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ABSTRAK 

Nama : Fani 

Nim : 40200119056 

Judul : Akulturasi Budaya Lokal Dengan Budaya Islam Pada Pesta Adat 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Akulturasi Budaya Lokal 
dengan Budaya Islam Pada Pesta Adat Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, 
dengan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu: 1) Bagaiamana asal usul pesta 
adat gantarangkeke di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 2) 
Bagaimana tahap  pelaksanaan pesta adat Gantarangkeke di Kecamatan 
Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 3) Bagaimana wujud akulturasi antara 
budaya  lokal dengan budaya Islam pada pesta adat Gantarangkeke  Kecamatan  
Gantarangkeke  Kabupaten Bantaeng. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian  kualitatif. Data yang 
diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka 
(library research) dengan menggunakan  pendekatan sejarah, pendekatan 
antropologi, dan pendekatan sosiologi agama. Adapun metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah 1) observasi,  2) wawancara dan 3) Dokumentasi 
kemudian menganalisis data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama pesta adat Gantarangkeke 
sudah ada sejak abad ke 14. Pesta adat Gantarangkeke yang sudah menjadi 
identitas budaya dan dilaksanakan secara turun-temurun karena merupakan 
warisan nenek moyang dan dilaksanakan setiap tahun sekali. Kedua: Proses 
pelaksanaannya memiliki dua tahap yaitu: tahap awal pelaksanaan yang terbagi 
menjadi empat tahap yaitu: tahap passulu Pangajai (persembahan), Akkawaru 
(upacara), kalau’ ri Pa’jukukang (tradisi menangkap ikan) dan angnganre 
ta’balana (makan bersama). Adapun tahap pelaksanaan yang terbagi menjadi 
enam tahap yaitu: tahap pengeliling, barakong (mengaji), appakarena (permainan 
gendang), tari paolle, makan bersama, a’manca (pertunjukan seni silat khas 
Makassar). Ketiga: Adapun wujud  Akulturasi antara budaya lokal dengan budaya 
Islam pada pesta adat gantarangkeke yaitu akulturasi yang dilihat dari pergeseran 
makna upacara gantarangkeke yang dulunya pesta adat tersebut sebagai 
penghormatan atau persembahan kepada roh/arwah leluhur untuk meminta 
perlindungan kini berubah menjadi penyambutan bulan suci Ramadhan, selain 
dari itu pesta adat gantarangkeke juga ada yang berubah salah satunya sabung 
manusia yang berubah menjadi sabung ayam kemudian dihentikan karena dalam 
Islam diharamkan kemudian digantikan dengan a’manca (seni silat khas 
Makassar). 

  Adapun Implikasi dalam penelitian ini, Pesta adat Gantarangkeke 
merupakan pesta rakyat yang dilakukan setahun sekali oleh masyarakat 
Gantarangkeke yang tetap mengedepankan rasa  kesatuan dan rasa kebersamaan 
demi terciptanya masyarakat harmonis, dan bagi penulis pesta  adat 
Gantarangkeke dapat  dilestarikan   yang mana didalamnya masih terdapat gotong 
royong, silaturahmi, dan lain sebagainya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
rekomendasi penelitian selanjutnya karena pesta adat gantrangkeke memiliki 
banyak hal yang dapat dikaji mulai dari permainan tradisional, alat kesenian, dan 
lain sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sulawesi Selatan memiliki sejarah yang cukup panjang. Selain memiliki 

sejarah yang cukup panjang, Sulawesi Selatan juga memiliki kesenian dan 

kebudayaan yang bermacam-macam, dengan adanya kekayaan budaya maka tentu 

hal itu dapat menjadikan daya  tarik mayarakat untuk lebih mengenal Sulawesi 

Selatan dan mengabadikan serta melestarikan budaya yang diwariskan oleh 

leluhur.1 

 Budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan yang masih dilestarikan 

merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan kepada keturunannya secara 

turun-temurun sebagai bentuk penghargaannya kepada warisan leluhur.Warisan 

leluhur  biasanya berupa  tradisi, adat  istiadat dan kebiasaan. Tradisi lebih  

berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan 

mengakar dimasyarakat menjadi sebuah kebudayaan.2 Pemahaman tentang 

kebudayaan ialah suatu persoalan yang kompleks yang meliputi  seluruh 

pemikiran, rasa, karsa dan hasil karya manusia itu sendiri, oleh karena itu budaya 

tidak dapat dipisahkan dari yang namanya manusia karena seluruh aspek 

kehidupan bermasyarakat adalah wujud dari kebudayaan, tidak sedikit bahkan 

ranah religiositas masyarakat nusantara lahir  dari aktifitas, kebudayaan yang 

kemudian menjadi aturan sakral yang mengikat dan terpola hingga menjadi tradisi 

adat turun-temurun. 

                                                           

1Rista Rita Sari “ Museum Budaya Sulawesi Selatan”, Skripsi (Makassar: Fakultas 

Tekknik Universitas Hasanuddin. 2020).h.15.  

2Fitri ayu “Akulturasi Budaya Islam Dalam Tradisi Pattutoang Di Desa Mangepong 

Kecamatan Turatea Kabupaten  Jeneponto”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humanira Uin 

Alauddin, 2017). h.1. 
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Kendati demikian, dewa saini, oleh beberapa masyarakat di Indonesia 

kesakralan sebuah tradisi tidak lagi menjadi aturan yang mengikat. Selain 

dominasi modernitas,  hadirnya agama (khususnya Islam) juga menjadi pengaruh 

utama, akan tetapi, kehadiran Islam yang dinamik dan akomodatif justru 

melahirkan akulturasi dengan kebudayaan lokal. Islam yang memiliki sikap 

akomodatif terhadap pengaruh luar mampu berinteraksi dengan berbagai budaya 

lama untuk menghasilkan budaya baru. Agama Islam cenderung  bersikap toleran 

terhadap pemikiran maupun praktek tradisional serta mampu hidup berdampingan 

secara damai dengan kepercayaan leluhur, asalkan tidak bertentangan dengan 

syariat. Sifat Islam yang toleran, dinamis dan akomodatif dengan realitas ragam 

dan rupa manusia.3 Allah telah menginformasikan kepada kita semua bahwa Allah 

telah menciptakan kita dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, 

berbangsa-bangsa guna saling mengenal, dari sini bisa kita pahami bahwa Al-

Qur’an mengajarkan kita untuk mengakui dan menilai pentingnya keragaman 

budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas 

pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.4 

tercantum dalam  Q.s Al-Hujurat / 49:13 : 

 

  ۚ  

Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian kami telah jadikan  kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, 

                                                           

3Dikutip dalam: https//brin.go.id/presiden-jokowi-dna-kita-adalah-seni-dan-budaya/, 

Diakses pada Rabu, 20 Juli 2022, pukul 23.46 Wita. 

4Inan Tihul, “Asbab Nusul  Q.s Al-Hujurat Ayat 13” Jurnal Alasma Media  Informasi dan 

komunikasi Ilmiah  Vol.3 No. 2 (2021).h.159. 
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yang telah paling mulia di anatara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, mahameneliti.” 5  

Menurut Azyumari Azra, orang jawa terdahulu begitu patuh terhadap 

pemimpin agama, ekonomi dan poloitiknya, sehingga penyebaran Islam berjalan 

damai tanpa adanya ketegangan.6 Pola penyebaran Islam di Sulawesi Selatan 

sendiri berbeda dengan di Jawa. Menurut Ahmad M. Sewang, jika penerimaan 

Islam di Jawa memakai pola bottom up, yakni dari bawah (kalangan masyarakat) 

keatas (kalangan raja/bangsawan), di Sulawesi Selatan memakai pola top down, 

yakni dari atas (raja/bangsawan) kebawah (kalangan masyarakat).7 

Agama menyangkut kehidupan batin manusia. Maka dari itu, kesadaran 

agama dan pengalaman agama seseorang lebih menggambarkan sisi-sisi batin 

dalam kehidupan yang ada kaitannya dengan sesuatu yang sakral dan dunia gaib, 

dari kesadaran agama dan pengalaman agama ini pula kemudian muncul sikap 

keagamaan yang disampaikan seseorang. Sikap keagamaan merupakan suatu 

keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku 

sesuai dengan kadar ketaatannya  terhadap agama. Sikap keagamaan tersebut oleh 

adanya konsistensi antara kepercayaan agama terhadap agama sebagai unsure 

efektif dan perilaku terhadap agama sebagai unsur konatif. Jadi, sikap keagamaan 

merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan agama 

serta tindak keagamaan dalam diri seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa sikap 

keagamaan menyangkut atau berhubungan erat dengan gejala kejiwaan.8 

                                                           

5Alquran  dan  terjemahannya,  Departemen  Agama  RI  (Cet. 10;Bandung, Jawa Barat: 

CV PenerbitDiponegoro, 2007). 

6Azyumari Azra, “Perspektif Islam di Asia Tenggara”, (Jakarta; Yayasan Obor 

Indoneia,1982), h. 2. 

7Ahmad M. Sewang, “Islamisasi Kerajaan Gowa”,(Abad XVI sampai Abad XVII), 

(CetII;Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.86. 

8Jalaluddin, “psikologi agama” (EdisiRevisi 2012. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada),h.257. 
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Sebelum Islam masuk di Bantaeng masyarakat telah mempercayai 

kepercayaan Gantarangkeke yang bercorak Animisme dan Dinamisme sebagai 

konsep dari keyakinan mereka sehingga sejak dahulu masyarakat Gantarangkeke 

terbiasa melakukan upacara adat yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat 

Gantarangkeke. Upacara yang masih dilaksanakan masyarakat Gantarangkeke 

ialah upacara yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap hal gaib. Salah satu 

upacara ritual yang masih dilkukan adalah Pesta Adat Budaya Gantarangkeke.9 

Pesta Adat merupakan sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata 

oleh adat yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai 

macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang 

bersangkutan.10 

 Kabupaten Bantaeng ada beberapa tradisi yang masih terjaga sampai saat 

ini. Salah satunya ialah tradisi Gantarangkeke yang juga berupa upacara adat yang 

dilaksanakan setiap setahun sekali di kecamatan Gantarangkeke tepatnya di 

kelurahan Dampang. Menariknya  acara tahunan ini juga identik dengan nuansa 

Islam, waktu pelaksanaannyapun setiap pertengahan  bulan Sya’ban yakni setiap 

kali menjelang bulan Ramadhan.11 

Tradisi lokal masyarakat Gantarangkeke telah tumbuh  jauh sebelum Islam 

masuk ke wilayah mereka yang sekarang bertempat di Kecamatan Gantarangkeke,  

yang masih memiliki kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah 

leluhur (Anisme dan Dinamisme) yang di anut oleh masyarakat Gantarangkeke 

                                                           

9 Isman  Munandar,” kepercayaan Gantarangkeke  dan pengaruhnya terhadap kehidupan 

masyarakat Islam ”, Skripsi (Makassar; Fak.Usuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016), 

h.6. 
10 Muhammad Sugiarto, “Tradisi Pesta Adat Gantarangkeke bagi masyarakat Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng”, Sosial Landscape Journal  Pendidikan Pengetahuan Sosial, 

(2019).  

 11Husnul Maabi  , “Tradisi Gantarangkeke dalam perspektif Sadd Al-dzari’at”, Skripsi 

(Makassar; Fak.Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, 2021),h.5. 
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kuno pra Islam. Tradisi pesta adat Gantarangkeke ini sudah di laksanakan 

terkhususnya di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng dalam tradisi ini 

terkandung nilai-nilai budaya yang positif yang berguna untuk mempererat nilai 

sosial pada masyarakat. 

  Dalam rangkaian acara tradisi pesta adat Pa’jukukang dan Gantarangkeke 

dilakukan dalam rentang waktu beberapa bulan. Pesta adat Pa’jukukang dan 

Gantarangkeke terdiri atas empat tahap: Pangajai (persembahan) dalam bentuk 

rappo (buah pinang) dan  kalongkong (kelapa muda), Akkawaru (persembahan) 

yang disajikan adalah buah-buahan, daun-daunan, dan beras, yang membedakan 

antara kedua rangkaian ini adalah persembahan yang disajikan. Kalau’ ri 

Pa’jukukang (tradisi menangkap ikan), dan Angnganre Ta’bala’na Hasil 

tangkapan ikan dari rangkaian Kalau’ ri Pa’jukukang kemudianakan dinikmati di  

 Angnganre Ta’bala’na  yang dilaksanakan di Gantarangkeke.  Selain hasil 

olahan tangkapan ikan, makanan yang juga  wajib disajikan dalam Angnganre 

Ta’bala’na adalah kaloli, olahan yang terbuat dari beras ketan yang dibungkus 

dengan daun inru (aren),  Pada malam bulan purnama, pinati (pemangku adat) 

akan  naik ke Balla Lompoa  di Gantarangkeke untuk mempersembahkan kaloli 

dan ikan kering hasil tangkapan kepada Karaeng Loe, yang merupakan upacara 

inti dari pesta adat Pa’jukukang dan Gantarangkeke.12 

Dalam acara tradisional salah satu permainan menarik yang 

dipertunjukkan adalah seni silat khas Makassar,  yakni “A’Manca”. Dalam arena 

seluas 5×5 meter tersebut, para pa’manca  menunjukkkan aksinya berlaga dengan 

jurus-jurus yang elok, dan di saksiksikan oleh berbagai warga yang hadir. Selain 

pertunjukan“A’manca” (pertunjukan seni silat), ada juga “A’raga” atau (sepak 

                                                           
12 Andi Faradilla  Ayu  Lestari,  Arti penting pesta adat Pa’jukukang dan Gantarangkeke 

dalam kehidupan masyarakat kabupaten Bantaeng,  Sulawesi  Selatan,   (Artikel, Universitas 

Hasanuddin), diakses  pada 18   Oktober  2020. h. 4- 5. 
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bola takraw tradisional), dengan memainkan bola raga yang terbuat dari rotan. 

Pertunjukan permainan tradisional tersebut  dimulai dengan tarian Paolle, yang di 

iringi bunyi gendang dan kecapi. Permainan lain yang dipertunjukkan  

seperti“Cengke“ (permainan dengan melempar kayu).13 

Pesta adat  Gantarangkeke merupakan salah satu tradisi yang cukup penting 

bagi masyarakat kabupaten  Bantaeng secara umum. Bahkan tradisi ini rutin 

dilaksanakan  setiap tahunnya  sebagai wujud perhatian masyarakat dalam  

menjaga dan merawat tradisi kebudayaan lokal. Berangkat dari fakta tersebut, 

penulis mencoba untuk mengangkat dan menelusuri kembali tradisi ini dengan 

dua sudut pandang pertama, dari segi keberadaan, bagaimana Islam melihat  

tradisi  ini. Kedua, dari segi subtansial bagaimana  prosesi dan makna nilai-nilai 

yang terkandung dalam tradisi ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar masalah tersebut, rancangan penelitian ini menyoroti 

tentang Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam pada Pesta adat  

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam pada Pesta Adat  

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, yang kemudian diberikan rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana asal usul Pesta Adat Gantarangkeke? 

