panggil satu persatu untuk 

memasuki tabere‟ (tempat duduk yang nikattere) oleh orang yang bertugas. 

Kemudian pemangku adat terlebih dahulu melakukan ritual andingingi yaitu 

penyiraman air memakai media daun diarahkan kepada anak yang nikattere. 

Setelah itu, dilanjutkan dengan abbaca‟ yaitu ritrual memberikan bedak dan 

minyak pada dahi dan pangkal leher atau kening (kiri dan kanan) dan pangkal 

leher pada anak yang nikattere. 

 Setelah pemangku adat melakukan ritual diatas barulah dilanjutkan 

dengan pemotongan rambut yang dimulai dengan tau‟ riha (orang yang 

memangku) menarik ke atas beberapa helai rambut anak yang nikattere dengan 

jumlah ganjil (tiga, lima atau tujuh helai) lalu adat memotong dengan parang 

(badik untuk laki-laki dan berang bahine untuk perempuan). Setelah pemotongan 

selesai, maka selanjutnya andingingi untuk yang terakhir kalinya dan dianggap 

selesai.  Kemudian, assolo‟ maksudnya galla‟ yang selesai mengcukur anak 

yang nikattere memberikan uang pada orang yang melaksanakan hajatan tersebut 

dan juga tamu undangan yang ingin assolo‟, uang yang diberikan pada orang 

yang melakukan hajatan akan dikembalikan pasa saat yang bersangkutan juga 

malakukan hajatan akkattere. Setelah selesai proses itu pemangku adat kembali 

duduk ditempat semula. 

 Jadi tahapan-tahapan ini secara bergantian dilakukan oleh pemngku 

adat yang hadir dalam hajatan tersebut sesuai urutannya masing-masing sampai 

selesai dan kembali ketempat semula. 

5. Abbaca Doang (Membaca Doa) 

 Abbaca‟ yaitu ritual memberikan bedak dan minyak pada dahi dan 

pangkal leher atau kening (kiri dan kanan) dan pangkal leher pada anak yang 



51 
 

 
 

nikattere. Abbaca‟ Doang merupakan rangkaian acara selanjutnya setelah selesai 

akkattere. Ketika semua pemangku adat kembali pada tempatnya semula setelah 

proses pemotongan rambut tepatnya pukul 22:21, orang yang melaksanakan 

hajatan menghadap songkolo yang telah dibaris rapi yang berada dalam bakul. 

Lalu diikuti oleh sejumlah orang yang mengelilingi songkolo tersebut.  

 Sebagaimana yang penulis saksikan, seorang perempuan yang duduk 

didepan songkolo tersebut yang memimpin baca doang dengan menggunakan 

sarana pedupaan. Perempuan tersebut disebut jannang, yaitu orang yang bertugas 

menjaga dan mengatur songkolo. Pada pertengahan baca doang sarana pedupaan 

diangkat oleh salah seorang yang berada samping kanannya. Orang yang pertama 

mengangkat memberikan kepada orang yang berada disamping kanannya pula. 

Begitu seterusnya hingga pedupaan mengelilingi semua songkolo sebanyak tiga 

kali putaran. Setelah itu, pedupaan tersebut dikembalikan kepada jannang untuk 

menyelasaikan ritual baca doangnya. Sebagaimana ungkapan oleh Ibu Maang 

mengenai tujuan Abbaca doang dalam pelaksanaan hajatan akkattere, yang 

mengatakan bahwa: 

Dalam hajatan akkattere abbaca doang bertujuan untuk meminta doa agar 
apa yang dikeluarkan diterima oleh Tuhan dan direstui oleh leluhurnya. Jika 
baca doang tidak dilakukan biasanya keluarga yang melaksanakan hajatan 
mendapat musibah karena ditegur oleh leluhurnya. 

76
 

 Jadi abbaca doang menurut mereka yaitu meminta restu kepada tuhan 

dan leluhurnya agar menerima persembahan dalam hajatannya. Mereka meyakini 

bahwa orang tidak melaksanakan hal tersebut biasanya akan mendapatkan 

musibah akibat ditegur oleh leluhur mereka. 

