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ABSTRAK 

Nama  : Annisa Nur Aulia 

Nim : 30100118002 

Judul : Kepercayaan Masyarakat Terhadap Gunung Karampuang di Desa 

Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

Skripsi ini berjudul “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Gunung 

Karampuang di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba”. 

Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah : (1) Bagaimana Proses Ritual 

Sesajen Bagi Pengunjung di Gunung Karampuang Desa Barugae, Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, (2) Bagaimana Pandangan dan Pengalaman 

Masyarakat Dalam Melakukan Praktek Ritual Sesajen, (3) Bagaimana Dampak 

Yang di Timbulkan Oleh Masyarakat Yang Telah Melakukan Praktek Ritual 

Sesajen.  

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan yang bersifat 

deskriptif kualitatif yang menggunakan  pendekatan fenomenologi. Sumber data 

dari tokoh adat, agama, dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah observasi, wawancara serta dokumentasi, memotret 

kejadian proses pelaksanaan ritual sesajen di Gunung Karampuang. Teknik 

pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu : reduksi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Proses pelaksanaan ritual sesajen 

di Gunung Karampuang mempunyai beberapa tahap. Tahap pertama, pelaku 

upacara, tahap kedua persiapan dan tahap ketiga proses pelaksanaan. Proses 

pelaksanaan ritual sesajen di Gunung Karampuang ini, hampir sama dengan 

proses ritual pada umumnya. Seperti  menyiapkan sokko’ (beras ketan), ayam 

kampung ( Nasu Likku’), telur, ikan, pisang, daun sirih, dan dupa. Sesajen-sesajen 

tersebut merupakan bentuk rasa syukur seseorang yang mempunyai niat untuk 

dibawa ke Gunung Karampuang untuk dibacakan oleh seseorang. 2). Pandangan 

dan pengalaman masyarakat yang telah melaksanakan ritual sesajen, pandangan 

dari tokoh adat, agama, dan masyarakat. 3). Dampak yang ditimbulkan 

masyarakat yang telah melaksanakan ritual sesajen memiliki dampak dalam 

kehidupannya dan dampak terhadap agamanya. Dampak dalam kehidupannya 

memiliki dampak yang baik dan juga dampak yang buruk terhadap masyarakat 

yang meninggalkannya begitu saja. Dan dampak terhadap agamanya tidak 

memberikan dampak yang buruk, karena mereka mengunjungi Gunung 

Karampuang atas dasar kesyukuran saja yang didapatkan dan tetap berjalan sesuai 

dengan ajaran Islam dan memanjatkan doa tetap  kepada Allah Swt. 

Implikasi dari penelitian ini ialah, bagi masyarakat Desa Barugae dalam 

melaksanakan ritual sesajen di Gunung Karampuang diharapkan dapat 

membersihkan semua yang dapat menimbulkan kesyirikan, dan dapat meluruskan 

pemahaman bahwa jika tidak melaksanakan hal itu maka dapat memberikan hal 

yang tidak diinginkan. Dan dalam proses pelaksanaan ritual sesajen  dapat ditinjau 

ulang tahap pelaksanaannya,agar tetap berjalan tanpa adanya pertentangan dengan 

agama.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia pada dasarnya suatu makhluk yang tentunya memiliki 

kepercayaan kepada Allah SWT. Yang dapat mengarahkan segala hidup 

manusia. Akan tetapi manusia juga suatu makhluk yang bermasyarakat, yang 

membutuhkan kepercayaan dan patokan dalam menjalani kehidupannya agar 

hidup manusia tidak dalam kebimbangan. Itulah mengapa setiap manusia  

pastinya memiliki banyak kebiasaan yang tercipta didalam kehidupannya. 

Banyak diantara mereka yang menggunakan berbagai macam cara untuk 

memenuhi kebutuhannya, misalnya saja pada umumnya itu banyak manusia yang 

memiliki kepercayaan dengan hal-hal yang bersifat mistik atau ghaib atau sering 

didengar dengan perbuatan syirik.
1
 Dalam agama Islam, ketika memiliki sebuah 

kepercayaan bukan kepada Allah semata, itu sudah bisa dikatakan menyekutukan 

Allah swt. Karena, sebagai seorang muslim kita telah mengucapkan Dua Kalimat 

Syahadat serta mempunyai keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan 

Muhammad Saw merupakan utusan Allah swt.
2
    

Menganut agama Islam berarti menjalankan seluruh ibadah yang sudah 

menjadi syariat dalam Islam. Banyak golongan umat Islam yang tidak pernah 

puas dengan cara formal dalam mendekati Tuhan. Dengan kata lain, hidup 

spiritual yang diperoleh melalui ibadat biasa tidak memberikan kepuasan 

terhadap kebutuhan spiritual mereka. Dengan begitu, mereka mencari jalan yang 

membawa lebih dekat kepada Tuhan seperti dengan menaruh kepercayaan 

                                                           
1
 Elly M Setiadi, Kama A. dan Ridwan Effendi, Ilmu Social dan Budaya Dasar, 

(Jakarta:Kencana,2011), h. 32.  
2
 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Kalam, h. 70.  
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kepada hal yang mistis.
3
 Terdapat sebuah kepercayaan animisme seperti dengan 

melaksanakan penyembahan kepada roh nenek moyang yang terdapat ditempat 

yang dianggap keramat, seperti batu dan pohon. Sementara kepercayaan dari 

dinamisme itu sendiri terdapat pada matahari, bulan dan gunung. Kepercayaan 

animisme dan dinamisme pada masyarakat dahulu ketika belum datangnya islam, 

terdapat hal yang nyata adanya penyembahan terhadap pohon,  gunung yang 

telah dianggap keramat yang dimana kepercayaan seperti itu dapat digunakan 

sebagai pencegah datangnya hal-hal yang tidak diharapkan.
4
 

Dalam Tauhid dikatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain 

Allah, dan tidak ada sesuatu kecuali dia. Pernyataan tersebut tidak hanya dalam 

ucapan melainkan diserta dengan  keyakinan. Sebagaimana dalam firman Allah. 

swt. QS an-Nahl/16:51 dan QS al-Taubah/9:31  

احِذٌ فاَيَِّايَ فاَرْهبَىُْنِ  هٌ وَّ هيَْهِ اثْىيَْهِِۚ اوَِّمَا هىَُ الِه ا الِه ُ لََ تتََّخِذُوْْٓ  ۞ وَقاَلَ اّللّه

Terjemahnya :  

“ Allah Berfirman:“ Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, 

sesungguhnya  dialah Tuhan  yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku 

saja kamu takut”.(Q.S An-Nahl ayat 51).
5
  

 

ا اِ  ِ وَالْمَسِيْحَ ابْهَ مَزْيمََِۚ وَمَآْ امُِزُوْْٓ هْ دُوْنِ اّللّه ا احَْباَرَهمُْ وَرُهْباَوهَمُْ ارَْباَباً مِّ لََّ اتَِّخَذُوْْٓ

ا يشُْزِكُىْنَ  ىَهٗ عَمَّ هَ الََِّ هىََُۗ سُبْحه احِذًاِۚ لََْٓ الِه هاً وَّ ا الِه  ليِعَْبذُُوْْٓ

Terjemahnya : 

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai 

Tuhan selain Allah dan juga mereka mempertuhankan al-masih putra 

                                                           

3
 Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya  (jilid I) (Jakarta: UI 

Press,2001) h. 25.  
4
 Wahyuni, Perilaku Beragama Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya 

di Sulawesi Selatan,  (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 51  
5
 Hadis Purba dan Salamuddin, Theologi Islam Ilmu Tauhid, (PERDANA PUBLISHING, 

2016) h. 3  
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Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, 

tidak ada Tuhan ( yang berhak disembah) selain dia. Maha suci Allah dari 

apa yang mereka persekutukan”. 
6
  

Rasulullah saw juga menunjukkan kepada kita bahwa ibadah yang benar 

adalah ibadah yang mengikuti ajaran agama berdasarkan al-Qur’an dan penjelasan 

Nabi saw. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pemuka agama dan 

rahib-rahib mereka Tuhan-tuhan dalam arti meyakini ketuhanan mereka atau 

mempersembahkan ibadah ritual kepada mereka. Namun, Allah swt 

menggolongkan perbuatan mereka sebagai mempersekutukan Tuhan. Itu tidak lain 

karena mereka menerima dan mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang 

ditetapkan sendiri oleh pemuka-pemuka agama itu terlepas dari tuntutan Allah 

swt. Walaupun tanpa kepercayaan dan ibadah ritual tersebut telah cukup untuk 

menjadikan mereka yang melakukannya sebagai seorang musyrik atau 

mempersekutukan Allah, kemusyrikan ini yang menjadikannya keluar dari 

golongan kaum mukminin dan memasukkannya dalam golongan orang-orang 

kafir. Demikian Sayyid Qutub.
7
   

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan, yang bersifat 

deskriptif-kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan penggalian lebih dalam 

terhadap kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang mereka taruh di Gunung 

Karampuang Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. 

Serta yang menjadi tema dalam penelitian ini ialah awal mula adanya kepercayaan 

masyarakat terhadap Gunung Karampuang di Desa Barugae, dan pandangan  

masyarakat yang menaruh kepercayaan di Gunung Karampuang tersebut. 

                                                           
6
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Cet; XIV Jakarta: CV 

Marusunnah, 2013), h. 258 
7
 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 78-79  
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Gunung Karampuang adalah salah satu tempat yang dipercaya oleh 

masyarakat di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang 

banyak dikunjungi oleh masyarakat. Gunung Karampuang menurut bahasa berasal 

dari dua akar kata karaeng dan puang yang berarti gelar Kebangsawanan. Di 

gunung karampuang ini terdapat sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari 

kayu dan batu yang didalamnya terdapat makam yang dikelilingi dengan simpul 

plastik didinding-dinding bangunan tersebut yang dipercaya oleh masyarakat 

sebagai makam Syekh Abdullah. Syekh Abdullah merupakan murid dan sekaligus 

teman dari Datuk Tiro yang diberikan tugas untuk menyebarkan agama Islam di 

Kecamatan Bulukumpa.  Gunung Karampuang menjadi tempat yang  dianggap 

sakral dan dipercaya terhadap masyarakat yang berada di Desa Barugae 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba maupun diluar dari desa tersebut. 

Hal ini di sebabkan, di Gunung Karampuang terdapat sebuah tanda (batu) yang 

dipercaya dapat mengabulkan apa yang diharapkan, sehingga terdapat beberapa 

masyarakat yang datang kembali ke Gunung Karampuang untuk mewujudkan 

niatnya. Karena, menurut pak Abdul Hakim seorang pendati di Gunung 

Karampuang tersebut, jika terdapat sebuah niat dan  tidak diwujudkan maka dapat 

memberikan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap mereka yang mempunyai niat. 

Kebiasaan mendatangi Gunung Karampuang sebagai mewujudkan niat sudah 

menjadi tradisi. Dan sebagian masyarakat di Desa Barugae masih sangat kental 

dengan kegiatan-kegiatan tradisi seperti itu. 

Kebiasaan mewujudkan niat di Gunung Karampuang masih dilaksanakan 

hingga saat ini, dan dapat dilihat seperti kebiasaan yang memiliki hubungan 

terhadap suatu hal yang memiliki keistimewaan yang memberikan pikiran tentang 

agama yang sudah memberi  pendapat seperti menegakkan batu yang berukuran 
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besar, yang selalu menghubungkan kepercayaan dengan adanya hidup dan mati.
8
 

Bentuk kepercayaan masyarakat disana seperti membawa berbagai macam bentuk 

sesajen yang dibawa kegunung Karampuang, kemudian sesajen tersebut akan 

didoakan oleh seorang pendati yang sudah diberikan kepercayaan di Gunung 

Karampuang. Dan juga di iringi dengan simpul plastik yang diikatkan pada 

dinding bangunan dari kayu yang dianggap sebagai makam dari Syekh Abdullah. 