2. Bagaimana prosesi pelaksanaan Pesta Adat Gantarangkeke? 

3. Bagaimana wujud akulturasi antara budaya lokal dengan budaya Islam 

pada Pesta Adat Gantarangkeke? 

                                                           

13 Muhammad Sugiarto “Tradisi Pesta Adat Gantarangkeke bagi masyarakat kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng”, Sosial Landscape Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan, 

Vol. 2. No. 3 (2019), h.34. 
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C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian ialah fokus yang menjadi pusat dari sebuah penelitian 

tanpa menghilangkan objek yang lain. Fokus penelitian ini adalah Akulturasi 

Budaya Lokal dengan Budaya Islam pada Pesta Adat di Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

2. Deskripsi Fokus 

Akulturasi budaya lokal  dengan  Islam sangat erat kaitannya dalam adat 

atau tradisi, dengan adanya sentuhan Islam dan budaya lokal yang mampu 

melahirkan  akulturasi  karena adanya percampuran budaya, yang dimana 

percampuran budaya tersebut, memberikan pengaruh yang cukup positif 

terhadap masyarakat, dengan adanya peninggalan atau budaya lokal yang 

mampu meningkatkan  pemahaman masyarakat yang dapat menjurus 

terhadap kemusyrikan dengan sendirinya bisa  terkikis sedikit demi sedikit 

dengan sendirinya, oleh kerena itu, untuk mengetahui akulturasi budaya 

tersebut, penulis meneliti tentang  keberadaan atau latar belakang pesta adat 

Gantarangkeke, baik  sebelum maupun sesudah kedatangan Islam kemudian 

menjelaskan tentang bagaiamana proses atau tahap pelaksanaan mulai dari 

tahap awal hingga  tahap akhir dan penulis juga mengkaji tentang nilai-nilai 

akulturasi  mulai dari nilai sosial, ekonomi, religi (agama). 

D. Tinjauan Pustaka 

  Tujuan yang membahas tentang pesta adat Gantarangkeke masih bersifat 

umum. Melalui observasi peneliti masih sangat kurang tulisan yang membahas 

secara spesifik tentang nilai akulturasi Islam dalam tradisi tersebut, sehingga 

peneliti mencoba melahirkan karya ilmiah yang spesifik membahas  hal tersebut. 

Adapun beberapa referensi yang menjadi tinjauan pustaka peneliti diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Artikel yang berjudul “Tradisi Pesta Adat  bagi  masyarakat Kecamatan 

Kabupaten Bantaeng” yang ditulis Muhammad Sugiarto Jurnal ini mengulas  

tentang pesta adat Gantarangkeke dari prosesi, eksistensi serta bagaimana  
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masyarakat mempertahankan tradisi ini di tengah realitas tantangan  sosial 

masyarakat yang modern. Sekalipun dua rumusan masalah  dalam tulisan ini 

(prosesi dan eksistensi) selaras dengan rumusan masalah  yang peneliti 

angkat, tetapi tulisan ini sama sekali tidak menyoroti bagaimana tradisi ini 

jika dilihat  dalam kacamata Islam.14 

b. Skripsi yang berjudul “Kepercyaan Gantarangkeke dan  pengaruhnya 

terhadap kehidupan masyarakat Islam” yang ditulis oleh Isman Munandar 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar, yang secara umum penulis 

lebih mengarah kepada bagaimana pandangan masyarakat serta pengaruh 

tradisi ini terhadap agama islam yang dianut oleh masyarakat Kecamatan 

Gantarangkeke. Isman memakai pendekatan sosio-antropologis dengan 

melihat resistansi teologi smasyarakat dari tradisi ini. Kendati demikian, 

tulisan ini juga tidaks pesifik melihat bagaimana nilai akulturasi antara Islam 

dengan tradisi ini.15 

c. Artikel yang berjudul “Arti penting pesta adat dalam kehidupan masyarakat 

kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan”, yang ditulis oleh Andi Faradilla Ayu 

Lestari mahasiswa Universitas Hasanuddin, yang secara umum penulis  

menjelaskan sejarah pesta adat Gantarangkeke, rangkaian kegiatannya, arti 

pentingnya pesta adat Gantarangkeke, serta tantangan bagi para pelaksana 

pesta adat tersebut.16 

                                                           

14 Muhammad  Sugiarto, “Tradisi Pesta Adat Gantarangkeke bagi masyarakat 

kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng”, Sosial Landscape Journal Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial, (2019). 

15Isman Munandar, “Kepercayaan Gantarangkeke dan pengaruhnya Terhadap 

Kehidupan  Masyarakat  Islam”,  Skripsi, ( Makassar: Fakultas Ushuluddin,  Filsafat dan 

politik, UIN  Alauddin  2016). 

16Andi Faradilla  Ayu  Lestari, Arti penting pesta adat Pa’jukukang dan 

Gantarangkeke dalam kehidupan masyarakat kabupaten Bantaeng,  Sulawesi  Selatan,   

(Artikel, Universitas Hasanuddin), diakses  pada 18   Oktober  2020. 
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d. Skripsi yang berjudul “Tradisi Gantrangkeke dalam perspektif Sa’add Al-

Dzari’ah” yang ditulis oleh Husnul Maabi, mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Makassar, yang secara umum hanya menjelaskan tentang perspektif 

Sa’addAl_Dzariyah” terhadap tradisi Gantarangkeke dan tidak menjelaskan 

akulturasi terhadap budaya lokal dan budaya Islam pada pesta adat 

Gantarangkeke.17 

e. Artikel yang berjudul“Akulturasi Islam dalam budaya lokal”  yang di tulis 

oleh Muhammad Haramain. Jurnal ini mengulas tentang bagaimana akulturasi 

Islam dan lokal di Indonesia dalam tulisan ini mengemukakan keberhasilan 

Islam yang datang dari Arab berhasil  berdialog dan diterima dalam lanskap 

budaya  lokal yang telah lama mengakar di Nusantara, kendati demikian  

tulisan ini lebih mengarah kepada akulturasi Islam dan budaya lokal secara 

umum di Indonesia, tidak secara khusus antara akulturasi islam dan budaya 

lokal. 18 

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penulis menemukan persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian penulis, antara lain, Muhammad Sugiarto dan Isman 

Munandar “Tradisi pesta adat Gantarangkeke bagi masyarakat Kecamatan 

Gantarangkeke kabupaten Bantaeng” dan “Kepercayaan Gantarangkeke dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Islam”. Penulis membahas tentang 

tradisi pesta adat Gantarangkeke mulai dari pelaksanaan pesta adat  

Gantarangkeke  yang memiliki nilai positif  mulai  dari kemunculan  tradisi 

tersebut sampai dengan pelaksanaannya yang sampai sekarang masih 

dipertahankan dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi pesta adat yang 

                                                           

17Husnul Maabi “tradisi Gantrangkeke dalam perspektif Sa’add Al-Dzari’ah”, skripsi, 

(Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin 2021). 

18Muhammad Haramain “Akulturasi  Islam   dalam Budaya Lokal” jurnal Kuriositas 

Vol.11, No. 2, Desember ( 2017). 
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mencakup nilai budaya, nilai sosial, nilai ekonomi, serta menjelaskan tentang 

faktor masyarakat tetap melaksanakan tradisi pesta adat Gantarangkeke yang 

mempertahankan keberadaan atau eksistensi terkhususnya pada masyarakat di 

Kecamatan Gantarangkeke  serta membahas pandangan dan  sikap masyarakat 

tehadap kepercayaaan Gantarangkeke terhadap kehidupan masyarakat yang 

beragama Islam di Kecamatan Gantarangkeke. Adapun penelitian penulis Andi 

Faradilla Ayu Lestari dan Husnul Maabi yang sama-sama membahas tentang arti 

penting pesta adat Gantarangkeke dalam kehidupan masyarakat kabupaten 

Bantaeng.  

Berdasarkan Uraian singkat tinjauan pustaka tersebut dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa secara umum skripsi tersebut membahas tentang keberadaan 

pesta adat Gantarangkeke yang masih ada dan tetap dilestarikan karena memiliki 

arti  penting  terkhususnya pada masyarakat di Kecamatan Gantrangkeke, dan 

membahas tentang kepercayaan roh nenek moyang (Animisme) serta adanya 

keterkaitan dengan pembahasan judul skripsi penulis, namun berbeda pada fokus  

penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang Akulturasi budaya lokal dengan 

Budaya Islam pada Pesta Adat Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng yang dimana 

lebih mengarah pada konsep Akulturasi. 

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan latar belakang keberadaan pesta 

adat di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng.  

b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan prosesi dari wujud pesta adat di 

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 
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c. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan nilai-nilai akulturasi antara 

budaya lokal dengan budaya Islam pada pesta adat di Kecamatan 

Gantrangkeke Kabupaten Bantaeng. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat 

setempat dan dapat menerapkan apa yang tertuai di dalam kearifan lokal 

pada pesta adat di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

Kemudian penulis dapat mengetahui bagaimana pandangan masyarakat 

muslim pada pesta adat di Kecamatan Gantarangkeke, sekaligus memberi 

masukan kepada masyarakat muslim di Kecamatan Gantarangkeke 

tentang kearifan lokal yang termuat di dalam pesta adat. 

b. Kegunaan praktis, penelitian ini member manfaat yang baik bagi 

kalangan masyarakat terutama menyikapi kebenaran sejarah yang terjadi 

di masa lalu dan menjadi pelajaran di masa kini dan mendatang, oleh 

sebab itu diharapkan penelitian ini akan menjadi referensi penting tentang 

pola hubungan anatara ajaran Islam dengan Akuturasi budaya lokal pada 

pesta adat di Kecamatan Kabupaten Bantaeng.  

c. Kegunaan ilmiah, penelitian ini memberi sumbangsi yang berharga untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi hasanah keislaman 

dalam bidang teologi, khususnya dalam pengembangan pemikiran Islam.
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Konsep Kebudayaan 

1. Pengertian Kebudayaan 

Kata kebudayaan berasal dari kata sangkerta Buddhayah, yaitu bentuk jamak 

dari Budhi yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan dapat 

diartikan sebagai hal yang bersangkutan.1 

Hingga saat ini terdapat  lebih dari 179 pengertian kebudayaan, namun yang 

paling popular adalah kebudayaan yang dikemukakan oleh E.B Taylor tahun 

1897. Ia mengatakan bahwa kebudayaaan adalah pemahaman perasaan suatu 

bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan (knowledge), kepercayaan (belief), 

seni (art), moral (morals), hukum (law), adat-istiadat/kebiasaan (costum), dan 

pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat.2 Dalam kaitannya, 

cakupan kebudayaan menjadi sangat luas, seluas hidup manusia yang sangat 

beragam serta dapat digolongkan  dalam tujuh hal, yaitu:  

1. Kebudayaan sebagai keseluruhan hidup manusia yang kompleks, meliputi 

hukum, seni, moral, adat istiadat,dan segala kecakupan nilai, yang 

diperoleh manusia sebagai anggota masyrakat. 

2. Menekankan sejarah kebudayaan, yang mengandung kebudayaan sebagai 

warisan tradisi. 

3. Menekankan kebudayaan yang bersifat normative yaitu kebudayaan 

dianggap sebagai cara dan aturan hidup manusia, seperti cita-cita, nilai, 

dan tingkah laku. 

                                                           
1Koentjaraningrat,  “Pengantar Ilmu antropologi” (cet.IX;Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2009), h.5-6. 

2Dr. EstiIsmawati, Mpd: “Ilmu Sosial Budaya Dasar“ (Yogyakarta: penerbit Ombak, 

2012), h. 5-6.  
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4. Kebudayaan dari sudut dipandang sebagai langkah penyesuaian diri 

manusia terhadap lingkungan sekitarnya.  

5. Kebudayaan dianggap sebagai struktur, yang membicarakan pola-pola 

dan organisasi kebudayaan serta fungsinya. 

6. Kebudayaan sebagai hasil perbuatan atau kecerdasan karena kebudayaan 

adalah suatu yang membedakan manusia dengan hewan. 

7. Definsi kebudayan yang tidak lengkap dan kurang bersistem.3 

2. Wujud Kebudayaan 

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling 

sedikit tiga wujud, yaitu: 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks  ide-ide,  gagasan-gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Sebagai suatu 

kompleks gagasan, konsep pikiran manusia dan memiliki sifat abstrak. 

Wujud ini hanya terdapat dalam pikiran atau dalam otak penganutnya. 

Para ahli antropologi dan sosiologi menyebut kebudayaan ini sebagai 

sistem budaya (culture system). 

2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktifitas kelakuan berpola dari 

manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan ini bersifat lebih 

konkrit, dapat diamati atau di observasi, di foto atau difilmkan. Para 

ahli antropologi dan sosiologi menyebutnya sistem sosial (social 

system). 

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

manusia yang berinteraksi dan bergaul dengan sesamanya, 

mempergunakan peralatan yang juga merupakan hasil karya manusia itu  

sendiri. Budaya dalam  wujud benda-benda fisik ini sifatnya paling 

                                                           

3Abd.Rahim Yunus, “Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah dan Kebudayaan 

islam”, (fakultas Adab dan Humaniora UIn Alauddin Makassar, 2016).h.7. 
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konkrit, dan biasanya disebut kebudyaan fisik (physical culture atau 

material culture).4 

3. Unsur-unsur Kebudayaan 

Menurut Koentjaraningrat, Istilah universal menujukkan bahwa 

unsur-unsur kebudayaan  bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam  

kebudayaan semua bangsa yang tersebar diberbagai penjuru dunia. 

Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah : 

1. Sistem Bahasa 

2. Sistem Pengetahuan 

3. Sistem Sosial 

4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 

5. Sistem Mata Pencarian 

6. Sistem Religi 

7. Kesenian5 

B. Konsep Kebudayaan Lokal dan Islam 

Budaya merupakan bahasa belanda kultur dalam bahasa inggris culture 

dan dalam bahasa Arab adalah tsaqafah berasal dari bahasa latin colere yang 

artinya mengolah tanah atau bertani, dari segi arti ini berkembang arti culture 

sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”. 

Sedangkan kebudayaan adalah semua yang berasal dari hasrat dan gairah di mana 

yang lebih tinggi dan murni menjadi yang teratas memiliki tujuan praktis dalam 

hubungan manusia seperti music, puisi, agama, etik, dan lain-lain.6 Kontak antar 

                                                           

4Rista Rita Sari “Museum Budaya Sulawesi Selatan”, Skripsi (Makassar: fak.Teknik 

Universitas Hasanuddin,2020). h. 41. 