6. Addedde‟  (Membentuk) 

 Acara selanjutnya adalah addede‟, acara setelah abbaca doang. Addede‟ 

adalah membentuk songkolo. Sebagaimana penulis saksikan, addede‟ yaitu 
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membentuk songkolo di atas piring seperti gunung dengan tinggi kurang lebih 25 

cm. songkolo yang telah dibaca doang diangkat oleh para laki-laki ke hadapan 

para perempuan yang telah berada di depan ada‟. Para perempuan tersebut 

bersamaan membentuk songkolo hingga sesuai ukuran dan bentuk yang telah 

ditetapkan. Dedde‟ yang telah terbentuk ditambah dengan beberapa daging 

setengah masak dan tolong (kue cucur dan kue merah khas Kajang yang 

dibungkus dengan daun pisang) lalu dihadapkan kepada pemangku adat 

berdasarkan urutannya. Perempuan yang telah membuat dedde‟ menyerahkan 

lalu adat meletakkan beberapa jari di atasnya. 

 Adapun tujuan utama dilakukannya dedde‟, sebagaiman ungakapan 

oleh Puto Haton (pemangku adat) mengenai tujuan  addedde, yang mengatakan 

bahawa: 

Tujuan utama di lakukan dedde‟ untuk mengetahui acara ini diterima atau 
tidak diterima oleh Tuhan dan leluhurnya. Tandanya bahwa hajatan direstui 
atau diterima adalah ketika dedde‟ yang dihadapkan kepada ada‟, tidak 
berubah atau tetap pada bentuknya, sedangkan tanda bahwa hajatan tidak 
diterima oleh Tuhan yaitu ketika dedde‟ yang dihadapkan kepada adat 
mengalami perubahan bentuk atau terhambur.

77
 

 Jadi, addedde‟ adalah serangkaian acara terakhir dari pelaksanaan 

akkattere. Pada tahapan inilah mereka bisa mengetahui bagaimana niat seseorang 

yang melakukan pesta akkattere tersebut, apakah karena ketaatannya terhadap 

Turiek Akrakna atauka hanya semata-mata ingin di kata (bukan karena 

ketaatannya terhadap Turiek Akrakna). Dan jumlah adat yang hadir dalam 

kegiatan addedde‟ berjumlah 26 orang yang ada di Kecamatan Kajang. 

7. Dallekang (Hadapan) 

 Dallekang adalah hadapan, sebagaimana penulis saksikan, dedde‟ yang 

telah di bentuk sebelumnya kemudian ini yang menjadi dallekang pemangku 

adat. Dallekang tersebut berupa dedde‟, daging, dan tumpi eja (kue cucuru) yang 
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berada dihadapan pemangku adat. Pada pukul 23:13, sesaat sebelum dibawa 

kerumah pemangku adat, penulis melihat para laki-laki memasukkan dallekang 

ke dalam kamboti tersebut kemudian dibawa kerumah pemangku adat yang 

bersangkutan berdasarkan yang ada dihadapan mereka. 

 Berdasarkan ungkapan oleh Ibu Maang mengenai apa tujuan dari 

adanya dallekang untuk pemangku adat, yang mengatakan bahwa: 

Dallekang sebagai sedekah kepada sesama sebagai simbol rasa syukur 
kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki yang banyak. Dallekang 
tersebut sebagai hadiah pembuat hajatan kepada pemangku adat yang telah 
menghadiri hajatannya.

78
 

 Jadi sesuai ungkapan informan diatas bahwa, masyarakat Tanah Toa 

mempercayai dengan melakukan akkattere tersebut tidak lain hanya karena 

ketaatannya terhadap Turiek Akrakna dan menjadikan pesta akkattere ini sebagai 

sedekah untuk sesama karena Tuhan telah memberikan rezeky yang berlimpah 

dan juga kecintaan terhadap leluhur mereka. 

 Beberapa tahapan tradisi akkattere yang penulis telah saksikan dalam 

pelaksanaan pesta akkattere yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanah Toa, 

Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba maka dapat disimpulkan bahwa acara 

akkattere dimulai dengan apparunrungi dan diakhiri dengan pembagian 

dallekang. 

 Tradisi akkattere yang terdapat di Desa Tanah Toa merupakan salah 

satu tradisi yang masih dilakukan. Dalam perkembangannya tradisi tidak bisa 

dihapuskan, karena masyarakat masih melakukannya hingga sekarang. Akkattere 

adalah ritual yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan 

masyarakat Tanah Toa. Hal tersebut karena adanya informasi lisan yang 

diteruskan dari generasi ke generasi yang disebut pasang (Pesan). 
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D.     Persepsi Masyarakat Tanah Toa terhadap tradisi Akkattere di Desa  

 Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi 

 Sulawesi Selatan 

 Persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap sesuatu atau sebuah 

proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorik 

mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. 