Simpul plastik tersebut dapat dibuka kembali ketika keinginan yang diharapkan tu 

sudah terkabulkan. Simpul plastik yang akan dibuka itu diiringi dengan acara 

selamatan dengan memotong hewan peliharaan seperti ayam, kambing, bahkan 

seekor sapi. Disamping itu, dalam pelaksanaannya juga mempunyai waktu yang 

khusus yaitu hari senin dan jum’at dan juga terdapat makanan khusus yang 

disediakan yang akan di letakkan di sisi-sisi tertentu Gunung Karampuang. 

Walaupun terdapat sebuah pemahaman bahwa hal itu dapat merusak atau menodai 

tauhid, akan tetapi kepercayaan sebagian masyarakat yang menaruh kepercayaan 

terhadap Gunung Karampuang itu tidak akan pudar melainkan masih tetap 

melaksanakan ritual terhadap Gunung Karampuang hingga saat ini, sebab hal itu 

juga sebagai warisan dari nenek moyang mereka terdahulu yang baginya tidak 

mudah untuk dihilangkan begitu saja. 

 Sehingga pemahaman seperti ini sebaiknya tidak dapat dilakukan karena 

tidak sejalan dengan Tauhid. Namun, hal demikian yang membuat saya heran dan 

ingin tahu mengapa banyak warga sekitar yang berdatangan ke Gunung 

Karampuang tersebut dengan membawa beberapa sesajen padahal mereka adalah 

seorang Muslim.  

                                                           
8
 Suwarno Imam S. Konsep Tuhan, Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa, 

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005) h. 1  
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Hal inilah yang kemudian memberikan saya dorongan untuk mengambil 

topik penelitian ini dan melakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui 

awal mula dari adanya kepercayaan tersebut, serta alasan masyarakat mengapa 

mereka melaksanakan praktek tersebut. Saya mempunyai keyakinan bahwasannya 

segala perbuatan yang dilaksanakan seseorang pastinya mempunyai alasan yang 

masuk akal dalam dirinya, sehingga mempunyai kemauan untuk melakukan hal 

tersebut. 

Dan juga, dalam penelitian ini dilaksanakan atas dasar menghindari 

adanya sebuah penilaian sepihak saya yang beranggapan bahwa praktek yang 

dilaksanakan tersebut menaruh kemusyrikan. Anggapan saya ini tidak adil jika 

tidak dilakukan pengujian dengan mempertimbangkan terhadap apa yang benar 

adanya di lapangan. 

B. Fokus Penelitian 

Dalam Penelitian ini, penulis akan memberikan sebuah gambaran terkait 

ruang lingkup yang akan diteliti, penelitian ini berfokus pada: 

a. Awal Mula Terbentuk Ritual Sesajen di Gunung Karampuang Desa Barugae, 

Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba 

   Gunung Karampuang merupakan sebuah tempat untuk melaksanakan 

ziarah  yang telah dianggap keramat atau dipercayai dalam diri  masyarakat. 

Kepercayaan-kepercayaan seperti ini sudah ada sejak dahulu dan masih di 

laksanakan hingga saat ini. 

b. Pengalaman Masyarakat Yang Melakukan Praktek Ritual Sesajen 

Pengalaman ini ditujukan kepada Masyarakat yang melakukan praktek 

ritual sesajen terhadap Gunung Karampuang di Desa Barugae, Kecamatan 

Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. 
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C. Deskripsi Fokus Penelitian 

Untuk menghindari kekeliruan pembaca dalam memahami penelitian ini, 

maka penulis mendeskripsikan fokus penelitian sebagai berikut: 

a. Ritual, merupakan sifat yang berdasar pada nilai kebiasaan yang biasanya 

terdapat dalam masyarakat.
9
 

b. Masyarakat dalam penelitian ini ialah yang secara langsung terpapar 

terhadap adanya kepercayaan di gunung Karampuang .
10

  

c. Gunung Karampuang, merupakan sebuah tempat untuk melaksanakan 

ziarah  yang telah dianggap keramat oleh masyarakat, yang memberikan 

sebuah keyakinan atau kepercayaan. 

d. Desa Barugae, merupakan salah satu desa yang terdapat pada kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

 

NO             Fokus Penelitian       Deskripsi Fokus Penelitian 

 1 Awal Mula Terbentuk Ritual 

Sesajen 

a. Ritual  

b. Sesajen  

 2 Pengalaman Masyarakat yang 

Melakukan Praktek Ritual 

Sesajen 

a. Pengalaman  

b. Masyarakat 

c. Praktek 

 

 

                                                           
9
 Sri, “ Ritual Tradisi Nampa Tahun Dalam Perspektif Islam”, Skripsi ( Lampung : UIN 

Raden Intan Lampung, 2018), h. 21.  
10

 Dian Mardyana Alam, “ Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Haji 

Bawakaraeng”, Skripsi ( Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 10. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul Penelitian dan latar belakang di atas, maka penulis 

menetapkan pokok permasalahan dalam penelitian ini yang selanjutnya di uraikan 

dalam sub-masalah berikut ini: 

1. Bagaimana Proses Ritual Sesajen Bagi Pengunjung di Gunung 

Karampuang Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten 

Bulukumba ? 

2. Bagaimana Pandangan dan Pengalaman Masyarakat Dalam Melakukan 

Praktek Ritual Sesajen ? 

3. Bagaimana Dampak Yang di Timbulkan oleh Masyarakat Yang Telah 

Melakukan Praktek Ritual Sesajen? 

E. Kajian Pusataka 

Kajian pustaka dibutuhkan setiap kali melakukan penelitian. Bahkan 

dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam penelitian karena kajian pustaka 

dapat digunakan dalam membedakan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang akan dilakukan agar tidak terjadi pengulangan. Dalam penelitian 

ini dilakukan kajian pustaka, baik dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital 

maupun dalam bentuk buku. Penulis melengkapi referensinya dengan mengangkat 

beberapa kajian pustaka antara lain sebagai berikut: 

Pertama, skripsi Gisriwati yang berjudul “ Kepercayaan Masyarakat 

Terhadap Ritual Di Pesarean Gunung Kawi” pada tahun 2017. Dalam penelitian 

beliau, membahas tentang mitos-mitos yang sudah ada dan melekat pada  

masyarakat Jawa jauh sebelum mengenal kepercayaan kepada Tuhan. Dalam 

masyarakat Jawa memiliki sebuah benda-benda yang dikeramatkan. Dalam skripsi 

ini juga membahas tentang kepercayaan yang telah di yakini terhadap benda atau 

tempat yang telah dikeramatkan itu memberikan keberuntungan dan kesuksesan 
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usaha. Kepercayaan masyarakat terhadap ritual dalam penelitian ini dilakukan di 

Pesarean Gunung Kawi. Pesarean Gunung Kawi merupakan makam dari tokoh 

serta wali Allah yaitu Eyang Djeogo dan Raden imam Soedjono. Hubungan 

dengan Penelitian saya ini ialah sebagai bahan referensi kedepan sebab penelitian 

yang beliau lakukan memiliki keterkaitan dengan penelitian saya. 

Kedua, Moch. Fatkhan, jurnal aplikasi ilmu-ilmu Agama, yang membahas 

mengenai “Kearifan Lingkungan Masyarakat Lereng Gunung Merapi”. Yang 

dimana dalam jurnal ini membahas mengenai kepercayaan masyarakat lereng 

selatan terhadap gunung merapi yang menganggap sebuah tempat tinggal para 

makhlus halus. Dan juga didalam kepercayaan masyarakat terhadap makhlus 

halus atau roh leluhur yang diyakininya itu dapat memberikannya sebuah 

keselamatan, perlindungan, dan ketentraman dalam menjalani kehidupan sehari-

hari. Penghormatan yang dilakukan masyarakat kepada roh leluhur sebagai 

pengingat dalam dirinya bahwa pada akhirnya manusia itu akan mati dan akan 

menjadi roh seperti para leluhur. Hubungan dengan penelitian saya ialah sama-

sama membahas mengenai kepercayaan masyarakat terhadap gunung, dengan 

begitu saya dapat menjadikan jurnal ini sebagai bahan referensi saya kedepannya. 

Ketiga, skripsi Syahrul Gobel yang berjudul “ Persepsi Masyarakat 

Terhadap Pelaksanaan Ziarah di Gunung Keramat Desa Monggupo Kecamatan 

Atinggola”. Dalam penelitian beliau membahas tentang dilaksanakannya ziarah di 

Gunung Keramat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Syawal (tepatnya hari raya 

ketupat). Yang dimana atas dasar adanya sebuah kepercayaan yang mereka taruh 

di Gunung tersebut, yang diyakini dapat memberikan sebuah keberuntungan. 

Dalam Gunung Keramat tersebut juga suatu yang tidak bisa dipisahkan dari 

sejarah nenek yang arif yakni Jubalo Blongkod. Hubungan dengan penelitian saya 
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ialah sama-sama memiliki kepercayaan terhadap gunung yang dapat memberikan 

semua yang mereka inginkan. 

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana ritual sesajen terbentuk di Gunung 

Karampuang Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman masyarakat yang melakukan 

praktek ritual sesajen. 

3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan masyarakat yang telah 

melaksanakan ritual sesajen. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan mengenai 

kepercayaan masyarakat terhadap Gunung Karampuang di Desa Barugae 

Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.  

2) Penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya.  

3) Sebagai bahan renungan masyarakat, mengenai hal yang mana aturan 

agama dan adat.  

4) Sebagai kontribusi terhadap tanggung jawab akademik 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Masyarakat, dapat memberikan pemahaman yang lebih serta 

gambaran-gambaran tentang ajaran Aqidah Islam agar lebih paham kepada 

hal-hal yang menuju kemusyrikan. 
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2) Bagi peneliti, menambah pengetahuan serta wawasan terbaru terhadap apa 

yang diteliti. 

3) Bagi pembaca, memberikan pengetahuan baru terkait kepercayaan 

masyarakat terhadap Gunung Karampuang di Desa Barugae Kec. 

Bulukumpa Kab. Bulukumba. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Definisi Ritual, dan Sesajen 

Ritual adalah sebuah sifat yang dimana berpatokan pada semua yang telah 

diciptakan oleh manusia berdasarkan persepsinya. Ritual ini sebagai pengingat 

bagi manusia itu sendiri tentang keberadaannya dalam lingkungan. Dengan 

adanya ritual,  masyarakat dibiasakan untuk selalu menggunakan berbagai macam 

cara dalam kehidupan sehari-harinya. Ritual juga sebagai hal-hal yang diamati 

atas seseorang yang bertingkah dan bersikap tentang petunjuk yang didapatkan 

melalui cara belajar dari keturunan yang sebelumnya dan diberikan terhadap 

keturunan yang akan datang. Ritual juga faktor budaya yang sifatnya menyeluruh, 

yang sukar untuk diganti atau dipengaruhi oleh budaya yang lain.
11

  

Ritual dapat juga diartikan sebagai cara dalam melaksanakan kebiasaan 

menjadi suci. Ritual menghadirkan dan menjaga hal-hal yang tidak nyata adanya, 

juga adat dan agama.
12

 Menurut  Mercea Eliade, Ritual ialah suatu yang sakral 

dari setiap perbuatan, yang selalu mengingatkan kejadian yang memiliki 

hubungan dengan  kebiasaan yang didapatkan sejak dini, dan memelihara yang 

telah ada dalam masyarakat.  Ritual juga sebuah kepercayaan terhadap apa yang 

telah dianggap suci dan diperlakukan secara spesial, dan mempunyai cara 

tersendiri terhadap apa yang telah disucikan. 
13

  

Ritual secara menyeluruh diartikan sebagai tingkah laku dan sasaran yang 

bersifat mistis, dan juga ritual dapat dilihat sebagai pelaksanaan  yang mendasar 

dari kebudayaan. Ritual juga merupakan seperangkat kegiatan yang dikerjakan 

                                                           
11

  Sri, “ Ritual Tradisi Nampa Tahun Dalam Perspektif Islam”, Skripsi, h. 27 
12

 Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 167. 
13

 Sri Ilham Nasution, Pengantar Antropologi Agama, (Harakindo Publishing, 2013), 

h.155. 
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oleh manusia yang memiliki hubungan dengan sifat atau perbuatan, yang 

mengaitkan agama yang dikuatkan dengan kebiasaan. Banyak  ritual yang telah 

dilakukan dari masa kemasa misalnya, meminta untuk diberikan kebahagiaan 

hidup, meyerahkan berbagai macam sesajen dalam artian agar menjauhi diri dan 

keluarga dari hal-hal yang tidak di inginkan atau yang bersifat jahat, dan juga 

dilaksanakannya upacara agama seperti maudu’ ( Maulid).
14

  

Ritual merupakan suatu cara dalam melaksanakan upacara yang dianggap 

keramat yang dilakukan terhadap seseorang yang mempunyai waktu yang khusus, 

pakaian yang tertentu, dan orang-orang yang akan melaksanakan upacara itu, serta 

perlengkapan yang akan disediakan dalam melaksanakan ritual tersebut.
15

 

Menurut Catherine Bell ritual itu berubah keadaannya sejalan dengan 

rintangan dalam lingkup sosial. Sehingga mengartikan dan mengkaji ritual tidak 

dapat begitu saja dilepaskan dari suatu keadaan yang terjadi yang dapat 

memberikan sebuah keadilan dalam kehidupan ritual. Menurut Bell ritual itu 

seperti praktik, dan ritual itu lebih memperlihatkan cara bertindak yang dimana 

cara bertindak ini datang dari cara manusia itu sendiri ketika menghadapi banyak 

masalah. Dengan begitu ritual ini sebuah kegiatan yang khas sebab berbeda dari 

kegiatan lainnya dalam kehidupan sehari-hari.
16

  

Beberapa istilah yang digunakan dalam menyebut sesajen diantaranya 

sajian, sesaji, sajen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Sajen diartikan 

sebagai makanan yang akan diberikan terhadap makhluk-makhluk halus. 