5Tasmuji, Dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar,Ilmu Budaya  Dasar, ( Surabaya: 

IAIN Sunan Ampel   Press, 2011), 160-165. Lihat   pula Jacobus Ranjabar,  Sistem Sosial Budaya 

Indonesia ; Suatu Pengantar (Bogor: Ghalia Indonesia,2006),h.20-23. 
6Joko Triprasetya,Ilmu budaya dasar (cet.3;Jakarta; PT Rineka Cipta,2009 )h.31 
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budaya masyarakat yang diyakini sebagai suatu bentuk kearifan lokal dengan 

ajaran  dan nilai-nilai yang di bawah oleh Islam tak jarang menghasilkan dinamika 

budaya masyrakat setempat. Kemudian, yang terjadi ialah akulturasi dan mungkin 

sikretisasi budaya, seperti praktek meyakini lokal. Secara spesifik, Islam 

memandang budaya lokal yang di temuinya dapat dipilih menjadi tiga: menerima 

dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan 

berguna bagi permulian kehidupan umat manusia.7 

Perjumpaan antara Islam dan tradisi lokal di Sulawesi Selatan tidak 

sepenuhnya bercorak akulturatif, tetapi terdapat banyak  kasus yang terjadi pada 

proses negosiasi kebudayaan bahkan terjadi proses pergulatan (econtering) 

kebudayaan, di mana budaya lokal masih begitu tampak dominan. Ketika Kultur 

Islam masuk, budaya lokal kehilangan  jati dirinya secara total. Budaya lokal 

dengan berbagai bentuk dan sistem kepercayaannya dan tradisinya masih tetap 

bertahan dan tidak serta merta berposisi inferior di hadapan budaya Islam yang 

datang, sehingga budaya lokal tetap  lestari, namun mengalami transformasi 

kebudayaan dan melahirkan suatu model kebudayaan baru yang merupakan hasil 

perpaduan antara Islam dan kebudayaan lokal yang telah ada sebelumnya, seperti 

inilah relasi Islam dan budaya lokal.8 

Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan bagian dari 

kebudayaan, tetapi tak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil 

dari agama. Hal ini seringkali menghubungkan ketika kita harus meletakkan 

agama (dalam hal ini Islam) dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. 

Koentjaraningrat misalnya, seperti ulasannya di atas tentang arti kebudayaan, di 

                                                           

7Misnayanti, Akulturasi budaya lokal dan budaya islam dalam adat pernikahan 

masyarakat desa keladi kecamatan suli barat Kabupaten Luwu (Makassar;Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar,2016),h.11 

8Idris Mahmudi. Jurnal Penelitian IPTEKS, Islam Budaya Gotong Royong dan Kearifan 

Lokal, (Vol 2 No.2, Universitas Muhammadiyah Jember,2017)h.454-455  
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mana ia mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia 

yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan 

karya, ia juga menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur universal yang terdapat 

dalam semua kebudayaan yaitu salah satunya adalah sistem religi. Pandangan di 

atas, menyatakan  bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan. 

1. Kebudayaan Lokal 

Secara bahasa kata kebudayaan merupakan kata sarapan dari kata 

sangkerta, “Budayah” yang merupakan bentuk jamak dari kata “budi” atau “akal”. 

Dengan demikian kata ke-budaya-an dapat diartikan denganhal-hal yang 

bersangkutan dengan akal kebudayaan adalah hal-hal yang merupakan hasil dari 

keseluruhan system gagasan, tindakan, cipta, rasa dan karsa manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang semua itu tersusun dalam kehidupan 

masyarakat. Istilah Kebudayaan memiliki kata dasar budaya yang merupakan 

terjemahan dari Kata Culturer, berasal dari bahasa inggris yang berarti mengolah, 

mengerjakan, mengacuh pada pengolahan tanah inilah yang kemudian dipahami  

sebagai sebuah budaya culturer.9 

Sedang pengertian “Budaya” seperti dikutip dalam Koentjaraningrat 

budaya berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu Buddhayah yang artinya budi atau 

akal. Lebih lanjut Koentjaraningrat menyimpulkan bahwa budaya adalah daya 

budi yang berupa cipta, kersa dan rasa, sedangkan kebudayaan merupakan hasil 

dari cipta, karsa dan rasa. Budaya juga disebut dengan culture (dalam bahasa 

inggris) yang berarti mengolah atau mengerjakan. Dari situlah arti kultur (yang 

berasal dari kata culture) dikembangkan menjadi daya aktifitas manusia untuk 

memproses alam. Agar lebih afirmatif, pengertian budaya dalam KBBI juga 

                                                           

9Mutia Mutahhara, ”Tradisi Apparallu  di desa Erelembang”, Skripsi (Makassar: 

Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin 2022).h.18. 
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berarti pikiran, akal budi dan adat istiadat.10 Jadi dapat disimpulkan, adat, tradisi, 

dan budaya adalah satu kesatuan yang berbicara tentang kebiasaan, tingkah laku 

atau cara hidup manusia yang dilakukan secara turun-temurun. 

Para ahli kebudayaan memberi pengertian budaya lokal sebagai berikut : 

a. Superculture, kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, 

contohnya kebudayaan nasional. 

b. Culture, lebih khusus, misalnya berdasarkan golongan etnis, profesi, 

wilayah atau daerah, contohnya budaya bugis. 

c. Subculture, merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah culture, tetapi 

tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya 

gotong royong. 

d. Counter-culture, tingkatan yang sama dengan subculture, yaitu bagian  

turunan dar iculture, tetapi counter-culture ini bertentangan dengan 

kebudayaan induknya, contohnya budaya individualisme.11 

 

Menurut Ismail Nawari, yang dimaksud budaya lokal adalah gagasan, pola 

tinkah laku dan hasil tingkah laku manusia dalam suatu kelompok masyarakat. 

Budaya  lokal sebenarnya terus berkembang dimasyarakat dan disepakati serta 

dijadikan pedoman bersama. Sumber budaya lokal tidak hanya berupa nilai, 

kegiatan dan hasil kegiatan tradisional nenek moyang masyarakat setempat, tetapi 

budaya lokal mencakup semua budaya yang berlaku dalam masyarakat dan 

bersifat unik serta hanya berkembang pada masyarakat tertentu.12 

                                                           

10Aplikasi KBBI V 0.4.0. Beta (40), Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 

Kemendikbud RI 2016-2020. 

11Abidin, Yusuf Zainal dan Beni Ahmad Saebani.2014.Pengantar system sosial Budaya di 

Indonesia. Bandung: Pustaka setia. h.167. 

12Ismail Nawari, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal. (Bandung: Lubuk Agung, 

2011), h. 43. 
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2. Kebudayaan Islam 

  Islam adalah agama yang berkembang pesat di Indonesia. Secara teologis 

Islam merupakan nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan transenden. 

Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural 

dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Hal ini menandakan 

perkembangannya yang aktual sehingga peradaban Islam dapat diakui oleh 

dunia.13 

  Secara bahasa, kata Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata 

“salima” yang mempunyai arti “selamat”. Berdasarkan kata “salima”  tersebut 

maka terbentuk kata “aslama” yang memiliki arti “menyerah, tunduk, patuh, dan 

taat”. Kata “aslama” menjadi pokok kata Islam. Sehingga orang yang melakukan 

“aslama” atau masuk Islam dinamakan muslim yang berarti orang itu telah 

menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah Swt, dengan 

melakukan “aslama” maka orang itu terjaga dari keselamatannya di dunia dan di 

akhirat. Selanjutnya dari kata “aslama” juga terbentuk kata “silmun” dan 

“salamun” yang berarti “damai”. Maka Islam dipahami sebagai ajaran yang cinta 

damai. Oleh karena itu, seseorang yang menyatakan dirinya muslim harus damai 

dengan Allah Swt. dan sesamanya manusia.14 

  Adapun pengertian Islam dari segi istilah mengacu kepada agama yang 

bersumber kepada wahyu yang datang dari Allah Swt, bukan  berasal dari manusia 

dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad Saw. Dengan kata lain, Islam 

adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt, melalui wahyu yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad Saw, untuk dilaksanakan oleh umat Islam tanpa 

                                                           

13Mastanning, “Mattoana Arajang  Di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone”, Jurnal 

Rihlah Vol. III No. 1 Oktober  (2015), h. 128.  

14A. Salim, “Keterangan Filsafat tentang Tauhid”,  Takbir dan Tawakkal, Jilid II, 

(Jakarta:Tintamas , 1986),h.24.  
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terkecuali tanpa dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, watak dasar adalah 

pandangan yang sepenuhnya normative dan orientasinya sepenuhnya legal dan 

formalistis. Islam harus diterima secara utuh oleh semua hukum yang diterapkan 

dalam  kehidupan bermasyarakat disemua tingkatan.15 

  Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya. Karena Islam 

berasal dari Jazirah Arab, maka Islam masuk ke Indonesia tidak terlepas dari 

budaya Arabnya. Kedatangan Islam dengan segala komponen budayanya di 

Indonesia secara damai telah menarik simpati sebagian besar masyarakat 

Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari situasi politik yang tengah terjadi saat itu. 

Salah satu alasan mengapa Islam mudah diterima oleh masyarakat adat adalah 

karena sifat Islam yang akomodatif (bersifat menyesuaikan diri) terhadap budaya 

Islam. Selain itu, ajaran Islam diterima masyarakat secara damai karena melalui 

pendekatan adaptasi. Islam memiliki dua aspek, yaitu dari segi agama dan saling 

mempengaruhi karena membentuk integrasi.16 

3. Akulturasi Budaya 

  Akulturasi ialah percampuran dua hal yang saling melengkapi. Istilah 

dalam antropologi mempunyai beberapa makna (acculturation, atau culture 

contact) semua menyangkut konsep mengenai proses social yang timbul apabila 

sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-

unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat-laun 

diterima diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya 

kebudyaan itu. 

  

                                                           

15Abdurrahman Wahid, Pergaulan  Negara  Agama dan Kebudayaan, (Cet. II Depok: 

Desantar, 2001),h.101.   

16Syamzan  Syukur,  Islamisasi Kedatuan luwu pada  Adab  XVII,  (Jakarta:  Departemen 

Agama RI,  Badan  Litbang dan Diklat Puslit Lektur Musthalahatwa Keagamaan, 2009),h.32. 
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Ada beberapa hal yang harus dipertahankan dalam proses akulturasi : 

1. Keadaan sebelum proses akulturasi dimulai 

2. Para individu pembawa unsur-unsur kebudayaan asing 

3. Saluran-saluran yang dilalui oleh unsur-unsur kebudayaan asing untuk 

masuk kedalam kebudayaan penerima 

4. Bagian-bagian dari masyarakat penerima yang terkena pengaruh 

5. Reaksi para individu yang terkena unsur-unsur kebudayaan asing 

Akulturasi merupakan proses sosial yang terjadi apabila kelompok 

manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang 

berbeda, dengan kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah didalam 

kebudayaan tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan tanpa  

menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri.17 

Akulturasi adalah sebuah proses perubahan dalam benda-benda 

peninggalan, kebudayaan, dan kepercayaan yang terjadi sebagai hasil dari sebuah 

kontak dengan masyarakat yang berbeda tradisi atau kebudayaan. Istilah 

akulturasi dapat juga digunakan untuk merujuk pada hasil perubahan-perubahan 

tersebut”.18 

Menurut Koentjaraningrat, akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila 

suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan 

unsure-unsur dari suatu kebudayaan asing  dengan sedemikian rupa sehingga 

unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima kedalam kebudayaan 

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian itu sendiri.  

                                                           
17Misnayanti, Akulturasi budaya lokal dan budaya islam dalam adat pernikahan 

masyarakat desa keladi kecamatan suli barat Kabupaten Luwu (Makassar: Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar,2016),h.11 

18Jhn Wiley & Sons, The New Encyclopaedia Britannica-Micropaedia – Vol 10, (United 

States: Incorporated, 1979),h.59. Dikutip dalam: M. Ardiansyah. Tradisi Ngaha Kared Sebagai 

Manifestasi Rasa Syukur dan Tolak Bala pada Masyarakat Bima, Skripsi, Makassar: Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2021, h. 18. 
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Kata akulturasi juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan kata 

difusi. Persamaanya, difusi dan akulturasi memerlukan adanya suatu kontak. 

Tanpa kontak, proses keduanya tidak dapat berlangsung. Perbedaanya, difusi 

berlangsung tetapi kadang tidak secara berkelanjutan, sedang akulturasi 

memerlukan hubungan dekat dan berkesinambungan. Contoh dari sebuah 

akulturasi ialah kebudayaan Hindu memasuki kebudayaan Bali, menjadi 

kebudayaan Hindu-Bali. Unsur-unsur kebudayaan Bali tidak akan hilang atau 

tetap bertahan walaupun sudah dimasuki kebudayaan Hindu. Proses akulturasi 

sendiri sudah ada sejak manusia melakukan kontak antara dua kebudayaan 

berbeda. 

Koentjaraningrat mengemukakan teori-teori dalam berakulturasi. 

Menurutnya, agar Islam dan budaya lokal dapat berakulturasi, maka diperlukan 

teori-teori sebagai berikut: 

1. Principle ofutility; artinya unsur-unsur kebudayaan itu harus dapat 

dimanfaatkan untuk  menggantikan  unsur-unsur kebudayaan lama. Misalnya, 

tradisi bancakan dalam Islam dapat menggantikan tradisi kurban atau sesajen. 

2.Principle of function; artinya unsure kebudayaan itu harus mampu 

menggantikan fungsi kebudayaan lama. Misalnya, tradisi ziarah makam dalam 

Islam menggantikan tradisi pemujaan arwah  leluhur. 

3. Principle of concreteness; artinya unsure kebudayaan baru harus dapat 

dipergunakan dengan konkret dalam  masyarakat. Misalnya, salat sebagai 

pengganti pemujaan untuk menghormati arwah leluhur dan penyembahan 

kepada dewa-dewa dan roh. 

4. Principle of early; artinya unsur-unsur kebudayaan baru itu sesuai dengan 

budaya yang pertama kali dipelajari dalam proses masyarakat yang didatangi 
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itu. Misalnya, penghormatan Islam terhadap bangsa Indonesia yang sejak dulu 

menghormati kepala suku, para dukun, serta  para pendeta. 

5. Principle of integration; artinyaunsur-unsur kebudayaan itu dapat 

diintegrasikan dengan pola-pola kebudayaan yang didatanginya. Misalnya, 

unsur kekeluargaan, unsur demokrasi, unsur sosial dangan sedekah maupun 

ibadah dari ajaran Islam dapat diintegrasikan dengan pola-pola kehidupan 

lokal.19 

Secara bahasa akulturasi budaya terdiri dari dua kata, yaitu akulturasi dan 

budaya. Akulturasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti percampuran 

dua kebudayaan  atau  lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi.  

Sedangkan budaya  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pikiran atau 

akal budi. Akulturasi budaya biasa terjadi di Indonesia. Biasanya akulturasi 

budaya ini bisa terbentuk ketika ada individu atau  kelompo kmasyarakat yang 

memiliki budaya sendiri masuk kedalam  sebuah wilayah yang sudah memiliki 

budaya  sendiri. Lambat laun kedua budaya yang berada pada satu tempat tersebut 

akan terakulturasi secara alam.  

  Jadi akulturasi bisa dikatakan dua aspek yang saling berhubungan yaitu 

adanya percampuran antara budaya satu dengan budaya lainnya tetapi tidak 

menghilangkan budaya yang sudah ada sebelumnya tetapi hanya mengalami 

percampuran dan budaya sebelumnya akan tetap bertahan walau sudah dimasuki 

kebudayaan yang baru.