 Persepsi lahir dari proses yang didahului oleh penginderaan yang 

merupakan stimulus yang diperoleh syaraf ke otak kemudian akan memicu 

munculnya persepsi. Adapun persepsi masyarakat Tanah Toa terhadap tradisi 

akkattere, sabagiamana yang diungkapkan oleh Puto Haru, yang mengatakan 

bahwa: 

Ritual akkattere yang ada di dalam Masyarakat Tanah Toa Kajang yang masih 
dilaksanakan sampai sekarang, kami menganggap sebagia ritual pemotongan 
rambut yang disamakan halnya Ibadah Haji kami masyarakat Tanah Toa. Tetapi 
kami masyarakat Tanah Toa berbeda tanggapan terhadap haji yang kami 
laksanakan sekarang. Ibadah haji yang kami laksanakan merupakan Ibadah haji 
le‟leng (haji hitam) dan ibadah haji yang dilaksanakan pada masyarakat 
umumnya merupakan haji pute (haji putih).

79
 

 
Sama seperti yang di ungkapkan oleh salah satu informan, yang mengatakan 
bahwa: 
 
Menurut kami masyarakat Tanah Toa, ada dua macam haji yaitu haji Pute (haji 
putih) dan haji le‟leng (haji hitam). Haji Pute adalah haji yang dilaksanakan oleh 
masyarakat pada umumnya yang pergi ke Tanah Suci Mekkah, sedangkan haji 
le‟leng merupakan haji yang dilaksanakan khususnya Masyarakat Tanah Toa 
Kajang yang hanya dengan melakukan ritual akkattere di rumah saja tanpa harus 
ke Tanah Suci Mekkah.

80
 

 

 Jadi penegasan kedua informan di atas yaitu mereka beranggapan 

bahwa dengan malakukan ritual akkattere, masyarakat Tanah Toa Kajang sudah 

melaksanakan ibadah haji. Namun ibadah haji yang mereka anggap adalah haji 

le‟leng (haji hitam) bukan haji Pute (haji putih) seperti yang masyarakat pada 
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umumnya laksanakan. Sebagaimana ungkapan Ammatoa, yang mengatakan 

bahwa: 

Kunni I lalang ri kajang punna akkahajuanmi ni kuayya pakketteran, apadami 

nikuayya na lakukangi rukun islam nu ke limayya iyaminjo naik haji bagi orang 

yang mampu.
81

 (Dalam kawasan Kajang jika sudah melaksanakan ritual 

akkattere, berarti sama halnya mereka telah melakukan rukum Islam yang ke-5 

yaitu naik haji bagi orang yang mampu). 

Ungkpan di atas di pertegas oleh salah satu informan, yang mengatakan bahwa: 

Pelaksanaan ritual akkattere bukan orang sembarang karena orang-orang yang 
mampu saja, tetapi selain dari mampu orang yang ingin melaksanakan ritual 
akkattere harus merupakan keturunan ada‟ (adat) dan masih taat terhadap pasang 
(pesan).

82
 

 

Ungkapan kedua informan di atas menegaskan bahwa pelaksanaan ritual 

akkattere hanya bisa di lakukan oleh orang-orang yang mampu saja, selain itu 

harus keturunan ada‟ (adat) dan juga masih taat terhadap pasang (pesan). 

 Dalam hukum Islam telah dijelaskan mengenai masalah potong rambut 

(tahallul) yang dimana tahallul merupakan bagian dari ibadah haji. Dalam 

kawasan adat Tanah Toa tahallul dimaknai sebagai akkkattere atau potong 

rambut yang dilaksanakan dengan beberapa ritual tertentu yang dimaknai sebagai 

ibadah haji bagi masyarakat setempat. Sebagaiman ungkapan oleh salah satu 

pemangku adat, yang mengatakan bahwa: 

Akkattere adalah suatu acara potong rambut (katto silahi) yang diartikan 
untuk mensucikan diri, menghilangkan hal-hal yang tidak baik dalam diri. 
Adapun rambut yang dipotong yaitu sebanyak tiga helai. Dalam sistem 
hukum Romawi, apalagi sistem hukum Adat, Adat ini menjadi sumber 
hukum. Dalam sistem hukum Islam, al-Adat dijadikan salah satu unsur yang 
dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam 
terhadap adat ini menyebabkan sikap yang tolerance dan memberikan 
pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui 
oleh hukum Islam. Walaupun demikian pengakuan tersebut tidaklah mutlak, 
tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi 
untuk menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan identitas hukum Islam. Karena 
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hukum Islam bukanlah hukum yang menganut sistem terbuka secara penuh, 
tetapi bukan pula sistem tertutup secara ketat.