Sementara sajian itu sendiri dapat di artikan sebagai makanan yang akan di 

berikan terhadap makhluk-makhluk halus saat dilaksanakannya ritual sesajen. Arti 

                                                           
14

 R.P Suyono, Dunia Roh, Ritual, Benda Magis, (Yogyakarta : LKIS,2007), h. 132.  
15

 Ikhwan M. Said, Waode Fian Adilia, Ritual Posuo ‘Pingitan’ Pada Masyarakat Suku 

Buton: Kajian Semiotika, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 7, No. 2. Desember 2019, h.274.  
16

 Catherine Bell, Memahami Teori Ritual Catherine Bell dan Fungsinya Bagi Studi 

Teologi ( Hermeneutis), (Oxford University Press: 2009), h. 226-227.  
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dari sesaji itu sendiri berdasarkan asal usulnya diartikan sebagai menyuguhkan 

makanan yang akan di berikan terhadap makhluk halus sebagai bentuk adanya 

kepercayaan dan semangat manusia. Ini memberikan tanda bahwa manusia 

percaya adanya sebuah kekuatan yang lebih diatas dari kekuatan manusia itu 

sendiri. 

Menurut Koentjaraningrat, sesajen merupakan bagian terpenting dalam 

melaksanakan upacara, yang akan diberikan terhadap makhluk halus yang 

dipercayainya di tempat tertentu. Sesajen ini juga buah dari keinginan, pikiran 

serta perasaan  manusia sendiri untuk lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan. 

Dalam melaksanakan ritual sesajen menurut Koentjaraningrat, terdapat 4 yang 

utama yang  harus ada dalam pelaksanaan ritual sesajen yaitu : 1) tempat 

dilaksanakannya ritual, 2) waktu pelaksanaan ritual, 3) perlengkapan ritual, 4) 

orang yang terlibat dalam proses dilaksanakannya ritual. Selain ke empat hal 

utama itu, dalam pelaksanaan ritual sesajen juga terdapat adanya pembacaan do’a, 

memberi makanan, makan bersama, menari, menyanyi, bertapa dan berseni. 

Sesajen mempunyai bentuk yang bermacam-macam terkait kebutuhan yang di 

inginkan. Sesajen dalam bentuk kemenyan yang dibakar sampai mengeluarkan 

asap. Membakar kemeyan dimaksudkan sebagai bentuk penyembahan terhadap 

Tuhan. Ketika asap dari kemenyan itu sendiri yang tegal lurus dan tidak bergerak 

kearah kiri dan kanan pertanda bahwa sesajen itu di terima. Dan juga ketika 

sesajen itu terkabul maka ditmbahkan dengan membaca niat 
17

  

 

 

 

                                                           
17

 Ayatullah Humaeni, Sesajen, Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat 

Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali,( Banten : LP2M UIN SMH Banten, 2018) hal. 32-39   
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B. Tujuan dan Hikmah Ritual 

1. Ada tiga tujuan dilaksanakannya sebuah ritual yaitu : 

a. Salah satu cara dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt. Agar selalu 

dilimpahi rahmat, dan tetap berada dibawah lindungannya. 

b. Sebagai bentuk rasa syukur kepadanya terhadap apa yang diberikan. 

c. Dan juga sebagai cara dalam meminta pertolongan kepada Allah Swt 

atas segala yang telah diperbuat. 

2. Hikmah Ritual 

           Didalam ritual itu terdapat beberapa pesan tertentu, baik dari agama 

maupun dari budaya itu sendiri. Ritual itu diartikan sebagai  bentuk penghormatan 

manusia secara bersama kepada Allah Swt dan para hal-hal yang ghaib yang 

diartikan mempunyai suatu kekuatan yang kuat yang dapat  jaminan kehidupan 

manusia yang damai. Ritual sesajen seperti ini dapat juga dimaknai sebagai 

bentuk rayuan agar diberikan keberkahan dan perlindungan hidup kepada Allah 

Swt. 

C. Teori Kepercayaan 

Kepercayaan berasal dari kata percaya yang diartikan sebagai hal yang 

akurat atau yang  betul adanya. Sementara  dalam KBBI kepercayaan diartikan 

sebagai pendapat atau kepastian bahwa yang diyakini itu nyata adanya. Prinsip 

penting dalam kepercayaan ialah adanya penghargaan atau penjelasan seseorang 

yang menghayati kepercayaan.
18

  

Dalam kepercayaan itu akan mengeluarkan suatu nilai untuk menyangga 

kebudayaan  yang berkembang dalam hidupnya, kemudian nilai tersebut akan 

                                                           
18

 Feby Lestari Supriyono, Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dan Budi Pekerti Untuk SD Kelas IV, (Jakarta Pusat: Pusat Kurikulum Dan Perbukuan, 2021), h. 

165.  
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bersatu dalam tradisi yang akan diberikan secara turun-temurun. Pada umumnya 

sistem kepercayaan manusia itu tertuju pada hal-hal yang mistis, seperti 

kepercayaan dinamisme dan animisme yang menjadi awal mula adanya 

kepercayaan dalam diri manusia. Dan kepercayaan itu muncul disebabkan adanya 

rasa percaya terhadap suatu hal yang dapat menyatukan dengan dirinya.
19

 Faktor 

lain yang mengakibatkan munculnya suatu kepercayaan ialah adanya kerusuhan 

dan keburukan akhlak, yang dimana hal itu tidak dapat ditangani dalam agama 

secara tuntas. 

S. De Jong, membagi kepercayaan menjadi dua bagian : 

1. kepercayaan yang karakternya tradisional atau yang bersifat kedaerahan 

yang tidak berhubungan dengan filosofis dan hal yang ghaib. 

2. kepercayaan yang berhubungan dengan filosofis dan  hal-hal yang ghaib.
20

 

Kepercayaan dilihat dari ilmu mantik itu memiliki 3 makna kata, pertama 

yaitu ketaatan kepada agama, kemudian yang kedua, adanya kepercayaan dalam 

diri bahwa yang benar itu memang ada, seperti percaya dengan hal gaib, dan 

ketiga itu, menaruh kepercayaan pada diri yang telah dianggap benar. Sementara 

kepercayaan menurut istilah itu adanya sebuah keyakinan terhadap Allah, baik 

dalam agama itu sendiri maupun diluar dari agama.
21

   

Dalam kepercayaan itu juga memiliki hubungan dengan apa yang telah 

terjadi dimasa sebelumnya atau dimasa lalu, dan pendapat tentang saat ini. Cara 

kepercayaan dalam agama itu memuat tentang gambaran dunia mistis, berupa 

makhluk halus, roh, kepercayaan tentang dunia ini, tentang adanya hidup dan mati 

                                                           
19

 Amsal Bahtiar, Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia, (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.55.  
20

 Dahlia Lubis, Aliran Kepercayaan/Kebatinan, (Medan: PERDANA PUBLISHING, 

2019), H.40-41.  
21

 Kamil Kartapraja, Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia,  (Jakarta :Yayasan 

Masagung, 1985), h.1. 
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dan juga kekuatan-kekatan sakti. Kepercayaan dikalangan masyarakat konservatif 

itu, suatu hal yang tidak bisa dijauhkan sebab masyarakat tidak akan berhenti 

untuk selalu mencari suatu arti dilingkungan mereka yang sakral, karena baginya 

hal itu sangatlah penting dalam hidupnya. Cara kepercayaan menurut 

Koentjaraningrat adalah mengandung tentang kepercayaan atau keyakinan, 

upacara, serta perlengkapan, tingkah laku dan dunia pemikiran yang berhubungan 

dengan pengikutnya sendiri.
22

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Imanuel Arung Patandianan, Identifikasi Pengaruh Kepercayaan Aluk Todolo Terhadap 
Pola Permukiman Suku Toraja, Skripsi, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi 
Nasional Malang 2014, h.29-30.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian 

 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan 

Kualitatif. Penelitian kualitatif  merupakan penelitian yang biasa digunakan untuk 

meneliti dengan melihat suatu fenomena yang berada disekitar atau dengan kata 

lain turun langsung ditempat yang akan diteliti untuk melihat situasi dan kondisi 

yang ada. Penelitian Kualitatif ini juga dituntut untuk memahami responden yang 

ada dan juga data yang didapatkan dilapangan pada saat melakukan penelitian dari 

hasil penelitian. 

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang memeriksa dan 

mempelajari makna yang terdapat dalam individu atau sekelompok orang yang 

memiliki hubungan terhadap masalah tersebut. Dan juga penelitian kualitatif ini 

menyertakan hal-hal yang dianggap penting, misalnya memberikan pertanyaan, 

menggabungkan data yang khusus dari orang yang ikut serta mengkaji data secara 

induktif mulai dari yang khusus ke umum.
23

Penelitian kualitatif ini juga 

cenderung pada proses akumulasi induktif  yang dimana  induktif ini merupakan 

proses akumulasi yang dilaksanakan dari khusus ke umum, serta mengkaji 

peristiwa atau kejadian yang terjadi yang dilihat dengan menggunakan metode  

dan logika ilmiah.
24

  

 

                                                           
23

 Adi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, Metodologi Penelitian Kualitatif, 
(Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h.2-3.  

24
Raihan, Metodologi Penelitian ( Jakarta: Universitas Islam Jakarta,2017), h. 32. 
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b. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian mengambil tempat di Desa Barugae, Kecamatan 

Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu yang berhubungan dengan yang 

nampak, atau ilmu yang menampakkan diri ke pengalaman subjek. Tujuan dari 

fenomenologi itu sendiri adalah bagaimana gejala atau fenomena itu dialami 

dalam kesadaran, pikiran, dan dalam sebuah tindakan, serta gejala atau fenomena 

tersebut bernilai dan diterima secara estetis.
25

 Dalam pendekatan fenomenologi 

menjelaskan gejala dan maknanya terhadap manusia dengan cara wawancara. 

Mengikuti kerangka konseptual fenomenologi ini, peneliti beranggapan 

bahwa pelaku ritual sesajen di Gunung Karampuang memiliki kesadaran, 

pengalaman, dan alasan kenapa mereka melakukan ritual tersebut. Dengan kata 

lain, perilaku yang ditampilkan  oleh pelaku didasari oleh sebuah kesadaran yang 

ada dipikiran mereka. apa yang ada dibalik perilaku inilah yang saya coba ungkap 

melalui analisis fenomenologi. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi ialah melaksanakan sebuah pengamatan secara langsung, dalam 

observasi dilakukan dengan sebuah tes, kuesioner, ragam gambar, serta rekaman 

                                                           
25

 Siti Kholifa, I Wayan Suyadnya, Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagi Pengalaman 

dari Lapangan, ( Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 117. 