                                                           

19Koenjtraningrat ,Beberapa Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan-

Penyeledikan Masyarakat dan kebudayan Indonesia, (Cet. I; Jakarta: 1958), h.433-434. 

Dikutipdalam: M. Ardiansyah, Tradisi Ngaha Karedo Sebagai Manisfestasi Rasa Syukur dan 

Tolak Bala 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan analisis deskriptif, data yang 

digunakan adalah   penelitian lapangan (filed research) sebagai sumber primer dan 

data pustaka (library research) sebagai data pendukung, penulis melakukan 

pengumpulan  data  dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.  

B. Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan  Dampang, Kecamatan 

Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng yang  merupakan lokasi dari pesta adat 

Gantarangkeke. Peneliti memilih lokasi ini, karena di daerah tersebut masih 

melestarikan keberadaan pesta tahunan tersebut. 

C. Pendekatan penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan sejarah digunakan dalam penelitian ini untuk lebih, mudah 

melihat suatu peristiwa  yang terjadi di masa lalu dan mampu melihat budaya 

yang ada pada masyarakat terkhususnya di Kecamatan Gantarangkeke, karena 

manusia merupakan makhluk hidup yang berada dalam lingkup ruang dan waktu 

dari sebuah budaya. 

2. Pendekatan Antropologi 

Melalui pendekatan antropologi ini sebagaimana diketahui adalah ilmu yang 

mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Dalam hal ini pendekatan 

antropologi berusaha mencapai pengertian tentang mahluk manusia yang 

mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat, kebudayaan dan 
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kepercayaannya sehingga diharapkan islamisasi dapat dilihat dari sudut pandang 

manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan.1 

3. Pendekatan Sosiologi Agama 

Pendekatan Sosiologi Agama adalah bentuk pendekatan dengan melihat 

keyakinan agama dalam masyarakat yang meletakkan ritual keagamaan dan 

bentuk tradisional seperti agama Islam, Hindu, dan Kristen. Pendekatan yang 

dilakukan kepada masyarakat untuk melihat hubungan sosial antar individu 

maupun kelompok dengan kelompok lainnya sebagai suatu yang mempunyai 

ikatan yang begitu kuat dan mempelajari bagaimana hubungan masyarakat dengan 

alam.2 Pendekatan agama ialah suatu pendekatan dengan melihat keyakinan 

agama disuatu masyarakat dengan adanya ritual yang berbentuk tradisional. 

D. Sumber Data  

  Data adalah informasi yang di dapat dari hasil penelitian baik berupa angka 

maupun sifat. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data penelitian 

diperoleh. Peneliti dalam memperoleh data bersumber dari data primer dan 

sekunder. 

1. Data Primer 

  Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber 

utamanya ketika melakukan wawancara dengan narasumber.Sumber data primer 

dalam penelitian ini yakni tokoh masyarakat, masyarakat, dan tenaga pendidik. 

2. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari catatan, buku, 

majalah, artikel, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder juga dari pemerintahan 

                                                           

1Ahmad Yani, ”Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII”, Skripsi (Makassar: Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Alauddin 2016), h. 33. 

2Panggalo, “Akulturasi budaya masyarakat pluralis pada adat pernikahan jawa di desa 

mekarsari Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin, 2021),h.  27. 
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setempat seperti data dari kantor desa yang mendukung penelitian ini, selain itu 

data sekunder juga di peroleh dari dokumentasi seperti foto/ video, rekaman suara 

dan lain-lain pada saat penelitian. 

E. Metode pengumpulan Data 

 Metode  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1.Observasi 

  Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau 

oran lain. Seperti ciri-ciri, motivasi, perasaan-perasaan dan itikat orang lain. 

Kesemuanya ini merupakan salah satu bentuk  observasi perilaku manusia. 

Observasi adalah teknik akuisis data yang digunakan setelah mengamati penelitian 

terhadap objek penelitian yang di pelajari.3 

2.Wawancara 

  Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi baik yang telah 

tertulis atau secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk 

memperoleh suatu infornasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan 

tokoh masyarakat, pemangku adat dan informan lainnya. Wawancara yang 

terencana sebaiknya dilengkapi dengan interview guide (pedoman wawancara) 

dalam bentuk sejumlah daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. 4 

3. Dokumentasi 

  Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu catatan yang tertulis atau gambar 

yang tersimpan tentang suatu yang sudah terjadi. Dokumentasi merupakan bukti 

yang nyata seperti foto, video, perekam audio (suara), yang bisa diambil atau 

dipelajari dalam proses meneliti. 

                                                           

3Hajanawati “Pandangan Masyarakat Terhadap Briang  (kawin lari) akibat tingginya 

Belis  di tinjau dari hukum Islam”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin 

2021).h.58. 

4Ida Bagus G de Pujaastawa “ Teknik wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan 

Bahan Informasi” ,( Fak. Sastra Dan Budaya Universtitas Udayana 2016) h.6. 
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F. Metode Analisis Data 

Pada prinsipnya metode analisis data adalah suatu langkah yang ditempuh 

oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan 

melalui metode pengumpulan data yang telah diterapkan. Dalam menganalisis 

data peneliti akan memilih data mana yang penting dan yang akan dipelajari 

kemudian membuat kesimpulan sehingga memudahkan diri sendiri dan orang lain 

memahami objek yang akan dikaji. Dalam pengolahan data digunakan metode-

metode sebagai berikut: 

1) Tahap Analisis Data 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga member kemungkinan  akan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

c. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-

menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, 

peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan 

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

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.5 

 

 

                                                           

5Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Vol.17 No. 33, 

2018. hal.91-94. 
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2) Jenis Analisis Data 

Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

a. Analisis Konten 

Analisis konten adalah penelitian yang bersifat pemahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media 

massa. 

b. Analisis Naratif 

Penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal 

cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi, seperti 

dongeng, dan lainnya. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari 

orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku melalui 

wawancara. 

c. Analisis Semiotika 

Analisis semiotic merupakan teknikan alisis data kualitatif yang 

bertujuan untuk menemukan atau menganalisis simbol atau tanda dalam 

teks dengan sistematis. Semiotic dikenal dengan istilah tanda, yaitu 

sesuatu yang menggambarkan sesuatu yang lain. 

3) Bentuk Analisis Data 

1. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat 

khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

Maksudnya, mengkaji mulai dari hal-hal yang bersifat khusus, 

kemudian menarik kesimpulan secara umum mengenai tradisi 

tersebut. 

2. Metode Deduktif, yaitu menganalisis data dari masalah yang bersifat 

umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. Maksudnya, 

mengkaji dan mengumpulkan data yang terkait dengan tradisi 
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dimulai dengan hal-hal yang bersifat umum mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan tradisi tersebut, sehingga bisa ditarik 

kesimpulan secara khusus mengenai tradisi tersebut.  

3. Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding-

bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang 

lainnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A.  Gambaran Umum Kecamatan Gantarangkeke 

  Gantarangkeke berasal dari dua kalimat yaitu Gantarang dan keke. Kata 

Gantarang memiliki arti yakni nama seorang raja pada masa lampau sedangkan 

kata keke sendiri artinya daerah yang digali parit/sungai yang merupakan batas 

wilayah kekuasaan raja, Kecamatan Gantarangkeke terbentuk pada tahun 2006, 

Kecamatan Gantarangkeke adalah hasil pemekaran Kecamatan Pa’jukukan dan 

Kecamatan Tompobulu yang terdiri dari 4 desa dan 2 kelurahan.1 

Kecamatan Gantarangkeke adalah  satu Kecamatan di Kabupaten 

Bantaeng yang memiliki luas 52,92 km dilihat dari topografi dan kontur tanah, 

Kecamatan Gantarangkeke secara umum perkebunan, persawahan, dan perbukitan 

yang berada pada ketinggian 150 sampai dengan 200 meter diatas permukaan laut 

dengan suhu rata-rata berkisar antara 20-30 derajat celcius. Kecamatan 

Gantarangkeke terdiri dari 2 kelurahan dan 4 desa. Jarak tempuh dari ibu kota 

Kabupaten Bantaeng kurang lebih dari 17 kilometer dengan waktu tempuh 25  

menit. Batas-batas administrative pemerintahan Kecamatan Gantarangkeke adalah 

sebelah utara perbatasan dengan Kecamatan Tompobulu, sebelah timur berbatasan 

dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Pa’jukukang dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bantaeng dan 

kecamatan Eremerasa.2 Gantarangkeke merupakan salah satu dari 8 Kecamatan 

yang ada di Lintang Selatan dan 120 02’19 Bujur Timur.3 Kabupaten Bantaeng 

terletak pada posisi antara 050’01’’  Adapun batas-batas wilayah Kecamatan 

Gantarangkeke antara lain: 

                                                           
1Siti Nur Aryani. Opsi pascasarjana. Islam agama perlawanan.http://Islami liberal.com.id 

dakses 16 sep 2022 
2Husnul Maabi , “ Tradisi Gantarangkeke dalam perspektif sadd Al- dzari’at “, h.41. 
3 profil kecamatan gantarangkeke 
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Timur Kec. Pa’jukukang dan 

Kab. Bulukumba 

Utara Kec. Tompobulu 

Barat Kec. Banateng dan  

Kec. Eremerasa 

Selatan Kec. Pa’jukukang 

Luas Kecamatan Gantarangkeke 52,95 Km atau hanya kurang lebih 

13,38% dari luas kota Kabupaten Bantaeng, jarak tempuh dari Kabupaten 

Bantaeng menuju Kecamatan Gantarangkeke kurang lebih 30m dengan jalan yang 

bagus. 

1. Pemerintahan 

Kecamatan Gantarangkeke memiliki 4 desa 2 kelurahan diantaranya 4 desa 

(Bajiminasa, Kaloling, Tombolo dan Layoa) dan 2 kelurahan yaitu 

(Gantarangkeke dan tanahloe). Menurut data darikantor wilayah Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, masing-masing desa/kelurahan membawahi 

beberapa dusun, RK/RW dan RT. Adapun jumlah  RK/RW sebanyak 66 dan 

jumlah RT sebanyak 136. 

2. Penduduk 

Jumlah penduduk Kecamatan Gantarangkeke adalah 18.721 jiwa yang 

terdiri dari 9.349 laki-laki dan 9.372 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 

5.4226 KK. 
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Tabel: 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Gantarangkeke 

N

o

  

Desa/ 

Kelurahan 

Dusun/ 

RW 
RT KK 

Laki-

laki 
Perempuan 

Jumlah 

Penduduk 
Ket 

1 Kel. 

Gantarangkeke 
4 14 853 1.480 1.544 3.024 

 

2 
Kel. Tanah Loe 7 14 763 1.205 1.173 2.378  

3 Desa Tombolo 5/12 27 872 1.387 1.367 2.754  

4 Desa Kaloling 8/16 32 1.212 1.497 1.438 2.935  

5 Desa 

Bajiminasa 
7/20 42 1.313 1.935 1907 3.788 

 

6 Desa Layoa 6/12 24 1.266 1.845 1.943 3.788  

 JUMLAH 37/60 153 5.426 9.349 9.372 18.721  

 Sumber: Kantor Kecamatan Gantarangkeke 

3.  Kondisi Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Gantarangkeke 

mengalami 

Peningkatan dari period sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari peningkatan daya 

beli masyarakat serta berkurangnya KK miskin menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS). Pengembangan potensi unggulan Kecamatan Gantarangkeke yang 

perlu diperhatikan dan dikembangkan serta telah dilaksanakan adalah dalam 

bidang perkebunan seperti coklat, jagung, jambu mete. Bidang pertanian 

seperti padi, bidang peternakan seperti sapi, kuda, kambing, ayam, itik serta 

bidang perdagangan dan jasa-jasa.4 

                                                           
4 Musrembang  RKPD Kabupaten Bantaeng 2021,h.3 
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Tabel: 2 Data Pelaku Usaha Ekonomi Kecamatan Gantarangkeke 

N

o

  

Desa/Kel 
JML 

Umum 

Toko/

Kios 
Bengkel 

Hasil 

Bumi 
Salon DLL 

1 Layoa 85 22 5 24 3 31 

2 
Bajiminasa 78 43 10 12 2 11 

3 Kaloling 91 41 9 15 3 23 

4 Tombolo 114 65 11 14 5 19 

5 
Gantarangkeke 73 38 6 9 3 17 

6 Tanah Loe 65 26 6 8 3 22 

 

JUMLAH 506 235 47 82 19 123 

Sumber: Kantor Kecamatan Gantarangkeke 

4.Pendidikan 

Perkembangan dunia pendidikan dalam lingkup Kecamatan Gantarangkeke 

tidak lepas dari partisipasi penduduk setempat dari tahun  ketahun  dalam hal ini 

secara tidak langsung membantu pemerintah dan instansi sekolah untuk mencapai 

tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Partisipasi penduduk semakin bertambah dari tahun ketahun. Hal tersebut 

berkaitan dengan adanya berbagai macam program pendidikan yang  telah di 

keluarkan  oleh pemerintah agar  lebih mampu meningkatkan kesempatan para 

generasi muda penerus bangsa untuk memperoleh bangku pendidikan yang  lebih 

baik lagi, hal tersebut tentunya di  dukung oleh penyediaan berbagai macam 

sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai. 
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Tabel: 3 Jumlah Sekolah  Tingkat SD, SLTP dan SLTA di Kecamatan 

Gantarangkeke 

No Desa/ 

Kel 

SD SLTP SLTA Ket 

1 Gantarangkeke 2 2 1  

2 Tanah Loe 2 1   

3 Tombolo 3 1 1  

4 Kaloling 3 1   

5 Bajiminasa 4 3 1  

6 Layoa 2 1 1  

 JUMLAH 16 9 4  

Sumber: Kantor Kecamatan Gantarangkeke 

B. Asal Usul Pesta Adat Gantarangkeke     

Pesta adat gantarangkeke merupakan acara adat tahunan yang digelar  setiap 

tahun dengan berbagai rangkaian acara yang melibatkan pinati (pemangku adat) 

dan masyarakat lainnya, pesta tahunan ini memiliki banyak rangakain seperti 

tarian, permainan alat musik  dan beserta permainan tradisional.  

Upacara pesta adat gantarangkeke merupakan salah satu tradisi 

masyarakat gantarangkeke yang masih dianggap mempunyai nilai-nilai yang 

cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat gantarangkeke. Adat gantarangkeke 

merupakan salah satu tradisi yang turun temurun yang dilaksanakan setiap tanggal 

10 Sya’ban sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. 

Awal dilaksankan tradisi adat gantarangkeke sejak abad ke 14, jauh 

sebelum kedatangan ajaran Islam, masyarakat bugis Makassar telah menganut 

kepercayaan Animisme dan Dinamisme, dimana masyarakat masih mempercayai 

keberadaan dewa, kekuatan yang terdapat pada benda-benda mati serta 
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kepercayaan roh-roh nenek  moyang. Masyarakat Bantaeng pada masa itu 

mengabdi dan memberikan penghormatan kepada roh leluhur melalui “Attoana” 

yang artinya memberikan sesajian untuk mendapatkan keberkahan dan menolak 

bala atau bencana. 