83
 

 Jadi ungkapan informan di atas yaitu pengakuan terhadap suatu adat 

yang dijadikan sebagai salah satu unsur untuk menetapkan suatu hukum dalam 

suatu masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Maang, yang 

mengatakan bahwa: 

Kami menganggap bahwa akktattere sama dengan orang yang melakukan 
ibadah haji, namun setelah melaksanakan akkattere kami tidak mendapat 
gelar seperti orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Karena tradisi 
akkattere hanya melakukan sebuah pesta adat secara besar-besaran dengan 
mengundang para pemangku adat, pemerintah, tetangga, keluarga dan 
masyarakat setempat untuk ikut menyaksikan prosesinya. Namun tidak 
semua masyarakat mampu melaksanakan akkattere di wilayah Tanah Toa, 
karena biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Begitu pula dalam 
melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah, tidak semua dapat 
melaksanakan karena keterbatasan biaya, kesehatan yang bagus dan belum 
ada hidayah dari Allah swt, untuk menunaikannya.

84
  

 Sama halnya ungkapan oleh ammatoa (pemangku adat), yang 

mengatakan bahwa: 

“Ia ilalang mae ri kawasang ada‟a, punna rie‟ pakullena akkattere‟i padaji 
hajia, naia pantarang punna rie‟ pakullena nai‟i ri Tana Marajayya, 
kakunniji intu poko‟na nikuayya haji”.

85
 (Kami yang berada di dalam 

kawasan adat, jika memiliki kemampuan maka kami melakukan akkattere 
sama dengan haji, sedangkan mereka berada di luar jika memiliki 
kemampuan mereka naik di Tanah Suci, karena pokok haji yang sebenarnya 
ada disini). 

 Menurut penulis dari kedua ungkapan di atas, akkattere dianggap sama 

dengan ibadah haji karena keduanya hanya dapat dilakukan oleh orang yang 

mampu dan sama-sama mengharapkan pahala. Mereka hanya memandang dari 

segi pahala dan kemampuan (mampun dari segi ekonominya). Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Puto Haru yang mengatakan bahwa: 

Masyarakat melaksanakan akkattere selain mampu dari segi ekonomi yaitu 
merupakan keturunan adat dan masih menghormati adat (pasang). Tiga 
syarat ini yang harus penuhi oleh masyarakat Tanah Toa untuk dapat 
melaksanakannya. Walaupun masyarakat mampu dari segi biaya namun 
bukan keturunan adat maka pesta adat tersebut tidak dapat terlaksana karena 
tidak ada pemangku adat yang menghadiri acaranya. Mampu dari segi 

                                                             
 

83
Puto Haton (70 tahun), Pemangku Adat, Wawancara, 28 Mei 2020 

84
Maang (50 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 30 Mei 2020 

 
85

Ammatoa (85 tahun), Pimpinan adat, Wawancara, 5 Juni 2020 



57 
 

 
 

ekonomi dan merupakan keturunan adat jika orang yang bersangkutan 
sedang melanggar hukum adat maka hajatan orang tersebut tidak dapat 
terlaksana pula sebelum orang tersebut mengakui dan telah diadili secara 
adat.

86
 

 Ungkapan informan diatas bahwa selain dari segi kemampuan, 

masyarakat yang bisa melakukan pesta akkattere  juga merupakan keturunan 

adat, sehingga mereka bisa menghormati adat istiadat yang ada pada masyarakat 

tersebut dan bisa mendapatkan pahala dari hajatan tersebut. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Puto Haton, yang mengatakan bahwa: 

Melaksanakan akkattere dengan tujuan mengharapkan keselamatan di dunia 
dan di akhirat. Orang yang beruntung melakukan hajatan akkattere akan 
mendapatkan amalnya di akhirat. Tetapi jika orang yang bersangkutan 
menyombongkan diri dan melanggar larangan Turiek  Akrakna (Tuhan) 
maka tidak akan mendapatkan pahala akkattere yang pernah dilaksanakan 
pengorbanan yang dilakukan sia-sia dan dosa yang didapatkan lebih besar 
daripada orang yang tidak pernah melaksanakan akkattere.

87
 

 Sama halnya yang diungkapkan oleh pimpinan adat (ammatoa ) dalam 

bahasa konjo, yang mengatakan bahwa: 

“Inai upa‟ na ngase‟ I gau‟-gau‟ baji‟na ri allo ribokona lino, terutama 
amala akkattere‟na. lompo dosana tu mainga akkahajuang nikuanganga 
akkattere punna lalloi batas“.

88
 (Siapa yang beruntung maka ia akan 

mendapatkan semua amalan-amalan baiknya di akhirat, terutama amal 
akkattere‟nya. Orang telah melakukan akkattere lebih besar dosanya ketika 
melanggar). 