20 
 

 
 

suara. Arahan observasi terdiri dari daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan 

akan diamati.
26

  

Penggunaan metode observasi dalam sebuah penelitian sangatlah 

membantu itulah mengapa metode ini seringkali muncul dalam setiap penelitian. 

Didalam observasi terdapat dua obervasi yang dilakukan yakni observasi 

partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan itu peneliti bagian 

dari kelompok yang akan ditelitinya, sementara observasi non partisipan  

pengamat bukan dalam bagian yang akan ditelitinya.
27

  

b. Wawancara ( Interview) 

Wawancara atau interview ialah salah satu cara dari teknik pengumpulan 

data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian, baik penelitian kualitatif atau 

penelitian yang terjun langsung ke lapangan  atau penelitian kuantitatif atau 

penelitian sistematis yang didalamnya menggunakan metode matematis. 

Metode wawancara ini sering digunakan dalam mencapai sebuah 

informasi yang teliti. Wawancara merupakan sebuah pertemuan yang  dilakukan 

oleh dua orang atau lebih untuk melaksanaan pertukaran informasi serta ide-ide 

melalui Tanya jawab yang dilakukan secara langsung. Teknik dalam 

pengumpulan data dengan metode wawancara ini  dilakukan dengan beberapa 

orang  secara tatap muka atau secara langsung kepada orang yang diwawancarai 

berdasarkan objek yang diteliti dengan menggunakan konsep yang sudah disusun 

dan diatur sebelumnya. Ini merupakan cara yang paling sering dipakai dalam 

sebuah penelitian yaitu metode wawancara agar mendapatkan sebuah data dan 

juga informasi terkait apa yang akan diteliti kedepannya, dan informasi yang 
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berhubungan dengan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Gunung Karampuang di 

Desa Barugae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.
28

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi juga merupakan bagian dari beberapa cara yang sering 

digunakan dalam sebuah penelitian dalam pengambilan data atau informasi. 

Metode dokumentasi ini juga sangat penting untuk digunakan sebab pengumpulan 

data yang terkait dengan variabel seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah dan yang lainnya. Metode dokumentasi ini sebagai jalan untuk 

memperbaiki setiap kekeliruan yang terjadi agar data yang diperoleh akan tetap 

sama.
29

  

3. Sumber Data 

Sumber data yang dipakai pada saat melakukan penelitian lapangan secara 

kualitatif yaitu, data yang dipakai dalam sebuah penelitian kualitatif atau lapangan 

terdiri atas dua yaitu, data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer ialah sebuah data yang didapatkan secara langsung dari 

sumbernya. Data primer ini sering juga dikatakan sebagai data yang asli yang 

dimana memiliki ciri khas tersendiri yang dapat membedakannya dengan data 

yang lain seperti memiliki sifat yang akurat. Nah, jika seorang peneliti 

menggunakan data primer dalam penelitiannya maka dikatakan bahwa data yang 

didapatkannya itu data asli sebab data yang didapatkan itu langsung dari 

sumbernya. Untuk mendapatkan data primer atau data yang asli terdapat beberapa 

                                                           
28

 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2017), h. 372.  
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teknik yaitu, observasi, wawancara, diskusi kelompok serta penyebaran 

kuisioner.
30

 

b. Data sekunder 

Data sekunder ialah sebuah data yang didapatkan dengan mengumpulkan 

beberapa sumber yang sudah ada. Data sekunder ini didapatkan dari buku, 

laporan, jurnal serta sumber lainnya yang memiliki hubungan terhadap obyek 

yang akan diteliti.
31

  

  Dengan begitu data primer dan data sekunder sangatlah diperlukan dalam 

penelitian sebab dua-duanya berperang penting dalam sebuah penelitian yang 

akan dilakukan. 

4. Instrumen Penelitian 

Menyusun instrument adalah sebuah tindakan yang penting didalam 

melakukan penelitian, sebab instrument didalam sebuah penelitian dijadikan 

sebagai alat yang dapat meringankan dalam proses pengumpulan data yang 

penting dan data yang dibutuhkan. Didalam penelitian ini bentuk instrument yang 

akan dipakai oleh peneliti yaitu  instrument yang berbentuk observasi.
32

 

Berikut terdapat beberapa alat yang akan dipakai dalam melakukan sebuah 

observasi yaitu : 

1. Alat tulis : Dalam melaksanakan sebuah observasi yang paling dibutuhkan 

ialah pulpen dan buku sebagai alat untuk mengkonsep semua informasi di 
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dalam buku yang diperlukan pada saat melakukan penelitian langsung 

kelapangan. 

2. Handphone atau kamera hal ini juga dibutuhkan sebab dapat 

mempermudah menangkap informasi dalam mengambil gambar atau 

merekam saat melaksanakan wawancara secara langsung. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data   

Pada saat melaksanakan penganalisisan pada sebuah data peneliti akan 

menggunakan sebuah cara seperti berikut : 

a. Reduksi data ialah sebuah proses pengumpulan data dari berbagai sumber, 

yang dimana pastinya dapat memperoleh banyak data kepada peneliti. 

Semakin lama peneliti berada di lapangan tentunya data yang didapat juga 

semakin banyak dan rumit, sehingga dapat di olah secepat mungkin agar 

tidak mempersulit peneliti. Itulah proses analisis data tahap ini juga harus 

dilakukan agar dapat memperjelas data yang didapatkan dan memberikan 

kemudahan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. 

b. Penyajian data ialah banyaknya informasi yang ada yang memberikan 

adanya sebuah penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Kemudian data tersebut akan disajikan agar mendapatkan sebuah gambar 

secara menyeluruh serta gambar dari bagian terkecil. 

c. Kesimpulan atau verifikasi adalah langkah terakhir dalam proses analisis 

data, yang dimana memberikan sebuah kesimpulan dari hasil yang telah 

didapatkan serta mencari arti dari data yang telah didapatkan baik dari segi 

kesamaan, serta hubungannya dan juga apa yang membuat hal tersebut 

berbeda. Dalam pengumpulan kesimpulan terhadap apa yang sudah 

didapatkan sebelumnya, sudah dapat di samakan antara keduanya apakah 

terdapat sebuah kecocokan dalam pernyataan subyek seseorang yang 
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melaksanakan penelitian dengan arti bahwa terdapat konsep yang sudah 

dibuat sebelumnya dengan penelitian tersebut.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Gambaran Umum Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

 Letak Geografis dan Adminitrasi 

Gambar 1.1 

Peta Kabupaten Bulukumba 

 

 

 

  

             

 Secara geografis, Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 

5   ” sampai 5     Lintang Selatan dan 119    sampai 120 28” Bujur Timur. 

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai disebelah utara, sebelah timur 

berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, 

dan disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Kabupaten ini 

memiliki luas  wilayah 1.154,58 km
2 

dan berpenduduk 437.610 jiwa. Dengan 

batas wilayah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara dengan Kabupaten Sinjai 

 Sebelah Timur dengan Teluk Bone  

 Sebelah Selatan dengan Laut Flores 

 Sebelah Barat dengan Kabupaten Bantaeng  
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Secara adminitrasi Kabupaten Bulukumba berada di 153 Km sebelah 

tenggara kota Makassar, terbagi atas 10 wilayah Kecamatan dan terdiri atas 24 

kelurahan serta 109 desa. Untuk lebih jelasnya, wilayah adminitrasi Kabupaten 

Bulukumba, dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel : 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Bulukumba setiap Kecamatan.
33

   

No. 
Nama 

Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

(Km
2
 )  

Jumlah  

Kel/Desa 

1 
Ujung Bulu 14,44 9/0 

2 
Gantarang 173,51 3/18 

3 
Kindang  148,76 1/12 

4 
Rilau Ale 117,53 1/14 

5 
Bulukumpa 171,33 3/14 

6 
Ujung Loe 144,31 1/12 

7 
Bonto Bahari 108,60 4/4 

8 
Bonto Tiro 78,34 1/12 

9 
Kajang  129,06 2/17 

10 
Herlang  68,79 2/6 

Kecamatan Bulukumpa merupakan salah satu dari 10 kecamatan yang 

berada di kabupaten Bulukumba, yang mempunyai luas wilayah 171,33 km
2
. 

Dikecamatan Bulukumpa terdapat 3 kelurahan dan 14 Desa . berikut  ini table 

                                                           
33

 Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba, h. 6  
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yang menampilkan secara keseluruhan mengenai jumlah dusun,luas wilayah, RW, 

RT dari masing-masing desa dan kelurahan di Kecamatan Bulukumpa.  

Table 1.2 Luas wilayah, dusun, status, RW, RT, di Kecamatan Bulukumpa 

2022 

Desa / kelurahan Luas 

wilayah 

(km
2
) 

Status Dusun  RW RT 

Sapo Bonto 10,35 Desa  4 15 32 

Bonto Bulaeng 7,5 Desa  5 10 20 

Bulo-Bulo 17,15 Desa 6 10 19 

Salassae 11,00 Desa 5 13 26 

Bontomangiring 10,00 Desa 6 12 24 

Jojjolo 20,25 Desa 8 8 16 

Ballasaraja 6,30 Kelurahan 3 6 15 

Tanete 6,33 Kelurahan 2 9 25 

Balangtaroang 7,50 Desa 6 12 20 

Kambuno 7,22 Desa 3 6 12 

Barugae 7,94 Desa 5 12 25 

Balang pesoang 4,31 Desa 5 10 16 
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Jawi-jawi 12,62 Kelurahan 2 6 19 

Tibona 16,06 Desa 7 13 30 

Bonto Minasa 14,27 Desa 5 10 19 

Batulohe 7,50 Desa 3 10 15 

Baruga Riattang 5,03 Desa 5 6 10 

Jumlah  171,33  84 168 343 

Sumber : kecamatan Bulukumpa dalam Angka 2019 

2. Profil Desa Barugae 

Gambar 1.2 

Gambar Peta Desa Barugae 

 

 

 

 

 

 

1. Kondisi Geografis 

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah 

Desa Barugae merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Sebagai desa yang terletak di Kecamatan 
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Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, yang berjarak 40 Km dari kota Bulukumba. 

Desa Barugae mempunyai batas-batas wilayah, yaitu :    

 Sebelah Barat  berbatasan dengan desa Borong Kabupaten Sinjai 

 Sebelah Utara berbatasan dengan desa Kambuno 

 Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Tanete 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Baruga Riattang 

b. Wilayah Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

memiliki luas wilayah 120,43 ha. 

c. Struktur organisasi pemerintah 

           Struktur organisasi pemerintah di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba, dipimpin oleh Kepala Desa dalam menjalankan 

pemerintah. Adapun susunan pemerintah Desa Barugae tahun 2022 sebagai 

berikut : 

            Table 1.3  Struktur Organisasi pemerintahan Desa Barugae 

No.                Nama                       Jabatan  

1. A.Khalid Mawardi S.E                   Kepala Desa 

2. Sutriani Amar                   Sekretaris 

3. Irmawati                     Bendahara 

4. Ishak                      Staf  

5. Muh. Fahrul                    Staf  

6. Haerul                    Staf  

7. Akbar                    Staf  

d. Data Penduduk di Desa Barugae 
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Berdasarkan data penduduk di kantor Desa Barugae menunjukkan bahwa 

jumlah penduduk sampai tahun 2022 sebanyak 2.400 jiwa yang terdiri dari laki-

laki 1.224 dan perempuan 1.176 jiwa, dan jumlah KK tercatat sebanyak 549. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.4 

Tabel 1.4  jumlah penduduk berdasarkan  klasifikasi umur dan jenis 

kelamin di Desa Barugae  Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba 2022 

No Kelompok 

Umur 

(Tahun) 

Laki-

laki  

Perempuan  Jumlah 

(Jiwa) 

Persen 

    

1 0-4  92 84 172 7,12 

2 5-6 68 78 146 6,08 

3 7-12 164 163 327 13,63 

4 13-15 114 116 230 9,58 

5 16-18 125 105 230 9,58 

6 19-25 185 108 293 12,21 

7 26-35 208 198 406 16,92 

8 36-45 129 130 259 10,79 

9 46-50 58 67 125 5,21 

10 51-60 45 57 102 4,25 

11 61-75 33 56 89 3,71 

12 >76 11 14 21 0,87 
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 Jumlah  1224 1176 2400 100 

e.  Pola Penggunaan lahan 

Pola penggunaan lahan pertanian di Desa Barugae terdiri dari penggunaan 

lahan tegalan, sawah pengairan, dan pekarangan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 1.5 

Tabel 1.5 Pola Penggunaan Lahan Pertanian Desa Barugae 2022 

No  Penggunaan Tanah Luas Persentase 

    

1 Sawah 
½
 Teknis 120,00 15,11 

2 Sawah Irigasi Sederhana 181,60 22,87 

3  Sawah Irigasi Desa 123,64 15,57 

4 Tegalan  53,74 6,77 

5 Pekarangan 25,91 3,26 

6 Perkebunan Rakyat 159,31 20,06 

7 Perkebunan Swasta 15,58 1,96 

8 Hutan Negara 12,0 1,51 

9 Lain-lain 103,22 12,97 

 Jumlah 794,00 100 

1. Kondisi Sosial Budaya 

Desa Barugae dalam perkembangannya dapat dilihat  dalam dua ontology, 

yaitu statika dan dinamika. Statika dan dinamika di Desa Barugae saling 

mempercepat membuat pola serta tatanan masyarakat sebagai karakter dalam 
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kehidupan sosial budayanya. Bentuk kehidupan sosial budaya dalam masyarakat 

di Desa Barugae tidak dapat dihindarkan untuk terlibat dalam berbagai aspek yang 

ada di Desa tersebut. 