Tradisi gantarangkeke ini sangat lekat dengan pertunjukan seni tari dan 

seni silat khas Makassar “A’manca”. Pesta adat gantarangkeke ini masih 

dilaksanakan sehingga menjadi turun-temurun dilanjutkan oleh ahli waris Raja 

gantarangkeke hingga pinati (pelaksana adat atau tradisi yang menjaga rumah 

adat Balla Lompoa). 

Tradisi pesta adat gantarangkeke lokasi pelaksanaannya dilakukan di 

kawasan adat gantarangkeke, pada perayaan pesta adat gantarangkeke kaum 

bangsawan, perangkat adat dan rakyat biasa semuanya berkumpul melakukan 

pertemuan untuk saling bersilaturahmi dan bersukaria diantara mereka. Dalam 

pertemuan itu mereka bersama-sama meyaksikan seni silat atau a’manca, 

kesenian seperti tari paolle dan permainan tradisional seperti a’gasing (permainan 

gasing), a’longga (adu betis), a’raga (sepak takraw), cengke (lempar kayu). 

Bagi masyarakat gantarangkeke Kabupaten Bantaeng pesta ini sangat 

penting, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang ikut ambil bagian dari 

tradisi tersebut karena faktor utamanya itu masyarakat Bantaeng masih 

mempertahankan kebudayaan dan  adat tersebut. Kebanyakan masyarakat 

Bantaeng melestarikan budaya tersebut agar generasi di masa sekarang lebih 

mengetahui tentang isi budaya sendiri sehingga dapat menarik minat generasi-

generasi yang akan datang agar tetap melestarikan budaya tersebut. 

Pesta adat gantarangkeke dilakukan oleh masyarakat Kabupaten 

Bantaeng karena mempunyai satu kesatuan untuk melestarikan  pesta adat 
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gantarangkeke yang memiliki ciri khusus yang akan dilaksanakan menjelang 

datangnya bulan  suci Ramadhan. 

1.  Kepercayaan Masyarakat Gantarangkeke 

Kepercayaan Gantarangkeke  ini tidak serta merta muncul  begitu  saja, 

melainkan adanya sesuatu yang melatar belakangi kepercayaan ini, untuk 

memperoleh data atau keterangan dari fenomena tersebut maka kita harus 

mengetahui tentang  bagaimana asal muasal proses kemunculan tradisi ini melalui 

fakta-fakta sejarah yang ada dan juga melalui wawancara yang telah penulis 

lakukan bersama dengan Pinati atau pemangku adat, tokoh masyarakat di 

Kecamatan Gantarangkeke. 

Gantarangkeke merupakan gabungan dari dua  suku kata yaitu 

“Gantarang” dan “keke”, kata “Gantarang” biasa diartikan sebagai nama seorang 

raja pada masa lampau, akan tetapi setelah meninggalnya raja tersebut, maka 

namanya digunakan sebagai kampung di wilayah tersebut yang sekarang dikenal 

dengan nama Kecamatan beserta Kelurahan Gantarangkeke, sedangkan kata 

“keke” merupakan daerah yang ada didalamnya digali parit yang diartikan sebagai 

batas kekuasaan raja pada wilayah tersebut. 

Kepercayaan gantarangkeke merupakan  rangkaian acara tahunan yang 

diadakan di kampung Gantarangkeke Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Bantaeng. Pesta adat ini adalah tradisi turun temurun yang dipercaya oleh 

masyarakat setempat mampu membawa keberkahan bagi kehidupan. Seperti yang 

dikatakan oleh Daeng Anti (47) bahwa : 

       “Riolona inne into kepercayaanga iamintu sabana niatu manarunga 
konne ri Gantarangkeke, tau anre nikusseki assalana battu timae, anre 
todo niassengi tau toana surang bijang pammanakanna, lampa niatodo 
kelebihanna jari ia minjo angerang barakka konne rikamponga naniangka 
tongmi anjari rajana konne rikamponga”   
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Artinya : 

“Kepercayaan ini berasal dari cerita orang dahulu atau nenek moyang 
bahwasanya dahulu ada seorang Tumanurung di Gantarangkeke, yang 
tidak diketahui asalnya dari mana, tidak diketahui pula orang tuanya 
beserta keluarganya, selain itu ia juga memiliki kelebihan yang dipercaya 
mendatangkan keberkahan di daerah tersebut, sehingga dia diangkat 
sebagai raja”5 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kepercayaan gantarangkeke berawal  

dari orang terdahulu yang disebut tumanurung yang asalnyaa  tidaklah diketahui 

dari mana, yang meemiliki kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia 

biasa, meskipun asalnya tidaklah diketahui tetapi masyarakat pada  waktu itu 

meeyakini tumanurung ini membawa keberkahan bagi daerah mereka. 

 

Daeng Tati (55) juga mengungkapkan bahwa : 

     “Riolo sejarana anne Gantarangkeke nasaba nianaminjo tumanurunga  
mae angering kabajikang, ka ia minjo joka tumanurunga sisalai surang 
jokatu biasayya ka iya loekulle nagaukang anu tala kullea nagaukang 
tumaraenganga tau tu biasayya” 

Artinya: 

     "Acara Gantarangkeke ini muncul karena adanya Tumanurung yang datang 
membawa kebaikan, Tumanurung ini berbeda dengan manusia pada 
umumnya, ia bisa melakukan dan mengerjakan hal-hal yang tidak bisa 
dilakukan oleh manusia biasa”6  

Berdasarkan data yang diperoleh narasumber diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa gantarangkeke ini muncul karena adanya tumanurung  

yang datang dengan membawa keberkahan, terkhususnya di kawasan  pesta adat 

gantarangkeke dan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia pada 

umumnya. 

2.  Tempat – tempat dan bentuk kepercayaan di Gantarangkeke 

a. Balla Lompoa ( Rumah Besar), merupakan rumah tua yang pada dasarnya 

berukuran sangatlah kecil, dikatakan besar karena  rumah tersebut rumah 

                                                           
5Daeng  Anti (47 Tahun), Masyarakat Gantarangkeke, Wawancara, 11 Januari 2023 
6Daeng Tati (55 tahun), Masyarakat Gantarangkeke, Wawancara, 11 Januari 2023 
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kebesaran bagi masyarakat Gantarangkeke. Balla Lompoa ini merupakan 

salah satu rumah yang paling diagungka, dan paling sering didatangi 

pengungjung baik masyarakat setempat ataupun masyarakat dari luar, di 

dalam Balla Lompoa terdapat banyak benda-benda sakral seperti pakaian raja, 

baju penari, badik, batu kulau (batu pusaka), gendang, minyak Gantarangkeke 

(minyak yang dipercaya  masyarakat sebagai obat). Konon katanya untuk bisa 

naik ke Balla Lompoa tidak diperbolehkan memakai baju hitam tetapi hanya 

baju putih dan berbaju merah dan dalam keadaan suci. Seperti yang dikatakan 

oleh Daeng Tati (55) bahwa : 

    “ Anrena kulle sambarang tau nai konne diballa, apalagi joka tu a’rarayya, 
tubattua attoa tau mate na anrepana lebba anrio, surangtu abaju 
lekleleng, tu baju kebopa surang baju eja nakulle naik konne dibbalaka 
pole natau niaka paparalluna.” 

Artinya : 

     “Tidak diperbolehkan sembarang orang yang naik di rumah ini, seperti 
orang yang sedang menstruasi, orang yang dari melayat dan belum mandi, 
orang yang berbaju atau berpakaian hitam, hanya orang yang berpakaian 
berwarna putih dan berwarna merah yang bisa naik dirumah ini dan orang 
yang memiliki kepentingan tertentu.” 7 

 

Berdasarkan  pernyataan narasumber tersebut, dapat dipahami bahwa rumah 

kebesaran yang  ada di gantarangkeke rumah yang  disucikan karena tidak 

sembarang orang yang di perbolehkan  untuk  naik berkunjung di rumah tersebut.  

b. Pocci’ Buttayya (Pusar Tanah) ialah salah satu tempat yang dianggap sakral 

oleh masyarakat Gantarangkeke. Pocci’ Buttaya  tidak jauh letaknya di balla 

lompoa, hanya berjarak kurang 30 meter, banyak yang mempercayai pocci’ 

buttayya tempat sakral, karena  banyak orang yang berkunjung dari penjuru  

Kabupaten Banteng dan masyarakat setempat karena memiliki fungsi 

tergantung bagaiamana orang memanfaatkannya, tempat ini dipercaya oleh 

masyarakat sebagai tempat keluarnya  angin yang kuat sampai kadang ada 

                                                           
7Daeng Tati (55 Tahun), Masayarakat Gantarangkeke, wawancara 11 Januari 2023 



38 
 

 
 

rumah yang terbawa oleh angin tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Daeng Anti (47) bahwa: 

      “Riolo intu anre konne pulau maraenganna anjeka todo pulaua, ia minjo 
naniareangi butta toa, innepocci’ buttayya nania todo konjo sobbolona 
Kinjo mintu assulu anging sarroa, nanitongkokimi batu-batu caddi na 
batu lompo”  

Artinya: 

      “Dahulu tidak ada pulau selain pulau ini, sehingga dinamakan butta toa 
(tanah tua), pocci butayya ini memiliki lubang dan merupakan tempat 
keluarnya angin yang lebat, itulah mengapa ditutup oleh batu kecil 
maupun batu yang besar”8 

 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa di 

Bantaeng  dulunya diberi nama butta toa karena tidak ada pulau, selain pulau 

tersebut, yang dimana pulau tersebut berlokasi di kawasan gantarangkeke. 

c. Kayu Lompoa (Pohon besar) ialah salah satu tempat yang banyak dikunjungi 

oleh masyarakat, pada kayu lompoa orang- orang menyebutnya pohon 

serbaguna karena orang-orang menyebutnya sebagai pohon yang memiliki 

banyak manfaat, karena siapa saja boleh datang dan mengambil sesuai 

kebutuhan dan keguanaannya seperti daun, ranting dan apapun yang dianggap 

memiliki manfaat dari pohon tersebut seperti dijadikan jimat contohnya ada 

orang yang berjualan datanglah di pohon tersebut mengambil daunnya untuk 

menjadikan sebagai penlaris jualan, seperti juga jika ada orang sakit daunnya 

bisa menjadi obat bagi yang percaya, kemudian  banyak juga yang percaya 

bahwa kayu lompoa ini seseorang datang mengutarakan hajat kemudian 

mengikat tali atau benang dan semacamnya pada pohon tersebut, jika hajatnya 

terpenuhi barulah orang itu datang melepas ikatan yang ada pada kayu lompoa 

tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Daeng Tati (55) bahwa : 

 “Konne rikayu lompoa loe todo tau battu biasa njona alle taua raunna 
kinneri kayu lompo asurang todo ranting ranting cakdia, njo biasa taua 
raunna na alle napanjari kabajikan maeribalu-balukanna sollanna nalaku 
jokabalu-balukanna taua nia todo taua joka raunna napanjari pakballe, 

                                                           
8Daeng  Anti (45 tahun),  Masyarakat Gantarangkeke, wawancara 11 januari 2023. 
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nia todo namae ngerang hajja sembarang assala tappaki 
nanapakniakkang todoki kamuanjonia tau landattara polisi areka tantara 
maemi anyikko ri kayu lompoa jari punna nisare pakamaseang nanjari 
tojeki niakna maenjo pole nabungkara passikkona”  

Artinya : 

 “Di pohon besar ini banyak orang yang berdatangan dan mengambil daun 
dari pohon besar orang-orang juga mengambil ranting kecil yang jatuh 
dari pohon tersebut. Orang mengambil daun itu untuk kebaikan di dalam 
jualannya agar laris, daunnya juga biasanya dijadikan  obat, ada juga yang 
menjadikan sebuah keyakinan dan kepercayaan sesuai niatnya misalnya 
jika seseorang ingin mendaftar polisi atau tentara dan lain sebagainya dan 
orang tersebut lulus maka ia akan datang kembali melepas ikatan dari tali 
atau benang yang ada pada pohon besar tersebut.”9 

 

Seperti juga yang dikatakan Daeng Saming (59) bahwa: 

 “Konne di kayu lomopoa ia ngasekna mentodo nia gunanna raunna, 
tangkai caddina, biasanjo taua punna annre narapiki ngattili joka 
raunna manna raung tantanga naalleji taua napanjari pakballe bagi ia 
tongatappaka.” 

Artinya: 

 “ di Pohon besar ini semua yang ada memiliki  kegunaan mulai dari daun, 
batang kecil, sehingga orang yang ingin mengambil daun dari pohon besar 
dipungut dan diambil dijadikan obat bagi yang percaya.”1O 

 

  Kedua tanggapan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pohon besar 

yang terdapat di lokasi gantarangkeke, memiliki banyak manfaat dan apapun yang 

terdapat dipohon besar tersebut, dapat dimanfaatkan mulai dari,daun, batang atau 

tangkai dan lain-lain. Semuanya dimanfaatkan oleh masyarakat terkhususnya yang 

memiliki kepentingan dan tujuan tertentu.  

 

d. Passaunganna Taua (tempat perhelatan) merupakan tempat yang dahulu 

digunakan untuk para keturunan raja, yang memperebutkan tahta kerajaan 

dengan  keadaan menanam satu kaki di tanah sambil berkelahi dengan 

menggunakan badik sampai meninggal. Barang siapa yang kalah maka dialah 

yang akan di buang di passaungan taua, sedangkan yang memenangkan 

perhelatan dialah yang berhak menjadi raja selanjutnya. Namun karena 

                                                           
9Daeng Tati, (55 tahun) Masyarakat Gantarangkeke, wawancara,11 Januari 2023 
1ODaeng saming  (59 tahun)  Menantu Pinati, wawancara, 11 Januari 2023. 
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kebiasaan bertarung ini mengambil banyaknya korban sehingga digantilah 

menjadi ayam dan kini  kebiasaan itu telah berubah menjadi acara tarian yang 

orang-orang menyebutnya tari olle atau  paolle yang di iringi dengan gendang. 

Seperti halnya yang dikatakan oleh Daeng Anti : 

 “njo passaumgan tau aloe na alle nyawa riolo njomi nisambei anjari 
jangan surang pole passaungan taua anremo  naniaka nisambei minjo 
riolo taupe para tau mingka nisambeimi njari jangan para jangan todo 
nataubahmi pole anjari tari paolle” 

Artinnya : 

 “Dahulu tempat perhelatan ini banyak mengambil korban nyawa itulah 
mengapa tempat perhelatan ini sudah tidak dilakukan dan diganti menjadi 
ayam setelah itu  diganti juga manjadi tari paolle.”11 

  

  Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan tempat 

perhelatan ini merupakan tempat pertarungan para keturunan raja dahulu, 

kemudian pertarungan ini dianggap tidaklah sesuai dengan ajaran Islam karena 

pertarungan ini dianggap selesai jika salah satu dari mereka kalah (meninggal). 

e. Rarayya (Darah), merupakan tempat yang dahulu dikisahkan di namakan 

rarayya karena ditempat ini keluar  darah yang tingginya sampai lutut, hingga 

pada akhirnya tempat  ini ditutupi juga oleh batu dan dijadikan sebagai salah 

satu destinasi kunjungan oleh sebagian orang yang memiliki kepentingan 

tersendiri seperti appalapasa jangan (melepas ayam) dan sebagainya. Selain 

dari pada hal-hal tersebut, masih  banyak lagi kebiasaan- kebiasaan lain yang 

sering dilakukan oleh para pinati atau( pemangku adat) dan masyarakat 

lainnya yang menurut mereka ini boleh dilakukan ataupun sebaliknya . Seperti 

halnya jika wanita yang sedang mengalami menstruasi tidak di perbolehkan 

untuk naik di Balla Lompoa dan orang yang dari melayat kecuali ia telah 

mandi. 