 Ungkapan kedua informan diatas menegaskan bahwa orang yang telah 

melaksanakan akkattere dianggap memiliki kepribadian yang baik dan dianggap 

telah memahami apa yang dilarang oleh Tuhan. Karena akkattere menjadi tidak 

ada nilainya jika orang yang melaksanakan memiliki kepribadian buruk. 

Masyarakat Kajang menyakini bahwa orang yang melakukan akkattere sama 

halnya orang yang datang beribadah di tanah suci Mekkah, maka tidak perlu lagi 

berhaji dan hanya dengan melaksanakan pesta akkattere. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Bapak Amir Bolong, yang mengatakan bahwa: 

Kepercayaan masayarakat, akan ada musibah yang menimpa orang yang 
telah nikattere lalu melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah, baik 
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pada saat melakukan maupun sesudah naik haji. Kami meyakini bahwa itu 
akibatnya jika telah melaksanakan tradisi akkattere dan masih melakukan 
ibadah haji.

89
 

 Pendapat bapak Amir Bolong di perkuat dengan ungkapan dari Ammatoa 

yang selaku pimpinan adat, yang mengatakan bahwa: 

“Akkattere poko‟na, naia hajia cappa‟naji, punna poko‟ parring ni 
pasiuppa cappa‟na polongi intu. Pada tojji injo punna akkattere ni 
pasigaukang haji rie‟ intu bala niuppa, punna tala pongoroi matei”.

90
 

(akkattere adalah pokoknya, dan haji cuman ujungnya, diibaratkan pokok 
bambu dipertemukan dengan ujungnya maka akan patah. Sama juga jika 
melakukan akkattere kemudian melakukan ibadah haji maka akan 
mendapatkan musibah, jika tidak gila maka akan mati). 

 Berdasarkan kedua ungkapan informan bahwa pendapat dan kejadian 

inilah yang menjadi keyakinan oleh kebanyakan masyarakat Tanah Tao sampai 

sekarang, orang yang telah melaksanakan akkattere tidak boleh melakukan 

ibadah haji. Jadi keyakinan ini terus menerut dilaksanakan oleh masyarakat 

setempat. Dalam hal ini, masyarakat Tanah Toa tidak dapat melaksanakan salah 

satu kewajiban dalam Islam, yaitu ibadah haji yang hanya diwajibkan hanya satu 

kali bagi muslim yang mampu sedangkan melakukan yang kedua dan seterusnya 

adalah sunnah. 

 Oleh karena itu, masayakat Tanah Toa masih melaksanakan tradisi 

akkattere karena mereka mempunyai alasan tersendiri yang dipercayai oleh 

masyarakat setempat. Sebagaiman yang diungkapkan oleh masayarakat Tanah 

Toa alasan tradisi akkattere masih ada sampai sekarang, sebagai berikut: 

1. Ritual untuk menyembah Tuhan 

 Masyarakat Tanah Toa memiliki kepercayaan terhadap Turiek Akrakna 

(Tuhan). Tradisi akkattere di laksanakan karena ketaatannya ke pada Turiek 

Akrakna, melaksanakan kewajibannya dalam Islam. Sebagaiman yang 

diungkapkan oleh Mail So‟bu, yang mengatakan bahwa: 

Kami melakukan tradisi akkattere karena merupakan wujud ketaatan 
masyarakat setempat terhadap Turiek Akrakna, kami percayai bahwa itulah 
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Tuhan kami yang akan memberikan keselamatan didunia sampai akhirat 
nantinya.

91
 

 Penulis sepakat dengan pendapat ini , karena masyarakat Tanah Toa 

melaksanakan tradisi akkattere untuk mengingat Tuhan sebagai asal manusia dan 

suatu saat akan menghadap kepada-Nya sehingga selalu berhati-hati dan selalu 

berbuat kebaikan di dunia dan pahala di akhirat, seperti makna ritual 

apparungrungi. 

2. Sebagai Bentuk Penghormatan Leluhur 

 Akkattere merupakan nazar Tau Riolonta. Tradisi tersebut awalnya 

adalah nazar, kemudian diteruskan secara turun temurun oleh generasinya dan 

dilestarikan sampai sekarang. Masyarakat Tanah Toa sangat menghargai tradisi 

leluhurnya. Perilaku dan kebiasaan yang turun temurun dilakukan para 

pendahulu, merupakan suatu hal yang patut dilestarikan dalam bentuk pasang. 