Masyarakat Desa Barugae mempunyai sifat tersendiri yang dimana dapat 

menjadikan Desa tersebut berjalan dalam dinamika dan sesuai pola tuntutan 

zaman. Desa Barugae merupakan desa dataran tinggi atau desa pedalaman. 

Gunung Karampuang merupakan dijadikan sebagai objek sebagai tempat 

dilaksanakannya ritual adat baik dari Desa Barugae itu sendiri maupun diluar dari 

Desa tersebut. Gunung Karampuang tersimpan banyak kekuatan yang 

memberikan pengaruh kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar.       

a. Sistem Kepercayaan 

Keberadaan makam serta indahnya Gunung Karampuang  Desa Barugae 

membawa pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat terkhusus pada sistem 

kepercayaannya.Kepercayaan Masyarakat terhadap Gunung Karampuang di Desa  

Barugae memberikan banyak pengaruh terhadap masyarakat, terlebih lagi kepada 

sistem kepercayaan mereka. Masyarakat yang berada disekitar Gunung 

Karampuang ini  pada umumnya memeluk kepercayaan agama Islam. Agama 

Islam di Desa Barugae tidak seutuhnya dijalankan sesuai dengan syariat, 

melainkan agama Islam dalam masyarakat di desa Barugae masih terdapat 

kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya dinamisme. 

Sistem kepercayaan masyarakat di Desa Barugae mempunyai dua bentuk, 

yaitu : 

1. Agama Ketuhanan, yang dimana dalam kepercayaan ini agama yang 

penganutnya menyembah Tuhan. Agama disini memiliki kepercayaan 

bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita sembah dan menaruh 
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kepercayaan, sebab kecintaan terhadapnya dapat memberikan 

kebahagiaan yang sesungguhnya. Kepercayaan ini berlandaskan pada 

kebenaran yang dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan 

dan tingkah laku manusia. 

2. Agama Penyembah Roh, yang dimana kepercayaan-kepercayan 

terhadap masyarakat yang primitive terhadap roh nenek moyang, atau 

roh para pahlawan yang telah meninggal dunia. Mereka menaruh rasa 

percaya bahwa yang sudah meninggal dapat mengasih pertolongan dan 

perlindungan ketika mendapat sebuah cobaan. Diadakan sebuah ritual-

ritual sesajen yang bersifat khusus untuk dapat menghadirkan roh 

leluhur tersebut.    

Gunung Karampuang sebuah tempat yang dipercayai masyarakat di Desa 

Barugae maupun diluar dari Desa tersebut. Yang dijadikan sebagai tempat roh 

nenek moyang dan para leluhur. Adanya Gunung Karampuang ini dipercaya 

bahwa dapat memberikan kemurahan rezeki, jodoh dan juga keselamatan. 

Kepercayaan-kepercayaan ini sudah menjadi sebuah petunjuk yang unik, 

sebab dalam masyarakat di Desa Barugae maupun diluar dari Desa tersebut masih 

tetap melaksanakan hingga saat ini. Kepercayaan tersebut telah melekat sehingga 

kehadiran Gunung Karampuang tetap dijaga hingga saat ini.  

b. Sistem Pemerintahan 

Masyarakat di Desa Barugae tersatukan dalam satu hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah dalam memiliki otonomi yang dapat digunakan 

untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat yang berdasar pada awal 

mula dan adat istiadat setempat dan adanya pengakuan dari pemerintahan secara 

umum. 
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Mayarakat Desa Barugae yang diatur atas dasar aturan dan adat yang telah 

disepakati dan melembaga serta pemerintahan modern yakni kepala Desa sebagai 

struktur yang tinggi dalam pemerintahan lokal, dan melahirkan sebuah akulturasi 

tatanan masyarakat yang seimbang.  

Desa Barugae suatu teritori yang ditempati oleh masyarakat yang hidup 

bersama dalam jangka waktu yang cukup panjang, dengan sistem sosial yang di 

miliki dapat dijadikan sebagai tempat dari pola interaksi sosial atau adanya 

hubungan pertukaran informasi atau hubungan antara kelompok sosial sebagai 

awal munculnya kebudayaan, seperti hokum adat yang disepakati secara bersama. 

c. Sistem Mata Pencaharian 

Desa Barugae merupakan sebuah Desa pedalaman yang mempunyai 

sumber daya alam yang melimpah, terkhusus dalam bidang agraris. Kondisi desa 

tersebut berpengaruh besar terhadap sistem mata pencaharian masyarakatnya. 

Pada umumnya masyarakat di Desa Barugae itu melangsungkan kehidupannya 

dengan cara bertani. Sistem mata pencaharian masyarakat Desa Barugae 

khususnya petani, masih terlihat hubungan kekerabatan yang terikat dengan 

solidaritas sosial yang kuat. Solidaritas masyarakat Desa Barugae dapat dilihat 

saat pesta pernikahan, kerja bakti, dan saat musim tanam dan panen padi.   

d. Sistem Peralatan dan Teknologi 

Masyarakat dalam melaksanakan pengolahan lahan sudah jelas terlihat 

adanya sebuah perubahan dalam teknologi. Hal itu dapat dilihat terhadap 

masyarakat Desa Barugae  khususnya petani mengikuti adanya perkembangan 

zaman terutama dalam hal pertanian. 

Perubahan teknologi yang terjadi di Desa Barugae khususnya dalam 

bidang pertanian terjadi secara bertahap yang mempunyai hubungan dengan pola 



35 
 

 
 

pikir dari masyarakat itu sendiri, yang melalui  beberapa proses. Penggunaan alat 

teknologi modern di Desa Barugae sudah cukup lama digunakan, dan perubahan 

yang terjadi itu secara bertahap . 

e. Sistem Bahasa 

Dalam masyarakat Desa Barugae dalam menggunakan bahasa mereka 

mempunyai cara tersendiri untuk digunakan berkomunikasi. Di Desa Barugae 

merupakan sebuah Desa yang berada didataran tinggi yang pada umumnya dihuni 

oleh masyarakat bugis. Dan bahasa yang digunakan dalam sehari-hari 

menggunakan bahasa bugis. 

1. Bahasa sebagai alat komunikasi 

Didalam melaksanakan komunikasi sangatlah diperlukan adanya 

hubungan  dengan ekspresi diri, sebab komunikasi itu tidak akan lengkap jika 

ekspresi diri tidak dapat dipahami dengan orang lain, karena bahasa juga dijadikan 

alat untuk menunjukkan  identitas diri kita. Saat menggunakan sebuah bahasa 

dalam berkomunikasi, sudah ada tujuan tertentu yang akan manusia sampaikan 

terhadap orang lain yang mudah dimengerti, dan memberitahukan sebuah 

pendapat yang dapat diterima. 

2. Bahasa Sebagai Alat Integrasi dan Adaptasi Sosial 

Bahasa, selain unsur dari kebudayaan itu sendiri dapat juga dijadikan 

sebagai cara dalam memperluas lingkup pertemanan. Bahasa juga dapat 

menghindarkan kita dari adanya pertengkaran atau bentrokan-bentrokan terhadap 

sesama. Selain itu, Bahasa dapat juga dijadikan sebagai alat adaptasi sosial dan 

alat integrasi. Misalnya, Saat berada dilingkungan sosial pastinya kita akan tau 

bahasa yang akan digunakan ketika berada dilingkup sosial. 
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3. Bahasa Sebagai Alat Kontrol Sosial 

Bahasa sebagai alat kontrol sosial sangat dibutuhkan dalam masyarakat 

dan juga pada diri sendiri. Terdapat banyak buku yang menjelaskan berbagai 

macam penggunaan bahasa sebagai alat control sosial. Contoh tujuan bahasa 

sebagai alat kontrol sosial yaitu dapat dijadikan sebagai alat untuk meredakan 

amarah seperti dengan menulis dapat memberikan pikiran menjadi tenang dan 

jelas.  

B.  Proses Ritual Sesajen Bagi Pengunjung di Gunung Karampuang 

Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba 

Ritual sesajen merupakan sebuah tradisi yang dimana mempunyai 

kewajiban tersendiri untuk dilaksanakan terhadap masyarakat yang 

mempercayainya, kepercayaan seperti itu dilaksanakan dengan mengerjakan ritual 

keselamatan agar dapat selamat dari marabahaya, serta adanya sebuah 

pengharapan diberikan perlindungan terhadap hal yang dianggap kuasa  

(penunggu benda atau tempat tersebut), dan juga sebagai bentuk rasa syukur yang 

diberikan terhadap roh nenek moyang atau para leluhur. Ritual-ritual yang 

dilaksanakan itu dilaksanakan dengan cara membawa berbagai macam sesajen, 

kemudian melakukan pembacaan disekitaran tempat yang dipercaya atau biasa 

disebut dengan Ma’baca.
34

 Dalam melakukan ritual-ritual tersebut terdapat 

beberapa tahap yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Pelaku Upacara 

a. Pendati ( orang yang dituakan )Pendati ini seorang yang 

dituakan dalam masyarakat , artinya disini dituakan dalam 
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 Sitimuryati, Islamisasi di Sinjai ( Cet. I, Pustaka Sawerigading 2016), h. 29.  
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pemahaman yang mereka miliki, yang dapat menyelesaikan 

masalah adat yang ada dimasyarakat. 

b. Pelaku  

Pelaku disini yang dimaksud ialah seseorang yang melakukan 

ritual, yang memiliki keinginan dan niat yang akan dilepaskan 

dengan cara melaksanakan ritual sesajen. 

2. Persiapan  

Seseorang yang akan melakukan ritual sesajen terlebih dahulu 

mempersiapkan  apa yang akan didibawa ketempat pelaksanaan  ritual. 

Diantaranya : 

a. Sokko’ ( beras ketan ), terdapat dua sokko’ yang akan dibawa 

yaitu, sokko pute  ( ketan putih ) dan sokko’ hitam ( ketan hitam 

). Hal ini dikarenakan sokko’ ini hal yang wajib untuk dibawa 

ketempat pelaksanaan ritual sebab sokko’ sifatnya lengket yang 

dimana dimaknai sebagai pemersatu. Dalam sokko’ pute  disini 

diartikan sebagai  air, sementara sokko’ hitam diartikan sebagai 

tanah. 

b. Ayam kampong, ayam yang akan dibawa ketempat tersebut 

diharuskan membawa ayam kampong baik yang masih hidup 

maupun yang telah dimasak. Ayam yang telah dimasak  pada 

umumnya dimasyarakat biasanya disebut sebagai Nasu likku’ ( 

ayam yang dimasak yang dicampur dengan serai dan lengkuas). 