 

                                                           
11Daeng Anti (45 tahun),  Masyarakat Gantarangkeke, Wawancara 11 Januari 2023. 
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C. Prosesi Pelaksanaan Pesta Adat Gantarangkeke 

  Proses pelaksanaan pesta adat gantarangkeke merupakan tradisi turun  

temurun masyarakat di kerajaan Gantarangkeke, sekitar abad XIV atau  abad ke 

14. Menariknya, ritual ini kental dengan tradisi Islam, waktu  pelaksanaannya juga 

mengikuti kalender  Hijriyah, yakni setiap pertengahan bulan Sya’ban. 

1.Tahap Awal  Pelaksanaan 

Seluruh rangkaian acara tradisi pesta adat Gantarangkeke dilakukan 

dalam rentang  waktu  beberapa bulan. Tahap awal pelaksanaan  pesta adat  

Gantarangkeke terdiri atas beberapa tahap yaitu: Pangajai, Akkawaru, Kalau’ ri 

Pa’jukukang, dan  Angganre Ta’balana. 

1. Pangajai (persembahan) dalam bentuk rappo (buah pinang) dan  kalongkong 

(kelapa muda). 

Enam bulan sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat akan 

mengeluarkan pangajai (persembahan) dan akan disimpan oleh Puang 

(pemangku adat) di setiap babang (tempat penyimpanan  sesajian). Pemberian 

persembahan ini ditujukan kepada arwah leluhur  bertujuan untuk menghindar 

dari malapetaka. Pangajai sendiri merupakan kegiatan yang paling utama 

dilakukan dalam praprosesi pesta adat gantarangkeke yaitu dengan 

menyajikan sebuah persembahan kepada leluhur. Pangajai sendiri pada 

umumnya dilaksanakan oleh dewan adat atau pinati yaitu penjaga Balla 

Lompoa atau rumah kebesaran kerajaan.12 Adapun perlengkapan pangajai 

yaitu berupa sesajian antara lain :  

1.) Daun sirih yang dilipat sedemikian rupa 

2.) Buah Pinang  

3.) Dupa atau kemenyang 

                                                           
12 Dewata Dika Putra “Tradisi Pa’jukukang Kecamatan Pajukukang  Kabupaten Bantaeng 

(Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar),h.45-46. 
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4.) Beras atau padi 

5.) Air putih dalam gelas.  

2. Akkawaru (persembahan) yang disajikan adalah buah-buahan, daun-daunan, 

dan beras. 

 Akkawaru ialah upacara yang dilakukan oleh masyarakat gantarangkeke untuk 

tolak bala dan  meminta pertolongan kepada  Tuhan dari  malapetaka yang 

kemungkinan menimpa desa mereka. 

 Bagian paling krusial dari akkawaru adalah pelaksanaan pawai mengelilingi 

ibu kota kerajaan dengan membentang ulambi atau tali yang terbuat dari 

bombong inruk (daun aren) yang masih muda dan dibawa oleh dua orang 

pemuda lainnya, ulambi dibentangkan dimulai dari Baruga dan sepanjang 

perjalanan menuju babang (sisi) sambil berteriak “niangasek jakolalang?” 

atau apakah kalian semua masih ada didalam?, lalu masyarakat yang berada 

didalam wilayah benteng ulambi menjawab“niangaseng jaki lalang 

katambang tanga kurang” atau kami semua ada didalam, tidak bertambah dan 

tidak  kurang. 

Ulambi yang dibentangkan diibaratkan sebagai  pagar yang melindungi 

masyarakat didalam wilayah benteng  sembarai mengecek keadaan tiap rumah 

yang dilewatinya, Pinati akan berhenti disetiap sudut  pemukiman sambil 

meletakkan persembahan bagi karaengloe. Raja dimasa itu kemudian 

memohon perlindungan dari segala malapetaka kepada arwah leluhur.13Secara 

umum Akkawaru dibagi menjadi tiga proses yakni tahap persiapan, 

penyelenggaran dan penutup. 

 

 

                                                           
13Fife Febrianti Sukma “Eksistensi akkawaru, upacara adat kepercayaan di Butta Toa 

Kabupaten Bantaeng” (Jurnal puitika volume  14.no.1,2018), h.31  
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a. Persiapan adat upacara Akkawaru 

Dalam persiapan adat upacara akkawaru yang perlu di persiapkan yakni 

menetukan waktu penyelenggaraan, pengadaan perlengkapan upacara, dan 

pembuatan ulambi. 

1.) Waktu penyelenggaran upacara 

Penentuan waktu pelaksanaan upacara akkawaru biasa masyarakat  

gantarangkeke memberikan  kepercayaan penuh kepada Pinati atau pemangku 

adat. Upacara akkawaru ditentukan dengan berdasarkan kalender hijriah pada 

tanggal 16 Jumadil Awal. Penentuan pelaksanaan upacara tersebut, Pinati akan 

menyiapkan kanjoli (lilin) yang terbuat dari bahan kemiri yang dihaluskan 

dengan kapas kemudian ditempelkan pada kayu atau bambu. Jumlah kanjoli di 

tentukan berdasarkan banyaknya jumlah bulan dalam setahun yakni 12 bulan 

30 hari dalams ebulan, sehingga pinati menyiapkan 12×30 batang kanjoli, 

untuk menetapkan tanggalnya kanjoli kemudian dibakar satu persatu setiap 

malam. Apabila kanjoli yang disiapkan telah habis dibakar itu pertanda 

keesokan harinya pelaksanaan upacara adat akkawaru dilaksanakan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa  masyarakat 

gantarangkeke pada zaman dahulu mampu  mengembangkan pengetahuan 

secara tradisional mengenai peredaran waktu dalam setahun. Cara penentuan 

tanggal tersebut diwariskan dari generasi hingga generasi sekarang. Meskipun 

pada zaman ini telah menggunakan sistem penanggalan kalender tetapi 

masyarakat masih menggunakan cara tradisional untuk mengetahui 

penanggalan kalender Hijriah sebagai pelaksanaan upacara adat setempat.  
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2.) Perlengkapan upacara adat Akkawaru 

Adapun perlengkapan upacara akkawaru yang dibutuhkan yaitu: 

a. Dupa 

b. Tempat pembakaran dupa yang terbuat dari gerabah 

c. Sanggarang yaitu tempat penyimpanan sesaji yang berbentuk 

persegi terbuat darikayu yang berukuran 60×60 cm, yang 

dilapisi daun  pisang sebagai alas untuk menyimpan sesaji, 

keempat sudutnya di ikat dengan  daun kelapa kemudian 

disatukan di tengah dan di ikat lagi sebagai tempat 

menggantungkan sanggarang. 

d. Ulambi yaitu tali yang terbuat dari bombong inru’ atau daun 

aren yang muda. 

e. Sesajian yang berupa buah-buahan dan lauk pauk. 

Kelengkapan upacara tersebut berasal dari bahan-bahan lokal 

sumbangan dari warga setempat karena di wilayah gantarangkeke 

merupakan wilayah pegunungan yang subur akan tumbuhan dan 

tanaman yang baik. 

3.) Pembuatan Ulambi (Tali) 

Pembuatan ulambi dikerjakan sesaat sebelum pelaksanaan upacara 

akkawaru. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan: 

a. Dupa 

b. Kanjoli (lilin) yang terbuat dari kemiri dan kapas yang 

disatukan hingga padat kemudian dibakar sebagai penerangan. 

c. Bombong inru’ atau daun pohon aren yang masih muda 

d. kayu, tempat untuk melilitkan bombong inru’ 
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Setelah itu masyarakat mulai memainkan ganrang atau 

gendang kemudian pinati mulai memanjatkan doa-doa dari asap yang 

dihasilkan dari dupa yang telah dibakar kemudian diarahkan 

kebombong inru’ seolah-olah memberikan berkah  lewat asap tersebut. 

Pembuatan ulambi itu sendiri terdiri dari ibu-ibu yang menyambung 

satu persatu hingga menjadi tali yang sangat panjang. 

b. Upacara adat akkawaru 

Ketika perlengkapan akkawaru telah siap para pemangku adat menempati 

tempat yang disediakan sebagai awal dimulainya upacara akkawaru tabuhan 

gendang mulai di mainkan oleh masyarakat, dan para pemangku adat  

selanjutnya memakai passapu atau penutup kepala dan mulai menyalahkan 

dupa, kanjoli, dan membaca doa dalam bahasa Makassar. Akkawaru itu sendiri 

ialah prosesi meminta pertolongan kepada maha pencipta untuk menjauhkan 

dari segala musibah. Setelah membaca doa pemangku  adat yang memakai 

pakaian berwarna  putih atau berwarna merah yang memiiliki makna warna 

kebesaran kerajaan gantarangkeke pada zaman dahulu. Kemudian mengelilingi 

semua perlengkapan sesaji sebanyak tujuh kali putaran berlawanan dengan arah 

jarum jam yang dimana memiliki makna bahwa agama Islam tuhan 

menciptakan langit dan bumi menjadi 7 lapis, surah pertama dalam Al-qur’an 

yaitu Al-fatihah mempunyai 7 ayat, mengelilingi ka’bah di mekkah dilakukan 

sebanyak 7 buah krikil kecil, pintu surga dan neraka ada 7 dan terdapat 7 

lubang dalam tubuh manusia.  

Doa yang di ucapkan oleh pemangku adat merupakan perpaduan bahasa 

setempat hal itu membuktikan meskipun masyarakat melakukan kegiatan 

warisan nenek moyang, tetapi sebagai pemeluk agama Islam mereka meyakini 

semua yang dilakukan juga seizin Allah Swt. 
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c. Penutupan upacara adat Akkawaru 

  Setelah prosesi akkawaru selesai masyarakat juga membereskan 

perlengkapan-perlengkapan upacara. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat 

Kecamatan Gantarangkeke dalam melaksanakan upacara-upacara tradisi baik 

berskala besar  hingga berskala kecil seperti melakukan makan bersama, Oleh 

karena itu diharapkan semua masyarakat gantarangkeke hadir. Pada saat  

makan bersama dilakukan juga rapat kecil untuk membicarakan upacara pesta 

adat gantarangkeke tepatnya pada bulan Sya’ban menurut penanggalan Islam. 

3. Kalau’ ri Pa’jukukang (tradisi menangkap ikan), dan Angnganre Ta’bala’na 

hasil tangkapan ikan dari rangkaian Kalau’ ri Pa’jukukang kemudian akan 

dinikmati. 

Setelah sesi akkawaru  selesai selanjutnya acara kalau ri pa’jukukang dan 

angnganre ta’bala’na merupakan upacara inti dari pesta adat gantarangkeke. 

Kalau ri pa’jukukang yang juga sering disebut ma’juku adalah tradisi 

menangkap ikan yang dilakukan  selama tiga hari di pa’jukukang dan sehari di 

kurung batu disertai dengan makan besar. Kemudian hasil dari tangkapan 

mereka nantinya akan  dibawah ke Balla Lompoa di Gantarangkeke yang 

kemudian dibawa makan bersama.   

4. Angnganre Ta’bala’na (makan bersama) yang dilaksanakan di 

Gantarangkeke. 

Selain hasil olahan tangkapan ikan, makanan yang juga  wajib disajikan 

dalam Angnganre Ta’bala’na adalah kaloli, olahan yang terbuat dari  beras  

ketan yang dibungkus  dengan daun inru  (aren).  Pada malam  bulan purnama,  

pinati akan naik ke Balla Lompoa  di Gantarangkeke untuk 

mempersembahkan kaloli dan ikan kering hasil tangkapan kepada Karaeng 
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Loe, yang merupakan upacara inti dari pesta adat Pa’jukukang dan 

Gantarangkeke.14 Seperti yang dikatakan oleh Daeng Anti (45) : 

 “ Punna lantangmo bangngia na singara bulanga assulu mintu pinatia ri 
balla lompoa angersang raung leko’, surang loetodo rupanna naerang mae 
keliling di sekitar kawasannanjo gantarangkeke.” 

 Artinya: 

“ jika sudah larut malam pinati atau pemangku adat tersebut keluar dari rumah 
besar membawa daun pinang dan berbagai macam yang ia bawah untuk 
mengelilingi kawasan gantarangkeke”15 

 

  Berdasarkan wawancara tersebut, tahap awal pelaksanaan pesta adat 

gantarangkeke dimulai oleh pinati atau pemangku adat dengan membawa 

berbagai macam yang digunakan  untuk persembahan, yang dimana tahap ini  

merupakan pertanda keesokan harinya akan di gelar perayaan pesta adat 

gantarangkeke. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

  Setiap tahun, pesta adat ini tidak hanya dirayakan  secara meriah oleh 

masyarakat gantarangkeke. Semua yang ada dari pernjuru Kabupaten Bantaeng 

berdatangan untuk menyaksikan persembahan atau perayaan pada tradisi pesta 

adat gantarangkeke. Pelaksanaan pesta adat ini dilaksanakan pada pukul 09.00 

pagi sampai menjelang siang hari dimana pada saat pagi hari di harapkan berjalan 

lancar sampai selesainya prosesi tersebut. Pada prosesi ini semua yang ada dari 

penjuru Bantaeng berdatangan untuk melihat dan menyaksikan secara langsung 

acara pesta adat gantarangkeke. Berikut tahap pelaksanaan pesta adat 

gantarangkeke: ada 6 tahap yaitu tahap mengelili, barakong (mengaji), permainan 

ganrang (gendang) dan kecapi, tari paolle, makan bersama, dan A’manca (silat 

khas Makassar). 

                                                           
14Andi Faradilla  Ayu  Lestari, Arti penting pesta adat Pa’jukukang dan Gantarangkeke 

dalam kehidupan masyarakat kabupaten Bantaeng,  Sulawesi  Selatan, (Artikel, Universitas 

Hasanuddin), diakses  pada 18   Oktober  2020. h. 4- 5. 
15Daeng  Anti (45 Tahun), masyarakat Ganrangkeke, wawancara 11 Januari 2023 
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a. Tahap pengeliling 

  Sebelum tahap pengeliling dilaksanakan, terlebih dahulu yang mengawali 

acara pesta adat gantarangkeke ialah pembukaan langsung yang dilakukan 

oleh mc atau pembawa acara dengan sambutan- sambutan oleh tokoh adat 

maupun aparat pemerintahan Kabupaten bantaeng. Setelah sambutan-

sambutan selesai kemudian dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan pesta adat 

gantarangkeke yaitu tahap pengeliling.  