Sebagaiman yang diungkapkan oleh Puang Caning, yang mengatakan bahwa: 

Masyarakat disini memiliki rasa kesadaran dan kepatuhan yang tinggi 
terhadap tradisi leluhur. Salah satu diantara kepatuhan tersebut adalah 
melaksanakan tradisi akkattere pada saat memiliki kemampuan.

92
 

 Ungkapan informan diatas bahwa masyarakat Tanah Toa sangat 

menjaga tradisi leluhu yang sejak ada dari dulu dan termaksud salah satunya 

tradisi akkattere yang dilakukan sejak dari dulu dan masih dilaksanakan sampai 

sekarang. 

3. Sebagai Bentuk Penghormatan Kepada Adat (Ammatowa) 

 Masyarakat Tanah Toa menyakini, salah satu bentuk penghormatan 

terhadap ada‟ yaitu melakukan tradisi, salah satunya adalah tradisi akkattere. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Puto Hato, yang mengatakan bahwa: 

Masyarakat yang tidak pernah melakukan tradisi atas nama ada‟ dianggap 
rugi dan celaka. Sedangkan orang yang beruntung dan selamat adalah yang 
melakukan tradisi yang berdasarkan adat setempat. Masyarakat setempat 
tidak boleh melakukan pesta akkattere tersebut sebelum mendapatkan izin 
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dari ammatoa (pimpinan adat). Jika sudah mendapat izin barulah bisa 
melakukan acara tersebut.

93
 

 Ungkapan informan diatas bahwa  masyarakat setempat mempercayai 

bahwa kepala ada‟ (Ammatoa) merupakan orang yang dianggap suci dan 

merupakan orang yang dianggap paling dekat dengan Tuhan. Sehingga ajaran 

adat harus dilestarikan untuk taat kepada Ammatoa sebagai pemimpin. 

4. Sedekah 

 Sedekah dalam tradisi akkattere merupakan wujud pemberian kepada 

 Hajatan akkattere yang dilaksanakan masyarakat Tanah Toa merupakan 

sarana mempererat solidaritas dan silaturahmi diantara mereka karena dalam 

perlaksanaannya membutuhkan orang yang banyak agar bisa membantu 

pelaksanaan pesta tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Mina, yang 

mengatakan bahwa: 

sesama karena  bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena 

itu, orang yang melakukan hal tersebut, menyedekahkan kelebihan harta mereka. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Maang, yang mengatakan bahwa: 

Orang yang melaksankan akkattere melakukan sedekah terhadap sesamanya 
dilihat dari rangkaian acara terakhir yaitu dallekang. Dallekang tersebut 
yang menjadi sedekah kepada pemangku adat beserta orang-orang yang 
terlibat di dalam hajatan tersebut.

94
 

 Sesuai ungkapan informan diatas bahwa akkattere yang ada di Tanah 

Toa adalah mengeluarkan sebagian harta benda mereka untuk disedekahkan 

kepada pemangku adat beserta orang-orang yang terlibat di dalam hajatan 

tersebut. Sehingga hajatan akkattere ini hanya dapat dilakukan oleh orang 

mampu. 

5. Mempererat Tali Silaturahmi 

Akkattere merupakan hajatan yang hanya dilakukan oleh satu kepala 
keluarga, namun pelaksanaannya melibatkan banyak orang, seperti keluarga, 
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tetangga dan pemangku adat. Solidaritas diantara mereka dapat dilihat mulai 
dari persiapan hingga proses akkattere selesai.

95
 

 Sama halnya diungkapkan oleh ammatoa selaku pimpinan adat, yang 

mengatakan bahwa: 

“inni pakkatterenga selaku todo pa‟sereanta padangta tau, lohe tau rie ri 
inni acara kah nu lohe la ni pasilalongan jari lohe todopi tau la bantuki. 
Injo todo pasangan ri kajang memang angku I “abbulo sipappa, a‟lemo 
sibatu, tallang sipahua‟ manyu‟ siparampe, lingu sipakainga.”

96
 

Artinya: dengan melakukan acara akkattre kami bisa berkumpul terhadap 
sesama, karena persiapan acara ini sangat banyak dan harus memerlukan 
orang banyak untuk membantu. Demikian pula pasang  yang ada di Kajang 
mengatan “bersatu padu bagaikan sebatang bambu, bagaikan sebuah jeruk, 
tenggelam saling menolong atau menyelamatkan, lupa saling mengingatkan. 

 Berdasarkan ungkapan informan diatas bahwa masyarakat Tanah Toa 

menjaga dengan baik silaturahmi mereka terhadap sesamanya sebagaimana 

pasang yang telah di tetapkan di masyarakat setempat. Meraka meyakini dan 

menjaga demi  kesejahteraan, solidaritas bersama, dan juga untuk kebaikan 

bersama. 

 Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tradisi akkattere ini sebenarnya adalah suatu tradisi leluhur masyarakat Tanah 

Toa sebagai bentuk kesyukuran atas berlimpahnya rezeki hasil bumi yang 

dibuktikan dengan mengundang berbagai Pemangku Adat agar mempersaksikan 

kesyukurannya. Dan ditandai dengan pemotongan rambut secara simbolis dengan 

setiap adat mengambil bagian atau peran dalam pemotongan tersebut. 

 Masyarakat setempat juga menyamakan tradisi akkattere seperti halnya 

orang yang menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah karena masyarakat 

Tanah Toa mempercayai bahwa pelaksanaan akkattere ini dilakukan dengan niat  

kepada Turiek Akrakna (Tuhan) agar mendapat pahala di akhirat nantinya dan 

juga merupakan orang yang mampu (mampu dalam melaksanakan tradisi 
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akkattere). Haji hanya dapat dilakukan oleh orang muslim yang mampu dan 

akkattere hanya dapat dilakukan bagi masyarakat Tanah Toa yang mampu. 

 Masyarakat yang memiliki pemahaman seperti itu, penulis menganggap 

haji hanya diukur oleh mampu atau tidaknya melakukan akkattere. Namun perlu 

diketahui bahwa di dalam pelaksanaan haji, mampu terdiri atas tiga yaitu mampu 

dari segi ekonomi, mampu dari segi fisik, dan ruhani. Sedangkan dalam 

akkattere, yang maksud mampu yaitu mampu dari segi ekonomi saja. Begitu juga 

ketika menyamakan pahala dari kedua hal yang berbeda tersebut. 

 Menurut analisa penulis ternyata proses pelaksanaan akkattere dan 

syarat-syaratnya itu sangat memberatkan , mengapa penulis mengatakan hal 

demikian karena di dalam Islam sendiri kita dilarang berlebih-lebihan dalam 

mengerjakan sesuatu. Dan kita lihat masih ada orang-orang yang berusaha untuk  

mempertahankan tradisi akkatere seperti masyarakat Tanah Toa.  

 Jadi dari uraian diatas penulis mencoba menghubungkan dengan teori 

yang di gunakan yaitu teori Talcott Persons (Struktural Fungsional) dan toeri 

Robertson Smith (Upacara Besaji), teori-teori yang digunakan ini jika di 

sandinkan dengan kehidupan masyarakat Tanah Toa masih sangat relevan. 

Masyarakat Tanah Toa menafsirkan sendiri ajaran Islam itu sepotong-potong atau 

tidak menerima Islam secara keseluruhan dan itu menyimpan dari ajaran Islam. 

Masyarakat Tanah Toa masih sangat memegang teguh warisan leluhur nenek 

moyang mereka, masih menjaga dan melestarikan tradisi yang masih ada sejak 

dulu sampai sekarang seperti salah satunya adalah tradisi akkattere yang di 

samakan halnya ibadah haji. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dan hasil penelitian penulis mengenai persepsi 

masyarakat Tanah Toa terhadapa Tradisi Akkattere di Desa Tanah Toa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, maka dapat ditarik kesimpulan  

sebagai berikut: 

1. Sejarah tradisi akkattere ini sebenarnya adalah suatu tradisi leluhur nenek 

moyang sebagai bentuk kesyukuran atas berlimpahnya rezeki hasil bumi yang 

dibuktikan dengan mengundang berbagai Pemangku Adat agar 

mempersaksikan kesyukurannya, hajatan akkattere pertama kali dilaksanakan 

di Desa Tanah Toa yaitu, berawal dari nazar Tau Riolonta (Leluhur) orang 

Kajang. Kemudian nazar inilah yang diwujudkan dan kemuadian di lanjutkan 

oleh generasi-generasi pendukungnya untuk dijaga dan dilestarikan 

keberadaannya. 

2. Proses pelaksanaannya tradisi akkattere dimulai dengan apparungrungi 

(memakaikan), Appacidong Ada‟ (mendudukan adat), Akkatto Salahi 

(memotong kalung), Akkattere (mencukur/memotong), Abbaca Doang 

(membaca Doa), Dedde‟ (memebentuk songkolo), diakhiri dengan pembagian 

dallekang (Hadapan). 

3. Persepsi masyarakat Tanah Toa terhadap Tradisi akkatter yaitu suatu acara 

potong rambut (katto silahi) yang diartikan sebagai ibadah haji Masyarakat 

Tanah Toa yaitu haji le‟leng (haji hitam). Tradisi akkattere  dilaksanakan oleh 

masyarakat Tanah Toa yang mampu, keturunan adat, masih taat pasang 

(pesan), dan mengharapkan pahala dari Turik Akrakna(Tuhan) diakhirat nanti. 