Ayam kampong ini dianggap sebagai tanda bahwa dapat 

memberikan sebuah harapan yang tinggi dalam meminta suatu 

pertolongan . 
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c. Jenis makanan lainnya seperti Peco’ bue (kacang yang 

berwarna hijau), bajabu’ yang terbuat dari kelapa dan kunyit 

dan berbagai makanan lainnya yang nantinya akan 

dihidangkan.  

d. Dupa dan Kemenyan. Dupa disini sebagai bahan utama yang 

akan digunakan dalam melaksanakan ritual sesajen sebab dupa 

sebagai tempat yang digunakan untuk membakar kemenyan. 

Dupa disini berfungsi mendatangkan hal-hal yang disukai oleh 

pemilik kuasa agar tetap tenang dan tidak memberikan musibah 

terhadap seseorang yang mengharapkannya.  

e. Utti ( pisang ), pisang yang akan dibawa itu adalah pisang 

labbu ( pisang panjang ) yang akan disajikan per-sisir. Yang 

dimana masyarakat mempercayai bahwa pisang panjang ini 

dapat memberikan umur yang panjang. Karena diyakini oleh 

masyarakat setempat bahwa letak keistimiewaan pisang itu 

terdapat pada pohonnya yang dimana ia tidak akan mati 

sebelum mengeluarkan buah. Serta diartikan sebagai tanda 

kemauan, keinginan dan besarnya harapan untuk terkabulnya 

segala do’a-do’a. 

f. Daun sirih, masyarakat di Desa Barugae itu mempercayai daun 

sirih dianggap mempunyai makna harga diri.      

3. Tahap Pelaksanaan 

Setelah semua persiapan disiapkan dan sudah lengkap, selanjutnya 

tahap pelaksanaan yang terdapat 3 tahap yaitu : Ma’baca  makan-makan 

dan melepaskan ikat simpul plastik yang telah di ikat di dinding-dinding 

bangunan. Dalam tahap ma’baca terdapat seorang pendati yang bertugas 
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mempimpin jalannya ritual sesajen sampai selesai. Kemudian salah 

seorang anggota keluarga yang memiliki niat dan tujuan dipanggil untuk 

ikut dalam acara ma’baca, serta menyampaikan maksud dilaksanakannya 

ritual ini. Yang terpenting disiapkan sebelum dilaksanakan proses 

ma’bbaca ialah dengan menyiapkan Dupa. 

Selanjutnya, sesajen tersebut dibawa kedalam rumah-rumah yang 

berdinding kayu yang dimana didalamnya terdapat sebuah kuburan. 

Kemudian sesajen tersebut diletakkan disamping kuburan dan seseorang 

yang mempunyai niat juga ikut duduk didekat kuburan bersama dengan 

seorang pendati. Pendati kemudian membakar kemenyan dan dupa sebagai 

syarat pelengkap ketika membacakan do’a. Maksud dari dupa dan 

kemenyam ini ialah sebagai pengharum bagi para leluhur. Setelah itu 

pendati kemudian membacakan mantra serta meminta izin terhadap hal 

yang ghaib dengan atas izin Allah Swt.  Do’a yang dibacakan oleh pendati 

diawali dengan basmalah, selanjutnya itu membaca beberapa do’a tentang 

keselamatan. Setelah diadakan ma’baca terdapat beberapa sesajen yang  

diletakkan di dekat kuburan dengan maksud agar  dapat menjadi sosok 

yang lebih baik,  dan seseorang yang telah diniatkan memakan terlebih 

dahulu sesajen tersebut kemudian keluarga yang ikut melaksanakan proses 

ritual sesajen dan pendati makan bersama sebagai Barakka’ dari makanan 

tersebut dan sebagai tanda syukur kepada Allah swt karena diberikan 

kesempatan untuk melepaskan niat di Gunung Karampuang. 

Setelah acara makan-makan dilaksanakan, selanjutnya tahap melepaskan 

ikat simpul plastik yang telah diikat pada dinding-dinding bangunan. Cara 

membuka simpul plsatik itu dengan menggunakan dua tangan, kemudian ikat 
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simpul plastik itu dibuang dan diganti dengan ikat simpul lainnya sebagai tanda 

bahwa  niat yang sudah disampaikan itu sudah terwujud dan sudah dilepaskan.  

Puang Nanna menjelaskan: 

“ Rilaleng pelaksanaanna, engkapa tau pimpingi iyana diaseng padatina. 

Padatina na mattaroiki iyamaneng langkah-langkah na iya elokke ri 

pugau. Tentuna engka tette makna eddi ritual.” 

Artinya : “ Didalam pelaksanaan ritual ini, terdapat seseorang yang dipercaya 

untuk mengatur jalan ritual yang biasa disebut sebagai pendati yaitu 

orang yang ditunjuk oleh masyarakat. Pendati itulah yang akan mengatur 

jalannya ritual serta yang diperlukan dalam melaksanakan ritual dan 

ritual-ritual yang dilakukan ini pastinya mempunyai makna atau arti 

tersendiri dalam setiap prosesnya.”
35

  

C. Pandangan dan Pengalaman Masyarakat Dalam Melakukan Praktek 

Ritual Sesajen 

Ritual sesajen di Gunung Karampuang sangatlah terkenal dikalangan 

masyarakat, ritual ini dilaksanakan dua kali dalam seminggu setiap hari senin dan 

jum’at yang merupakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat terhadap Allah 

Swt. atas terkabulnya suatu niat  serta terhindarnya  dari berbagai musibah. 

Dengan dilaksanakannya ritual sesajen di Gunung Karampuang diharapkan agar 

dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat yang melaksanakan ritual 

sesajen agar menjalani kehidupan yang  lebih tenang atas niat mereka yang sudah 

dilepaskan di Gunung Karampuang.  

1. Padangan Tokoh Adat 

            Hasil wawancara dengan Abdul Hakim selaku tokoh adat atau pendati di 

Gunung Karampuang yang membacakan do’a pada saat ritual sesajen 

dilaksanakan mengatakan bahwa : 

                                                           
35

 Nanna (65 tahun  tokoh masyarakat), Wawancara dilaksanakan di Desa Barugae 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba pada 31 maret 2022.   
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“ Dipigaukki eddi tradisi mattihi anre-anre lao ri Gunung Karampuang e 

simata untu’ ri hormatiki tau tomatoae riolo e, apa’ iya tu riolo na riolo ri 

pigauki paddissenang pakkedie. Idina eddimai eppo-eppona harus toi 

dipigau pakkoroe simata untu’ripakabelai taue pole di sininna elokke 

mattuju lao ri ale e’ tapi Tania makkeda elo’ri makkadua lao ripuangge 

nasaba aro komillau tulunggi taue simata baca iya nu lao ri asala-

salamakeng ribacanggenggi”.
36

 

Maksudnya : 

“ Dilaksanakan ritual sesajen di Gunung Karampuang tidak lain untuk 

menghormati arwah dari nenek moyang terdahulu, sebab dari dulu 

dilaksanakan oleh mereka. Kita yang menjadi cucu-cucu dari mereka 

wajib melaksanakan hal demikian, dengan maksud untuk menjauhkan kita 

dari segala macam musibah yang akan tertuju kepada kita, serta dapat 

menjalani kehidupan yang tenang. Tapi dengan adamya ritual sesajen ini 

bukan untuk menduakan Allah Swt. Sebab doa-doa yang dipanjatkan itu 

hanya bacaan do’a yang tentang meminta perlindugan dan meminta 

keselamatan.” 

 Maksud dari pernyataan yang disampaikan bapak Abdul Hakim selaku 

Tokoh Adat bahwa, yang dikerjakan masyarakat Desa Barugae maupun diluar dari 

desa ini awalnya itu merupakan ritual sesajen yang dikerjakan oleh nenek Moyang 

terdahulu yang dimana tidak boleh diberhentikan, harus tetap dikerjakan. Akan 

tetapi dalam pelaksanaan ritual sesajen dalam pembacaan do’a tetap membacakan 

do’a-do’a yang sejalan dengan agama tidak bermaksud untuk menduakan Allah 

Swt. 

2. Pandangan Tokoh Agama 

Masyarakat yang mengerti tentang agama, mereka tidak langsung 

melibatkan dirinya dalam proses ritual sesajen seperti itu, sebab dia menganggap 

bahwa ritual suci dalam tradisi itu dapat membawa pada hal-hal yang menurutnya 

                                                           
36

 Abdul Hakim ( 87 tahun, Tokoh Adat), wawancara pada tanggal 28 maret 2022 di Desa 

Barugae.   
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merusak aqidah. Akan tetapi ketika proses ritual sesajen ini dilaksanakan  mereka 

pernah ikut menyaksikan prosesnya dengan maksud untuk mencari kebenaran 

yang sebenarnya. Pelaksanaan ritual sesajen ini dilaksanakan dua kali dalam 

seminggu setiap hari senin dan jum’at sebagai bentuk rasa syukur mereka atas niat 

yang menurutnya sudah terpenuhi. Dan menurutnya dilaksanakannya sebuah ritual 

sesajen ini sudah sesuai dengan ajaran Islam sebab yang dilaksanakan hanyalah 

memanjatkan do’a keselamatan yakni al-Fatihah.  

Informasi yang didapatkan dari informan setelah dilaksanakannya 

wawancara dengan tokoh agama Desa Barugae, Bapak Daking, mengatakan 

bahwa : 

Iya eddi ritual mattihi-tihi e nanre lao ri Gunung e sebenarna makessing 

mua nasaba iya ro najamae sebagai bentuk asukkurenna lao ripuang 

ata’ala. Nappa iya ro u ita do’a ri bacangengge do’a assalamakeng mua. 

Nappa ko purai aro pada manre-manre manengni keluargana apa napau 

tomatoae barakka’na nu tala ulle e kodena ri anrei. natihikki lao menre ri 

Gunung e anre-anre na sebagai  bentuk asukkurenmi Tania mua natihikki 

na nia’ lain. Iyana ro na makessing mua apa’tania mua najama 

disaliweng ajaranna agamae.
37

 

Maksudnya : 

Kegiatan ritual sesajen di Gunung Karampuang ini dapat dikatakan 

kegiatan ritual yang tidak apa-apa jika dikerjakan karena, dilaksanakanya 

ritual ini hanya sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah Swt. Saja dan 

membacakan doa tetap pada ajaran agama. Dan setelah proses ritual 

sesajen itu dikerjakan selanjutnya acara makan-makan bersama keluarga 

yang ikut sebab itu sebagai keberkahan dari sesajen-sesajen yang harus 

dimakan. Sesajian yang dibawa ke Gunung itu hanya sebagai bentuk 

kesyukuran bukan untuk niat lain. Jadi ritual sesajen ini tidak apa-apa jika 

dikerjaka karena tidak keluar dari ajaran agama. 

                                                           

37
 Daking, ( 49 Tahun, Tokoh Agama) wawancara pada tanggal 28 maret 2022, Desa 

Baruage. 
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Pandangan Daking juga diperkuat dengan Nua’ selaku tokoh agama 

dengan mengatakan bahwa :   

Malaing-laineng nia’na, taue engka na pugaukki mattihi-tihike nanre lao 

ri Gunung e untu’ assalamakeng na asukkureng engka to tau mania untu’ 

’ naolli keluargana lao manre-manre ri Gunung e. pakkoroe itu enna na 

mancaji masalah tergantung pole ri nia’na taue. Ko makessing nia’na di 

jamai, mingka engka to itu tau naccoeri tomatoanna iyanu rioloe. 

Maksudnya : 

Niat seseorang itu bermacam-macam, terdapat seseorang yang melakukan 

ritual sesajen atas dasar bentuk syukur dan keselamatan, dan terdapat juga 

seseorang yang niatnya itu hanya untuk membawa keluarganya naik ke 

Gunung untuk makan-makan. Ini tidak menjadi sebuah permasalahan, 

yang menjadi titik disini ialah niat seseorang itu sendiri, jika niatnya baik 

tidak apa-apa untuk dikerjakan. Di zaman sekarang ini masih banyak yang 

mengikuti ajaran orang-orang terdahulu yang membawa sesajian ke bawah 

pohon, kuburan dan Gunung.
38

 

Selain persoalan niat yang menurut kedua tokoh agama diatas tidk 

melenceng dari agama islam, ritual sesjen ini juga merupakn tradisi yang telah 

dilakukan oleh genersi ke genersi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. 