  Tahap mengelilingi merupakan suatu tahap pelaksanaan atau tahap 

pembukaan diamana tahap ini dilakukan oleh seorang pinati atau pemangku 

adat terlebih dahulu dan mengelilingi area atau lokasi acara pesta adat 

gantarangkeke dan di ikuti oleh dua pemuda yang membawa sesajian dan 

mengikuti pinati dari belakang yang dimana sesajian itu berisi buah-buahan 

seperti pisang, kelapa muda, keladi, ayam kampung, telur  dan setelah itu 

pinati yang akan meletakkan satu persatu di setiap babang (sisi tempat 

meletakkan sesajian), dan ada empat sudut yang di tempat dimulai dari sudut 

yang mengarah ke babang Bone atau gerban kerajaan Bone, lalus udut yang 

mengarah kebabang Luwu atau gerbang kerajaan Luwu, lalu ke sudut yang 

mengarah ke babang Gowa atau gerbang kerajaan Gowa, kemudian kesudut 

yang mengarah kebabang Bantaeng atau gerbang kerajaan Bantaeng. 

Perjalanan menuju babang Bone Pinati kemudian berteriak sembari 

mengatakan“nia ngasek jako lalang?” atau apakah kalian semua masih ada  

didalam?, lalu masyarakat yang berada di lokasi atau area kawasan pesta  adat 

gantarangkeke menjawab“niangaseng jaki lalang katambang tanga kurang” 

atau kami semua ada didalam, tidak bertambah dan tidak kurang. 

 Seperti yang dikatakan daeng Bundu umur 78 tahun: 

      “Ini acara nak kalo mau dimulai turunmi pinati ke Balla Lompoa terus 
mengelilingi lokasi kawasan pesta adat sambil berteriak“nia ngasek jako 
lalang?” atau apakah kalian semua masih ada didalam?, lalu masyarakat yang 
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berada di lokasi atau area kawasan pesta adat gantarangkeke menjawab“nia 
ngaseng jaki lalang katambang tanga kurang” atau kami semua ada di dalam, 
tidak bertambah dan tidak kurang.16 

 

  Dapat kita pahami bahwa acara ini tidak serta merta dilakukan oleh sembarang 

orang, dan tidak secara langsung dilaksanakan begitu saja tanpa diawali langsung 

oleh orang tertentu yaitu hanya pemangku adat yang bisa mengawali acara 

tersebut dengan melakukan tahap- tahap tertentu untuk memulai prosesi tersebut. 

b. Barakong (mengaji) 

  Setelah tahap mengelilingi selesai maka akan di lanjutkan dengan 

barakong atau mengaji. Barakong  ialah lantunan syair-syair dalam bahasa arab 

dan Makassar yang berpadu menjadi satu dalam sebuah naskah. Barakong ini 

dilakukan oleh masyarakat gantarangkeke yang berjumlah 6 orang saja, barakong 

atau pembacaan syair-syair dalam bahasa arab itu sendiri di percayai oleh 

masyarakat gantarangkeke sebagai sesuatu yang wajib dilakukan. 

Seperti yang di katakana oleh Daeng Bundu 78 tahun : 

      “Barakong sama juga seperti jika melakukan sesuatu nak harus di mulai 
dengan bismillah agar apa yang kita laksanakan mendapat keberkahan dan 
bernilai ibadah di sisi Allah Swt”.17 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber dapat dipahami bahwa 

barakong ini wajib dilakukan agar segala yang dilakukan mendapatkan 

keberkahan. Perlu diketahui bahwa barakong merupakan kebudayaan khas 

Bantaeng, barakong kerap sekali disejajarkan dengan barzanji namun keduanya 

tidak bisa ditaukan menjadi satu, karena pada zaman dulu barakong y angn hanya 

dikhususkan kepada kaum keturunan bangsawan atau raja, sedangkan barzanji 

diperuntukkan pada kaum biasa atau masyarakat  umum.  

  Adapun ayat yang menjelaskan tentang keutamaan dalam melakukan sesuatu 

dengan niat yang baik tercantum dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 139:  

                                                           
16Daeng Bundu (78 Tahun) Masyarakat Gantarangkeke, wawancara 9 Maret 2023 
17Daeng Bundu (78 Tahun) Masyarakat Gantarangkeke, wawancara 9 Maret 2023 
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  ۚ  ۚ  ۚ  ۚ

  

Terjemahnya 
"Katakanlah: " Apakah kamu memperdebatkan dengan Kami tentang Allah, 
Padahal dia adalah Tuhan Kami dan Tuhan kamu; bagi Kami amalan Kami, dan 
bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya Kami mengikhlaskan hati." 

c. Appakarena atau permainan gendang dan kecapi 

  Appakarena atau permaianan gendang dan kecapi yang dilakukan oleh 

masyarakat gantarangkeke atau anrong guru yang telah memakai  passapu 

atau penutup kepala kemudian mulailah memaikan gendang beserta iringan 

petikan kecapi. 

d. Tari Paolle’ 

  Selanjutnya para penari tari pa’olle bersiap-siap  untuk menari di depan 

Balla Lompoa. Tarian di bawakan oleh gadis remaja yang beranggota 

Sembilan penari. Bentuk pertunjukan tari paolle’dilaksanakan di tempat-

tempat yang berbeda. Adapun urutan penyajian tari paolle ialah: 

1) Diawali dengan permainan ganrang atau gendang oleh anrong gurutta 

(tokoh adat) pertanda untuk memulai tarian 

2) Penari menarikan ragam lambusu’na sebagai pembuka tarian, yang 

dilakukan di depan Balla Lompoa. 

3) Ragam Selanjutnya ditarikan di belakang Balla Lompoa.  

4) Setelah itu penari berpindah tempat ke depan baruga menarikan ragam 

salonreng. 

5) Di pertengahan tarian paolle khusus dilakukan sebagai penyabutan Bupati 

Bantaeng. 

6) Sebelum mengakhiri tarian, para penari menarikan ragam terakhir dari tari 

paolle, yaitu ragam bulang lea di depan Balla Lompoa. 
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  Dilihat dari bentuk penyajiannya, tari paolle merupakan bagian yang 

penting dari pesta adat gantarangkeke. Seperti yang dikatakan oleh Daeng Anti 

47 tahun: 

     “itu ragam salonreng ditarikan pada awal pertunjukan yang dimaksudkan 
untuk memanggil semua masyarakat dan pengunjung yang ada di lokasi pesta 
adat gantarangkeke  dan berkumpul di depan Balla Lompoa. Pertunjukan tari 
paolle juga berpindah-pindah tempat. Gerakan salonreng itu memiliki arti 
tuntunan bagi kehidupan. Kemudian ragam sitalei’  yang dilakukan di 
belakang Balla Lompoa. Balla Lompoa ialah tempat yang disucikan dan 
tempat tinggal karaeng atau raja maka dari itu tari paolle di ibaratkan sebuah 
pesan kebaikan dan perdamaian di dunia. Tempat selanjutnya di depan 
baruga tepat di depan pohon besar atau pokok erasayya.”18 

 

  Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan tari paolle 

ialah tarian yang hanya terdapat di Kabupaten Bantaeng yang hanya dapat 

disaksikan secara langsung di acara tahunan yaitu pesta adat gantarangkeke yang 

di mana cara penyajiannya pun sangatlah beragam yang setiap gerakannya 

memiliki tempat khusus dalam menyajikan tarian tersebut. 

e. Makan bersama 

  Makan bersama atau di sebut anganreta’balana ini dilakukan setelah tari 

olle’ dimana semua kalangan akan makan bersama baik dari masyarakat biasa, 

pemangku adat, anrong guru atau tokoh masyarakat, toko pemerintah adapun 

makanan berbagai macam mulai dari jenis buah-buahan, ayam, makanan khas 

lappa-lappa na burasa kaloli. 

f. A’manca atau pertunjukan seni silat khas Makassar. 

  A’manca tahap terakhir dari rangkaian pesta adat gantarangkeke 

merupakan acara yang paling di tunggu-tunggu oleh setiap orang yang 

berkunjung, karena acara ini juga merupakan acara inti dimana para pemanca 

                                                           
18Daeng  Anti (47 Tahun) Masyarakat Gantarangkeke, wawancara 9 Maret 2023 
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bersiap-siap untuk menampilkan seni silatnya yang memiliki gerakan yang 

elok. Adapun tahap persiapan bagi para pamanca yaitu: 

1) Diawali dengan permainan  ganrang atau tabuhan gendang, sebagai tanda 

untuk memulai a’manca. 

2) Pamanca di wajibkan mengenakan passapu atau  penutup kepala yang 

memiliki makna sebagai kesatria gantarangkeke pada masa kerajaan. 

3) Sebelum memulai para pa’manca ini membaca do’a. 

4) Selanjutnya saling mengucap salam sebagai tanda pa’manca siap untuk 

bertarung dengan lawannya. 

5) Setalah salam para pamanca’ ini melakukan gerakan seni silat khas 

Makassar yang di tonton oleh semua kalangan dari anak-anak hingga 

orang dewasa. 

6) Terakhir para pamanca saling berjabat tangan sebagai tanda damai. 

  Dilihat dari segi penyajiannya a’manca merupakan bagian terpenting 

dalam acara pesta adat gantarangkeke. Dilihat dari mengenakan passapu atau 

penutup kepala dan masing-masing pamanca memeberi hormat sebagai bentuk 

saling menghargai antara pamanca satu dengan pamanca lainnya dengan bentuk 

salam di lanjutkan dengan menujukkan gerakan pembukaan untuk memulai 

a’manca kemudian setelah berselang 10 sampai 15 menit kemudian digantikan 

dengan pamanca lainnya , kemudian sebagai tanda akhir atau menutup tahap 

a’manca ini para pamanca saling berjabat tangan sebagai tanda damai antara 

pamanca satu dengan pamanca lainnya. 

D. Wujud Akulturasi antara budaya lokal dengan budaya Islam pada pesta adat 

Gantarangkeke 

 Sebelum agama Islam masuk ke Bantaeng pada abad ke -17, masyarakat 

di Kabupaten Bantaeng telah menganut kepercayaan berpaham animisme 
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(kepercayaan roh nenek moyang) dan dinamisme (kepercayaan benda-benda yang 

diyakini memiliki kekuatan gaib). Hal ini membuat masyarakat khususnya yang 

bermukim di gantarangkeke dan pa’jukukang telah terbiasa melaksanakan 

berbagai upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur dan 

tumanurung sejak abad ke-14. Namun hingga saat ini upacara adat gantarangkeke 

tetap dilaksanakan walaupun terdapat perubahan pelaksanaan maupun makna dan 

simbol yang terkandung di dalam pesta adat gantarangkeke, walaupun 

pelaksanaan kebudayaan lokalnya berdampingan dengan ajaran Islam. Adapun 

hasil  wawancara dengan tokoh masyarakat, maupun warga setempat. Seperti 

yang diungkapkan oleh daeng Anti, umur 45 tahun pada saat wawancara beliau 

mengatakan : 

 “Iya sudah ada perubahannya, seperti sebelum agama Islam masuk di 
Bantaeng dalam upacara adat gantarangkeke yang angganre ta’balana 
yang didalamnya ada sabung manusia kemudian diganti kembali 
menjadi sabung ayam tetapi di dalamnya terdapat judi sampai akhirnya 
dihentikan karena dalam Islam di haramkan kemudian digantikan 
dengan A’manca (silat khas Makassar).”19 

  

  Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami  pesta adat 

gantarangkeke sudah ada sebelum agama Islam masuk di Bantaeng tetapi dalam 

dalam rangkaian tersebut sudah ada yang berubah tetapi tidak menghilangkan 

rangakaian yang sudah ada sebelumnya hanya saja digantikan, seperti sabung 

ayam kini telah berubah menjadi a’manca atau  seni silat khas Makassar. Seperti 

yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219:     

 
  ۚ  ۚ  ۚ  ۚ

  ۚ  ۚ  ۚ  ۚ  ۚ

  ۚ  

                                                           
19Wawancara (Daeng Anti, umur 45 tahun), Masyarakat Gantarangkeke 
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Terjemahnya: 
     “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".dan mereka bertanya 
kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari 
keperluan."Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 
supaya kamu berfikir." 

  Kandungan yang terdapat dari pernyataan diatas memberikan gambaran 

bagaimana sesuatu yang dilarang atau melanggar agama dihilangkan karena dapat 

merugikan sesama mahkluk hidup kemudian digantikan dengan cara baik namun 

tidak melupakan sang pencipta dan bernilai ibadah. Sama halnya yang 

diungkapkan oleh hj. Minasang, umur 82 tahun pada saat wawancara beliau 

mengatakan:   

“ Iya nak upacara adat gantarangkeke itu dulunya dijadikan sebagai adat 
memperingati leluhur atau meminta pertolongan dan perlindungan dari 
roh leluhur nenek moyang, kini berubah menjadi peringatan 10 syaban 
dan masuknya bulan ramadhan atau bulan puasa.”20 

  Pernyataan diatas  menggambarkan dulu adat gantarangkeke yang di 

yakini sebagai peringatan  leluhur dan meminta keselamatan kepada roh leluhur 

atau nenek moyang kini berubah menjadi peringatan 10 syahban dan masuk bulan 

suci Ramadhan atau bulan puasa. Dapat ditarik kesimpulan agama Islam tidak 

serta merta menghapuskan semua adat atau tradisi yang sudah ada di 

gantarangkeke melainkan dapat kita liat upacara tradisional yang dari turun 

temurun dilaksanakan hingga saat ini menggabungkan dua unsur keagamaan dan 

unsur tradisi gantarangkeke, sehingga tidak membuat tradisi tersebut hilang 

melainkan memunculkan unsur keagamaan dan memberikan sadar akan bahwa 

semua musibah dan keingina nmereka tanpa seizin Allah SWT tidaklah akan 

terjadi. Kemudian dari ajaran agama Islam juga memberikan perbaikan dalam 

                                                           
20Wawancara  (Hj. Minasang , Umur 82 tahun), Masyarakat Gantarangkeke 
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upacara gantarangkeke. Adapun yang diungkapkan Hj. Minasang umur 82 tahun, 

beliau mengatakan bahwa:  

 “ Sekarang itu nak sudah beda dulu untuk penari harus yang belum haid/ 
menstruasi katanya dianggap sebagai wanita-wanita suci tapi sekarang 
sudah berubah semua penari tidak dibatasi dengan umur lagi asalkan 
mereka bisa menari dan mau belajar kenapa tidak untuk diikutkan jadi 
peserta”21 

Pergantian zaman memang saat tergambar pada pernyataan diatas bahwa 

semua mahluk hidup bebas menyalurkan bakat dan minatnya tanpa ada batasan 

dan dapat menyalurkan bakatnya dimna saja dan mampu memberikan dampak 

positif kepada generasi selanjutnya sebagai budaya yang perlu dijaga. 