Menurut Masyarakat Tanah Toa tradisi akkattere masih dilaksanakan sampai 
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sekarang karena sebagai ritual untuk menyembah Tuhan, bentuk 

penghormatan leluhur, bentuk penghormatan kepada adat (Ammatowa), 

sedekah, dan mempererat tali silaturahmi. 

B. Implikasi 

Implikasi penelitiian ini adalah diharapkan kepada Masyarakat Tanah Toa 

Kajang agar memahami kembali makna haji yang ada pada masyarakat 

umumnya dan meninjau kembali fenomena-fenomena sosial yang terjadi di 

sekitanya, baik dari aspek tingkah laku maupun kepercayaan, agar tidak terjadi 

pertentangan antara agama, dan tingkah laku dalam tradisi tersebut. Antara 

agama dan tradisi harus selalu sejalan karena agama memuat aturan-aturan 

serta petunjuk dari Allah swt. Sedangkan tradisi merupakan kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan beberapa 

persepsi manusia.  
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DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

 

NO NAMA UMUR JABATAN 

1 Ammatoa 85  Pimpinan Adat 

2 Puto Haton 70  Pemangku Adat 

3 Puang Amir Bolong 70  Pemangku Adat 

4 Puto Haru 75  Pemangku Adat 

5 Puang Caning 75  Tokoh Masyarakat 

6 Mail So‟bu 25  Tokoh Masyarakat 

7 Ari Purnama 25  Tokoh Masyarakat 

8 Mina  50  Tokoh Masyarakat 

9 Maang  50  Tokoh Masyarkat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Foto Pemangku Adat yang telah duduk berdasarkan urutannya 

 

Foto proses Akkatto Salahi‟ (memotong kalung benang) 



 

 
 

 

 

Foto Proses Ritual Akkattere Yang Sedang Berlangsung, Dimana Tau Riha 

Menarik Beberapa Helai Rambut. 

 

Foto Dallekang Yang menjadi hadapan Para Pemangku Adat 



 

 
 

 

Foto Tolong  Yang Menjadi Pelengkap Dallekang. 

 

 

Foto saat wawancara bersama Pak Puto Haton (Pemangku Adat) 

Pada tanggal 28 Mei 2020 



 

 
 

 

 

Foto saat wawancara bersama Mail So‟bu (Masyarakat yang telah melakukan 

tradisi akkattere) pada tanggal 30 Mei 2020 

 

 

Foto saat wawancara bersama Pak Amir Bolong (Pemangku Adat) 

Pada tanggal 3 Juni 2020 

 



 

 
 

 

Foto saat wawancara bersama Ibu Mina (Toko Masyarakat yang sudah melakukan 

tradisi akkattere) pada tanggal 2 Juni 2020 

 

 

Foto saat wawancara bersama Ibu Maang (Toko Mayarakat yang sudah 

melakukan akkattere) pada tanggal 30 Mei 2020 

 



 

 
 

 

Foto saat wawancara bersama Puto Haru (Pemangku adat/ Uragi) 

Pada tanggal 2 Juni 2020 

 

 

Foto saat wawancara bersama Puang Caning (Tokoh Masyarakat) 

Pada tanggal 2 Juni 2020 

 



 

 
 

 

 

Foto setelah wawancara bersama Ari Purnama (Tokoh Masyarakat) 

Pada tanggal 28 Mei 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DAFTAR WAWANCARA 

1. Siapa nama Bapak/Ibu? 

2. Berapa umut Bapak/Ibu? 

3. Apa jabatan Ibu/Bapak? 

4. Apa pengertian tradisi akkattere? 

5. Bagaimana awal mula di laksanakannya hajatan akkattere? 

6. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi akkattere? 

7. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan tradisi akkattere? 

8. Berapa biaya yang dibutuhkan ketika ingin melakukan hajatan akkattere? 

9. Di mana tempat yang tepat untuk pelaksanaan hajatan akkattere? 

10. Siapa saja yang terlibat dalam perlaksanaan tradisi akkattere? 

11. Mengapa masyarakat setempat ketika sudah melaksanakan tradisi akkatere 

sudah disamakan halnya dengan ibadah haji? 

12. Bagaimana makna dan tujuan tradisi akkattere  itu sendiri? 

13. Bagaimana pendapat masyarakat setempat tentang tradisi akkattere yang 

dilaksanakannya? 
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