M.Nur selaku tokoh agama mengatakan bahwa :  

Eddi ritual sesajeng e anu maitta laddena ri jama ri tomatoae ri olo, apa’ 

memeng panggajarengri olo aro ajaran Hindu. Ritual sesajeng e maega 

upa tau jamai, maega upa tau enna na tentanggi arodo padahal mannessa 

ni kedda akurange na hadisi e itu nu makessingge ri coe umma sellengge. 

Mingka enna na makessing ko iya ro na elo ri salahkan ladde apana 

panggajareng ri olo. Na mau ade ko dena na situju agamae de’ na 

makessing di pugau, ri pugau mui tapi aja na ri tihikki lao ri laleng nu 

sala e.
39

 

Maksudnya : 

                                                           
38

 Nua’ (47 Tahun, Tokoh Agama), wawancara pada tanggal 29 maret 2022, Desa 

Barugae.  
39

 M. Nur (45 Tahun, Tokoh Agama), wawancara pada  tanggal  29  maret 2022, Desa 

Barugae.  
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Ritual sesajen ini sudah dikerjakan nenek Moyang dahulu, sebab yang 

pertama kali masuk itu ajaran Hindu . Ritual ini masih banyak yang 

mengerjakannya dan masih banyak yang tetap mempertahankannya 

walupun sudah dikatakan bahwa yang harus di ikuti itu ajaran dari agama. 

Tapi hal itu juga tidak boleh disalahkan begitu saja karena itu ajaran dari 

orang terdahulu dan juga tidak dilarang untuk dilaksanakan yang jelas 

tidak dilaksanakan dijalan yang salah. 

Kegiatan seperti itu yang datang mengunjungi tempat-tempat keramat dan 

memanjatkan do’a syukur dan keselamatan sebaiknya dihilangkan, tetapi mungkin 

dapat dihilangkan jika dihilangkan secara perlahan-lahan. Karena, sudah diketahui 

pasti bahwa ritual sesajen ini sudah melekat dalam diri masyarakat dan sudah 

pasti susah untuk dihilangkan. Hal demikian juga didasarkan bahwa masyarakat 

tidak begitu mudah untuk meninggalkan ritual-ritual yang dia dapatkan dari 

peninggalan nenek moyangnya yang sudah menjadi bagian dari tradisi 

masyarakat. Yang dimana dalam dirinya  itu dapat memberikan hal yang baik 

dalam kehidupannya tersendiri. 

3. Pandangan Masyarakat 

            Proses dilaksanakannya  ritual sesajen terdapat masyarakat yang memiiki 

pendapat bahwa ritual sesajen seperti ini tidaklah bertentangan dengan ajaran 

Islam sebab yang terdapat didalam ritual hanya mengikuti ajaran-ajaran orang 

terdahulu dan juga menghormati  arwah para leluhur. Serta bacaan-bacaan yang di 

panjatkan itu hanyalah permohonan tentang keselamatan.  Yang dimana cara 

menyampaikan do’a itu terdapat perbedaan tetapi  tetap mengarah kepada Allah 

Swt. Sebagaimana hasil dari wawancara dengan ibu Niang selaku masyarakat 

yang melaksanakan ritual sesajen di Desa Barugae menuturkan  bahwa :  

 Iya eddi wuitaie ia’ ritual sesajeng e ennamua nammessu pole ri ajaranna 

agamae, apa’ennamua namillau tulung ri halusu’na nene’na tau rioloe. 
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Iya eddi ri jamai  untu’ perentara panggerang do’ayya na 

assalamarengge, apa’na tutu lao ripuangge millau tulung.
40

 

Maksudnya : 

Saya melihat ritual sesajen ini, sebenarnya tidak keluar dari agama itu 

sendiri,  sebab kita tidak menyembah  para leluhur  tersebut. Kita 

Sebenarnya hanya melakukan perantara do’a keselamatan yang tujuannya 

itu tetap kepada Allah dan hanya kepadanyalah kami meminta 

pertolongan. 

           Dan ini juga hal yang sama yang di sampaikan oleh ibu Rose selaku 

masyarakat yang melaksanakan ritual sesajen menuturkan  bahwa : 

 Eddi ritual sesajeng e bikka dua ri jama rilaleng siminggue. Eddi ri jama 

apana elo ripatterru ade’ke , sininna bacanna baca-bacae iya kuita 

parellaudoangengmi 
41

 lao ri puang ata’ala e. kopurani ri jama masennang 

tonni disedding ale’e. 

          Maksudnya : 

Ritual sesajen ini dua kali dilaksanakan dalam seminggu dan ini 

dilaksanakan atas dasar untuk mempertahankan adat, dan bacaan-bacaan 

yang dibaca saat melaksanakan proses ritual itu hanya tentang meminta 

pertolongan  keselamatan terhadap Allah Swt. Dan juga menurutnya setelah 

melaksanakan ritual itu dapat memberikan ketenangan dalam hidupnya. 

          Pandangan masyarakat dengan adanya pernyataan bahwa ritual sesajen ini 

hanya sebagai warisan yang didapatkan dari nenenk Moyang dan sudah menjadi 

kebiasaan yang sudah wajib untuk dikerjakan dan  dijadikan sebagai bentuk 

kesyukuran. Akan tetapi, didalam dirinya juga tidak percaya bahwa hal ini dapat 

menghadirkan  suatu musibah terhadap seseorang yang tidak mengerjakannya. 

Sebagaimana informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Informan 

                                                           
40

 Niang, (38 Tahun, Masyarakat), wawancara pada 1 april 2022, Desa Baruage. 
41

 Rose, (45 Tahun, Masyarakat), wawancara pada tanggal 1 april 2022, Desa Barugae. 
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Bapak Odang warga Kelurahan Tanete yang masih terus mengerjakan tardisi ini 

menuturkan bahwa : 

 Eddi nu dijamae ritual sesajeng e simata makkeda hanya asukkurengmi 

lao ri Puang Ata’ala apa’ na leppasani purae na nai’kang. Mingka maui 

enna di pugaukki aro ritual sesajeng e na nakennai te doko enna 

kutepperriki nasaba’ doko e itu pole ri  puang Ata’ala Tania makkeda pole 

ri ritual e. eddi idi’ ri jamai nasaba’ pole ri tomatoa e ri oleo nasaba’ 

terlanjur dijamani aro ritual e.
42

 

Maksudnya : 

Ini ritual sesajen dikerjakan karena memang hanya untuk tentang 

kesyukuran  saja kepada Allah Swt. Atas adanya niat yang sudah terwujud. 

Tapi jika ritual sesajen ini juga tidak dikerjakan dan kita mendapatkan 

suatu musibah saya tidak percaya dengan akan hal itu sebab kita tahu 

bahwa segala sesuatu baik dan buruk itu tetap datangnya dari sang 

pencipta kita yaitu Allah Swt. Bukan disebabkan dari ritual itu. Ini 

dilakukan karena memang dari orang tua dan juga sudah terlanjur 

dikerjakan. 

Pelaksanaan ritual sesajen di Gunung Karampuang Desa Barugae 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ini dilihat masih terdapat banyak  

masyarakat yang ikut terlibat dalam  mengerjakan proses ritual tersebut.  

Masyarakat yang mengerjakan ritual sesajen ini hanya yang memang betul-betul 

paham tentang ritual-ritual seperti itu, serta adanya keturunan dari orang tua yang 

memang sejak dulu mengerjakan ritual sesajen ini. Dan juga menaruh 

kepercayaan dalam dirinya bahwa jika ritual sesajen ini tidak dikerjakan ketika 

sudah berniat maka akan memberikan dampak terhadap orang yang bersangkutan 

seperti dengan diberikannya suatu musibah yang tak disangka-sangka.  

                                                           
42

 Odang (37 Tahun, Masyarakat), wawancara pada tanggal  28 maret 2022, Desa 

Barugae dilokasi Gunung Karampuang. 
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            Bermacam-macam pandangan masyarakat yang melihat ritual sesajen yang 

dilaksanakan di Gunung Karampuang Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba diantaranya terdapat pandangan dari tokoh adat, tokoh 

agama, serta pandangan dari masyarakat itu sendiri : 

            Pertama, pandangan dari tokoh adat itu sendiri yang dimana memberikan 

sebuah penjelasan bahwa ritual sesajen yang di kerjakan masyarakat Desa 

Barugae Maupun masyarakat yang berada dari luar desa ini awalnya itu 

disebabkan karena hanya persoalan niat yang diutarakan ketika terdapat sesuatu 

yang diinginkan atau ketika mendapat musibah. Dan karena ritual sesajen ini 

memang dari nenek moyang  terdahulu yang tidak dapat dihentikan begitu saja. 

Memang didalamnya itu terdapat adanya pembacaan doa ketika melaksanakan 

proses ritual sesajen akan tetapi doa yang dipanjatkan itu masih sejalan dengan 

ajaran agama dan masih tetap kepada Allah Swt. 

            Kedua, disini terdapat dari pandangan tokoh agama yang dimana 

mengutarakan bahwa dikerjakannya ritual sesajen berdasar dari apa yang telah 

diniatkan oleh seseorang. Ketika melaksanakan ritual ini atas bentuk kesyukuran 

yang dirasakan boleh saja dilakukan karena didalam proses ritual ini juga diikut 

sertakan dengan makan bersama bersama keluarga. Jika niatnya bukan tentang 

suatu kesyukuran, dan meminta suatu perlindungan dan bukan atas nama Allah 

maka hal itu tidak boleh untuk dilakukan karena akan mengarah kepada 

kemusyrikan. 

           Ketiga, pandangan dari masyarakat itu sendiri yang melaksanakan ritual 

sesajen ini, disini terdapat beberapa pandangan dari masyarakat ada yang 

memiliki pandangan bahwa adanya ritual sesajen yang dilaksanakan ini tidaklah 

bertolak belakang dengan ajaran Islam itu sendiri melainkan hanya sebagai bentuk 

penghormatan terhadap orang terdahulu yang masih tetap berjalan hingga saat ini. 
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Memang, didalam prosesnya itu dibacakan suatu doa’ oleh pendati tapi 

sebenarnya doa-doa itu semua  mengarah kepada  kebaikan dan tetap meminta 

kepada Allah Swt. Disisi lain terdapat pula masyarakat yang berpandangan bahwa 

ritual sesajen seperti ini warisan yang sudah turun-temurun yang sudah dijadikan 

kebiasaan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Itulah mengapa masih 

terus dilaksanakan sebab sudah dijadikan budaya atau kebiasaan didalam 

hidupnya. Dengan begitu masyarakat juga tidak menaruh rasa percaya dalam 

dirinya bahwa ketika kita tidak melaksanakan ritual sesajen ini dapat  memberikan 

suatu musibah terhadap seseorang yang tidak melaksanakannya. Dan juga terdapat 

masyarakat yang memberikan pandangannya bahwa ritual sesajen ini hal yang 

sudah wajib dan tidak boleh ditinggalkan dalam dirinya untuk dilaksanakan ketika 

sudah mengutarakan suatu niat di Gunung Karampuang itu . karena masih 

memberikan kepercayaan dalam dirinya bahwa ketika tidak dikerjakan maka akan 

mendapatkan suatu musibah. 