Dapat dilihat dari proses akulturasi mampu menggeser fungsi dan makna 

pada pada pesta adat gantarangkeke tanpa menghilangkan adat gantarangkeke itu 

sendiri yang telah dikenal  merupakan turun temurun oleh masyarakat 

gantarangkeke, yakni akulturasi terjadi pada fungsi adat gantarangkeke itu sendiri 

yang dimana pesta adat gantarangkeke diketahui tradisi pemberian persembahan 

kepada arwah leluhur guna mendapat perlindungan dari malapetaka sebelum 

masuknya Islam. Setelah Islam masuk fungsi tersebut berubah menjadi suatu 

perayaan bulan suci Ramadhan. Kemudian juga dapat dilihat dari fungsi adat pada 

acara sabung manusia pertandingan akan selesai jika salah satu dari mereka 

meninggal seiring berjalannya waktu sabung manusia diubah menjadi sabung 

ayam setelah Islam masuk acara tersebut dihilangkan karena dianggap haram oleh 

Islam namun dengan menghilangkan sesi adat tersebut kemudian digantikan 

dengan A’manca atau silat. 

Selain dari fungsi, akulturasi juga dapat dari makna akkawaru yang 

merupakan salah satu rangkaian praprosesi pesta adat gantarangkeke yang dimana 

akkawaru merupakan pembacaan doa menggunakan mantra-mantra kini berubah 

menjadi pembacaan doa-doa yang terdapat pada Al-Qur’an selain dari itu 

                                                           
21Wawancara  (Hj. Minasang , Umur 82 tahun),  Masyarakat Gantarangkeke 
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perubahan juga terdpat pada tari paolle yang dulunya peserta tari hanya bisa 

dilakukan oleh wanita yang belum haid/menstruasi karena dianggap merupakan 

wanita suci namun seiring perkembangan zaman peserta tari paolle sudah bisa 

dilakukan oleh semua kalangan asalkan mereka mampu dan bisa. 

Proses akulturasi juga terlihat dalam pergeseran fungsi pesta adat 

gantarangkeke , jika sebelumnya rangakain pesta adat gantarangkeke adalah 

bentuk penghormatan masyarakat setempat terhadap keyakinan kepada arwah 

leluhur  dan turunnya Tumanurung di Balla Lompoa, masuknya nilai-nilai Islam 

pada abad ke-17 membuat rangkaian pesta adat ini beralih fungsi menjadi sebuah 

perayaan suka cita guna menyambut datangnya bulan suci ramadhan. Masuknya 

fungsi pesta adat yang diawali di Kecamatan pa’jukukang dan berakhir di 

Kecamatan gantarangkeke ini mengalami pergeseran, rangkaian tradisi 

didalamnya masih meliputi pemberian persembahan kepada roh leluhur guna 

memohon perlindungan dari malapetaka, penyakit, dan roh  jahat. Hal ini 

menunjukkan bahwa wujud akulturasi budaya lokal dan budaya Islam pada pesta 

adat tidak serta merta menghapus tradisi yang telah dilaksanakan selama berabad 

–abad oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara di atas, perubahan proses 

dan makna yang terlihat pada  pesta adat gantarangkeke misalnya pihak yang 

terlibat, alat atau benda yang digunakan. 

  Selanjutnya setelah menjelaskan prosesi pada pesta adat gantarangkeke. Maka 

penulis akan mengungkapkan nilai-nilai yang ada pada pesta adat gantarangkeke: 

1. Nilai sosial  

  Nilai sosial yakni masyarakat gantarangkeke memiliki hubungan baik  

dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi yang cukup intensif dalam proses 

pelaksanaan upacara adat demi kelancaran acara tersebut sehingga silarurahmi 

dapat terjalin. Nilai sosial juga bisa dilihat dari berkumpulnya masyarakat 
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gantarangkeke untuk menyaksikan dan orang-orang juga bedatangan dari 

penjuru-penjuru Bantaeng demi menyaksikan secara lansung tahap 

pelaksanaan dari acara pesta gantarangkeke sehingga persaudaraan terjalin 

dengan baik. Agama Islam mempererat tali silaturahmi sangat di anjurkan oleh 

Allah Swt. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat/49:10 

mengenai mempererat tali silaturahmi atau menjalin dan menjaga ukhuwa 

Islamiyah adalah sebagai berikut: 

   
 Terjemahnya: 

      “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 
kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” (Q.S Al-Hujurat:49:10).22 

  

  Selain itu, tolong menolong merupakan sifat kerja dari kesatuan sosial. 

Sifat kerja ini merupakan keharusan dalam pergaulan hidup yang bersahaja. 

Sebuah pepatah mengatakan bahwa  ringan sama dijinjing berat sama dipikul, 

sebagai lanjutan dari sikap sakit sama sakit, senang sama senang.23 Adapun ayat 

yang berkaitan dengan tolong menolong seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al 

Maidah/5:2 adalah sebagai berikut:  

  ۚ  ۚ  ۚ  ۚ  ۚ  ۚ

 

Terjemahnya:  
 “ Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya.”24 
  

  Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa menjaga 

ukhuwa islamiyah seperti tolong menolong dan gotong royong dapat mempererat 

tali silaturrahmi meskipun perkembangan zaman sekarang ini kecenderungan 

                                                           
22Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.516  
23Sidi Gazalba, “Asas Kebudayaan Islam”, Jakarta;Pustaka Antara. 1967,h.34. 
24 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,h.106. 
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masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi atau individualisme. Namun 

masyarakat di gantarangkeke sendiri mampu mempertahankan sifat tolong 

menolong dan gotong royong. 

  Gotong royong pada pesta adat gantarangkeke sangat jelas kita lihat awal 

acara hingga berakhir yaitu pada saat pengambilan bombong inru (Daun Aren) 

untuk pembuatan kaloli’atau (makanan yang terbuat dari olahan beras kemudian 

di  bungkus oleh daun aren), pembuatan dekorasi rumah kawasan pesta adat 

gantarangkeke, mempesiapkan makanan dan tahapan-tahapan yang dibutuhkan 

dalam pesta adat gantarangkeke, yang tentunya dibutuhkan kerjasama. Selain itu 

pembuatan rumah untuk jualan beberapa hari masyarakat gantarangkeke juga 

saling membantu satus ama lain agar rumah sederhana yang dibuat cepat 

terselesaikan dengan adanya gotong royong, tidak hanya itu selain  membantu 

secara tenaga bisa juga berupa uang bagi masyarakat atau anggota keluarga yang 

digunakan dalam mebangun rumah sederhana atau membeli tenda untuk di 

manfaatkan berjualan pada saat acara pesta adat gantarangkeke. 

 

2. Nilai Religi 

   Masyarakat gantarangkeke adalah masyarakat yang masih menjunjung 

tinggi kepercayaan nenek moyang terdahulu, walau demikian pesta adat 

gantarangkeke merupakan suatu perayaan penyambutan atas masuknya bulan 

suci Ramadhan yang dilaksanakan setiap tahun pada 10 Syaban. Namun pada 

masyarakat gantarangkeke pesta adat ini dibawah masuk kedalam upacara 

adat yang berasal dari nenek moyang masyrakat setempat. 

  Walaupun sebagian besar upacara pesta adat  yang dilakukan ialah upacara 

sebelum adanya Islam tetapi masyrakat selalu memasukkan nilai-nilai Islam 

pada setiap tahap-tahap dari pelaksanaan pesta adat gantarangkeke itu 
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sendiri. Nilai religi yang Nampak pada proses pelaksanaan pesta adat ialah 

sebelum tahap dimulai beberapa orang atau bapak-bapak dari masyarakat 

tersebut memakai pakaian sopan dan memakai sarung beserta songkok dan 

membacakan ayat suci Al-qur’an. 

3. Nilai Ekonomi  

  Masyarakat gantarangkeke juga memiliki penghasilan yang dimana 

terlihat ketika membuat suatu rumah kecil yang berbentuk sederhana 

kemudian di manfaatkan beberapa hari untuk menjual sesuatu seperti makanan 

khas dari pesta adat ini yaitu bubur beras ketan hitam, pisang goreng, dan 

jajanan yang lainnya, masyarakat gantarangkeke memiliki penghasilan yang 

begitu banyak di karenakan banyak pengunjung dari penjuru Bantaeng bahkan 

di luar dari Kabupaten Bantaeng itu sendiri yang berdatangan untuk 

menyaksikan lansung kemeriahan dari pesta  adat gantarangkeke. 

 Acara tahunan ini juga kerap disebut dengan pasar satu kali setahun kenapa 

tidak, banyak orang yang berdatangan hanya untuk berbelanja disana karena 

semua jenis jualan hamper semuanya ada mulai dari makanan tradisional 

hingga makanan yang ada di kalangan anak jaman sekarang, pakaiaan, obat 

tradisonal yang langsung dari gantarangkeke, hingga perabotan alat rumah 

tangga dan lain sebaginya, sehingga sangat membantu perekonomian bagi 

masyarakat gantarangkeke. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan pemaparan latar belakang sub masalah dan pokok-pokok 

masalah yang telah dikemukakan oleh penulis besdasarkan hasil penelitian, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pesta adat gantarangkeke ialah suatu pesta rakyat yang di adakan setahun 

sekali oleh masyarakat gantarangkeke. Pesta adat tidak lain ialah suatu 

penyambutan bulan suci Ramadhan yang di lakukakan setiap 10 syaban tetapi 

pesta adat gantarangekeke sudah ada jauh sebelum Islam dan menjadi warisan 

oleh nenek moyang yang pada akhirnya menjadi identitas bagi masyrakat 

gantarangkeke. Eksistensinya dalam syariat Islam tidak memiliki landasan 

yang kuat karena tidak ditemukan dalil Al-Qur’an yang secara spesifik 

membahas pesta adat ini. Begitupun riwayat-riwayat hadis yang ada tidak 

menunjukkan ke Shahihan. Namun, pada praktiknya pesta adat ini diyakini 

sebagai budaya yang harus dilestarikan. Sebagian yang lain juga meyakini 

sebagai suatu syariat yang harus dilaksanakan hal inilah yang membuat pesta 

adat gantarangkeke tetap bertahan. 

2. Pada tahap pelaksanaan pesta adat di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Bantaeng beberapa rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan. Meskipun 

pengaruh Islam sangat mendominasi pada pelaksanaannya, namun mereka 

tetap menjaga dengan baik pesta adat tersebut. Adapun beberapa tahapan yang 

dilakukan dalam prosesi pelaksanaan gantarangkeke yaitu: pertama tahap 

pangajai (persembahan), akkawaru (upacara tolakbala), kalau ri pa’jukukang 

(tradisi menangkap ikan), angganre ta’balana (makan besar). Adapun 

rangkaian pelaksanaan tersebut dilakukan dalam rentang waktu beberapa 
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bulan. Serta tahap pelaksanaan dengan beberapa rangkaian yaitu diawali 

dengan seni tari yaitu tari paolle  yang di iringi dengan tabuhan gendang dan 

kecapi dan dianjutkan dengan seni silat beserta permainan tradisional yaitu 

mulai dari a’gasing (lomba gasing), a’raga (permainan sepak takraw), 

a’gasing (lomba gasing ) dan a’longga (mengadu betis). 

3. Wujud Akulturasi antara budaya lokal dengan budaya Islam pada pesta adat 

gantarangkeke yaitu akulturasi yang dilihat dari pergeseran makna upacara 

gantarangkeke yang dulunya pesta adat tersebut sebagai penghormatan atau 

persembahan kepada roh/arwah leluhur untuk meminta perlindungan kini 

berubah menjadi penyambutan bulan suci Ramadhan. Selain dari itu 

pelaksanaan dari pesta adat gantarangkeke juga ada yang berubah salah 

satunya sabung manusia yang berubah menjadi sabung ayam kemudian 

dihentikan karena dalam Islam di haramkan kemudian digantikan 

dengana’manca.  

B. Implikasi penelitian 

1. Kepada masyarakat gantarangkeke kedepannya agar kiranya dapat 

mempertahankan nilai-nilai yang terdapat dalam pesta adat adat 

gantarangkeke baik itu berupa rasa kesatuan dan rasa kebersamaan demi 

terciptanya masyarakat yang harmonis. Pesta adat yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam maupun budaya lokal dan kepercayaan-kepercayaan tertentu 

yang terdapat di dalamnya karena merupakan warisan leluhur yang tidak bisa 

di tinggalkan begitu saja. 

2. Kepada Mahasiswa dan peneliti diharapkan dapat melakukan penelitian lebih 

mendalam mengenai pesta adat gantarangkeke dengan cakupan yang lebih 

luas. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi penelitian selanjutnya, 

karena pesta adat gantarangkeke merupakan pesta rakyat yang dilakukan 

setahun sekali oleh masyarakat gantarangkeke yang tetap mengedepankan 

rasa kesatuan dan rasa kebersamaan demi terciptanya masyarakat harmonis, 

adapun dengan selesainya skripsi ini penulis berharap semoga dapat menjadi 

sumbangan pemikiran serta menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi 

masyarakat gantarangkeke maupun orang luar yang ingin mengetahui lebih 

tentang pesta adat gantarangkeke  dengan segala keunikannya dan juga dapat 

dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya. 
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DAFTAR INFORMAN 

 

1.Nama  : HjMinasang 

Umur : 82 Tahun 

Pekerjaan : Pinati atau pemangku adat 

Tempat/Tgl.Wawancara : Kec. Gantarangkeke/11 Januari 2023 

 

2.Nama  : Daeng Bundu’ 

Umur : 78 Tahun 

Pekerjaan : Masyarakat 

Tempat/Tgl.Wawancara :Kec. Gantarangkeke/8 Mei 2023 

 

3.Nama : Daeng Anti 

Umur : 47 Tahun 

Pekerjaan : Masyarakat  

Tempat/Tgl.Wawancara : Kec. Gantarangkeke/11 Januari 2023 

 

4. Nama  : Daeng Tati 

Umur  : 55 Tahun 

Pekerjaan : Masyarakat  

Tempat/Tgl.Wawancara : Kec. Gantarangkeke/11 Januari 2023 

 

5. Nama  : Daeng Saming 

Umur : 59 Tahun 

Pekerjaan : Masyarakat 

Tempat/Tgl.Wawancara : Kec. Gantarangkeke/11 januari 2023 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 1: lokasi Pesta Adat Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 2 : Hj Erni Selaku kepala seksi publik Kecamatan Gantarangkeke) 
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(Gambar 3: Wawancara Hj Minasang selaku Pinati Pemangku Adat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 4: Wawancara Daeng Tati selaku masyarakat) 
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(Gambar 5: Wawancara Daeng Anti selaku Masyarakat) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 6: Wawancara Daeng Saming) 
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(Gambar 7: Daeng Bundu selaku masyarakat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 8: Para tokoh masyarakat) 
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(Gambar 9: Tahap pengeliling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 10:  Tari Paolle) 
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(Gambar 11:  A’manca atau seni silat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 12: Kayu Lompoa  atau pohon besar) 
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(Gambar 13: Pocci Buttayya atau Pusar tanah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 14: Balla Lompoa atau rumah besar) 
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(Gambar 15: Penyambutan Pemangku Adat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 16: Barakong/ Mengaji) 
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(Gambar 17: Sanggarrang/Tempat penyimpanan sesajian) 
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