D. Dampak Yang di Timbulkan oleh Masyarakat Yang Telah 

Melakukan Praktek Ritual Sesajen 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual sesajen ini memiliki dampak 

keberbagai aspek bagi masyarakat  yang masih melakukan ritual tersebut :  

1. Dalam Kehidupannya 

            Dampak yang dirasakan masyarakat didalam kehidupannya yang telah 

melaksanakan ritual sesajen itu merasakan dampak  yang baik, terutama didalam 

kehidupan sehari-harinya. Yang tentunya dampak yang dirasakan itu seperti  

terhindarnya mereka dari mara bahaya, selalu diberikan keselamatan dan adanya 

suatu kesyukuran yang terus dirasakan dalam dirinya. Dampak ini sangatlah kuat 

didalam kehidupan sehari-hari masyarakat karena masyarakat sudah merasakan  
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hasil dari permintaan niat yang diinginkan. Misalnya ketika seseorang 

menyampaikan niat tentang jodoh anaknya agar segera dipertemukan. Dan juga 

ketika terdapat anggota keluarga yang tertimpa musibah dan diniatkan untuk 

diberikan kesembuhan, serta mengutarakan janji bahwa ketika apa yang 

diinginkan itu tercapai maka akan melaksanakan proses ritual sesajen di Gunung 

Karampuang itu yang berada di Desa Barugae. Hal-hal inilah yang sangat 

berdampak dalam kehidupan masyarakat. Dan juga dengan melaksanakan ritual 

sesajen ini memberikan banyak pesan-pesan terhadap pelakunya itu sendiri yang 

dimana ritual yang dilaksanakannya itu hanyalah sebagai tanda dalam 

memberikan penghormatan kepada yang ghaib, yang dianggap dapat memberikan 

keselamatan dalam menjalani kehidupannya.  

 Terdapat juga dampak yang buruk terhadap masyarakat itu sendiri yang 

telah melaksanakan ritual sesajen di Gunung Karampuang dan mereka 

meninggalkan  tradisi tersebut. Dampak yang dirasakan terhadap masyarakat yang 

telah melaksanakannya ialah mereka akan dihantui rasa bersalah, mereka 

diberikan sakit, serta selalu diberikan kesialan karena mereka meninggalkan ritual 

sesajen ini yang sudah turun-temurun dilaksanakan. 

2. Dampak Terhadap Agamanya 

            Masyarakat yang telah melaksanakan ritual sesajen tidak memberikan 

dampak yang buruk terhadap agamanya karena masyarakat di Desa Barugae 

dalam mengerjakan ritual sesajen mereka tetap berjalan sesuai dengan ajaran 

Islam dan tetap memanjatkan doa kepada Allah Swt. Meski demikian masyarakat 

datang mengunjungi Gunung tersebut dengan membawa berbagai macam sesajian 

tetapi niatnya tetap kepada Allah Swt. Semata. Mereka datang mengunjungi 

Gunung tersebut karena atas dasar sebuah kesyukuran yang didapatkan serta 

adanya niat yang harus diselesaikan dengan membawa sesajian. 
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            Masyarakat di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba tetap melaksanakan ritual sesajen tanpa adanya perubahan dalam 

agamanya. Karena dalam pandangan masyarakat  mengatakan bahwa  ritual 

sesajen ini tidak bertentangan dengan agama sebab tradisi dan agama itu tidak 

bisa disamakan melainkan bisa digabungkan sesuai dengan perkembangan zaman. 

Seperti yang kita lihat bahwa didalam proses ritual sesajen juga ditemukan 

kalimat istigfar dan syahadat. Itulah yang menandakan bahwa adanya sebuah 

gabungan antara agama dan tradisi.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

            Berdasarkan dari uraian di atas, penulis akan memberikan penjelasan 

terhadap kesimpulan yang dianggap penting mengenai judul skripsi “Kepercayaan 

Masyarakat Terhadap Gunung Karampuang di Desa Barugae Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba” sebagai berikut : 

1. Ritual sesajen ialah ritual yang memang masih  melekat yang 

dikerjakan pada masyarakat di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba. Ritual sesajen ini sebuah ritual yang 

dikerjakan untuk meminta keselamatan agar terhindar dari segala mara 

bahaya. Ritual ini dilaksanakan setiap dua kali dalam seminggu yaitu 

setiap hari senin dan jum’at. Ketika ingin melaksanakan proses ritual 

sesajen  terlebih dahulu kita akan mempersiapkan bahan dan alat yang 

akan  dibawa ke Gunung Karampuang seperti, sokko’manu’(ayam),utti 

(pisang), dupa dan kemeyang, beras, dan  daun sirih. Setelah 

semuanya telah disiapkan, maka tahap selanjutnya akan dilaksanakan 

proses ritual sesajen yang akan dipimpin oleh seorang pendati di 

Gunung Karampuang tersebut. Dan setelah selesai maka seseorang 

yang bersangkutan yang akan memakan pertama kali sesajen tersebut 

kemudian meletakkan beberapa macam sesajen dibeberapa sudut 

Gunung itu dan setelah itu proses melepas ikat simpul yang telah diikat 

pada saat mengutarakan niat. Setelah itu barulah dilaksanakan makan-

makan bersama keluarga yang hadir dalam proses ritual tersebut yang 

dimana sebagai barakka’ (keberkahan) dari  makanan tersebut.  
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2. Terdapat beberapa pandangan dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh 

masyarakat. Pandangan dari tokoh adat itu sendiri yang dimana 

memberikan sebuah penjelasan bahwa ritual sesajen yang dikerjakan 

masyarakat Desa Barugae Maupun masyarakat yang berada dari luar 

desa ini awalnya itu disebabkan karena hanya persoalan niat yang 

diutarakan ketika terdapat sesuatu yang diinginkan atau ketika 

mendapat sebuah musibah. Dan karena ritual sesajen ini memang dari 

nenek moyang kita terdahulu yang tidak dapat dihentikan begitu saja. 

Memang didalamnya itu terdapat adanya pembacaan doa ketika 

melaksanakan proses ritual sesajen akan tetapi doa yang dipanjatkan 

itu masih sejalan dengan ajaran agama dan masih tetap kepada Allah 

Swt. Sementara pandangan dari tokoh agama yang dimana 

mengutarakan bahwa dikerjakannya ritual sesajen ini itu berdasar dari 

apa yang telah diniatkan oleh seseorang. Ketika melaksanakan ritual 

ini atas bentuk kesyukuran yang dirasakan boleh saja dilakukan karena 

didalam proses ritual ini juga diikut sertakan dengan makan bersama  

keluarga. Jika niatnya bukan tentang suatu kesyukuran, dan meminta 

suatu perlindungan  bukan atas nama Allah maka hal itu tidak boleh 

untuk dilakukan karena akan mengarah kepada kemusyrikan. Dan 

pandangan dari masyarakat ada yang memiliki pandangan bahwa 

adanya ritual sesajen yang dilaksanakan ini tidaklah bertolak belakang 

dengan ajaran Islam itu sendiri melainkan hanya sebagai bentuk 

penghormatan terhadap orang terdahulu yang masih tetap berjalan 

hingga saat ini. Memang, didalam prosesnya itu dibacakan suatu doa’ 

oleh pendati tapi sebenarnya doa-doa itu semua  mengarah kepada  

kebaikan dan tetap meminta kepada Allah Swt.  
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3. Dampak yang ditimbulkan masyarakat setelah melaksanakan ritual 

sesajen. Dampak didalam kehidupannya yang dirasakan setelah 

melaksanakan ritual sesajen itu merasakan dampak  yang baik, 

terutama didalam kehidupan sehari-harinya. Yang tentunya dampak 

yang dirasakan itu seperti  terhindarnya mereka dari mara bahaya, 

selalu diberikan keselamatan dan adanya suatu kesyukuran yang terus 

dirasakan dalam dirinya. Dan dampak terhadap agamanya tidak 

memberikan dampak yang buruk karena masyarakat di Desa Barugae 

dalam mengerjakan ritual sesajen mereka tetap berjalan sesuai dengan 

ajaran Islam dan tetap memanjatkan doa kepada Allah Swt. Meski 

demikian masyarakat datang mengunjungi Gunung tersebut dengan 

membawa berbagai macam sesajian tetapi niatnya tetap kepada Allah 

Swt. Semata. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian ini ialah sebagai warga masyarakat Kabupaten 

Bulukumba yang kaya akan  budaya perlunya untuk terus dilestarikan, dan harus 

tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Dan untuk sebagian masyarakat Desa 

Barugae yang masih mengerjakan ritual sesajen baiknya jika tetap memperhatikan 

ajaran-ajaran dari agama, dan pelaksanaan ritual sesajen ini tidak untuk 

berlebihan. Penulis memberikan saran agar lebih memberikan peningkatan 

terhadap agama dan pentingnya keberagaman yang baik.  
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DATA INFORMAN 

1. Nama   : Nanna 

Usia   : 65 Tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat 

Alamat   : Desa Barugae 

Wawancara   : 31 maret 2022 di Desa Barugae 

2. Nama    : Abdul Hakim  

Usia   : 87 Tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Adat 

Alamat   : Desa Barugae 

Wawancara  : 28 Maret 2022 di Desa Barugae  

3. Nama   : Daking  

Usia   : 49 Tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Agama 

Alamat   : Desa Barugae 

Wawancara  : 28 maret 2022, di Desa Barugae 

4. Nama   : Nua’ 

Usia   : 47 Tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Agama 

Alamat   : Desa Barugae 

Wawancara  : 29 maret 2022, di Desa Barugae 

5. Nama   : M. Nur 

Usia   : 45 Tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Agama 

Alamat   : Desa Barugae 

Wawancara  : 4 april 2022, Desa Barugae 

6. Nama   : Niang 

Usia   : 38 Tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat 

Alamat   : Desa Barugae 

Wawancara  : 1 april 2022, Desa Barugae 

7. Nama   : Rose 

Usia   : 45 Tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat 

Alamat   : Desa Barugae 

Wawancara  : 1 april 2022, Desa Barugae 

8. Nama   : Odang  

Usia   : 37 Tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat 

Alamat   : Tanete 

Wawancara  : 28 maret 2022, di Desa Barugae 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Foto 1. Pintu Masuk Gunung Karampuang 

Senin 28 maret 2022 

Jam 11:20  

Tempat di Gunung Karampuang 
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Foto 2. Masyarakat Yang datang di Gunung Karampuang 

    Senin 28 Maret 2022 

    Jam 11:20 

    Tempat di Gunung Karampuang 
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Foto 3. Tempat Pelaksanaan Ritual Sesajen 

    Senin 28 Maret 2022 

    Jam 11:26 

    Tempat di Gunung Karampuang 
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Foto 4. Suasana diatas Gunung Karampuang 

    Selasa 29 Maret 2022 

    Jam  16:00 

    Tempat di Gunung Karampuang 

 

 



61 
 

 
 

 

 

 

Foto 5. Tempat Makam Syekh Abdullah 

    Senin 28 Maret 2022 

    Jam 14:00 

    Tempat di Gunung Karampuang 
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Foto 6. Makam Syekh Abdullah 

    Senin 28 Maret 2022 

    Jam  14:00 

    Tempat di Gunung Karampuang 
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Foto 7. Proses Dilaksanakannya Ritual Sesajen 

   Senin 28 Maret 2022 

   Jam 14:35 

   Tempat di Gunung Karampuang 
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Foto 8. Ikat Simpul Plastik Di Dinding-Dinding Bangunan 

   Selasa 29 Maret 2022 

   Jam 16:10 
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Foto 9. Sesajen  

     Senin 28 Maret 2022 

     Jam 14: 30 
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Foto 10.   Wawancara dengan Tokoh Adat 

Nama  : Abdul Hakim 

Jabatan : Tokoh Adat 

Jam  :  13:05 

Senin  : 28 Maret 2022  

Tempat : Di Gunung Karampuang 
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Foto 11.Wawancara dengan Tokoh Agama 

    Nama  : Daeng Daking 

    Jabatan  : Tokoh Agama 

    Senin   : 28 Maret 2022 

    Jam   : 10:30 

Tempat : Di Desa Barugae dikediaman 

Daeng Daking   
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Foto 12.Wawancara dengan Tokoh Masyarakt 

 Nama  : Odang 

 Jabatan : Tokoh Masyarakat 

 Senin   : 28 Maret 2022 

 Jam  : 15:30 

 Tempat : Di Gunung Karampuang 
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Foto 13.  Wawancara dengan tokoh masyarakat   

Nama : Niang 

Jabatan: Tokoh Masyarakat 

Jum’at : 1 April 2022  

Jam : 09:30 

Tempat: Di Desa Barugae dikediaman ibu Niang 
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