
i 
 

i 
 

  PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FUNGSI BATU PALLANTIKANG 

 DI DESA SALASSAE KECAMATAN BULUKUMPA 

 KABUPATEN BULUKUMBA 

 (Analisis Teologi Islam) 

  

  

 

 

 

 

 

 

Skripsi  

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  

Sarjana Agama (S. Ag) Jurusan Aqidah Filsafat Islam 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

 

ASRI BULAN 

NIM: 30100118023 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2022 



ii 
 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   :  Asri Bulan 

Nim   :  30100118023 

Tempat/Tgl. Lahir :  Salassae, 5 Mei 2000 

Jurusan/Prodi  :  Aqidah Filsafat Islam  

Fakultas   :  Ushuluddin dan Filsafat 

Judul                       : Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Batu   

Pallantikang di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba (Analisis Teologi Islam) 

 
 

Menyatakan bahwa penulisan skripsi ini benar adalah hasil karya saya 

sendiri. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terbukti ditemukan adanya duplikat, tiruan,dan plagiat, maka saya siap 

menanggung segala risikonya. 

 Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran sebagai bentuk 

tanggung jawab formal untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Bulukumba,22 Maret 2022 

       Penyusun, 

 

 

      Asri Bulan 

              30100118023 

 

 

 

 

 



iii 
 

iii 
 

 



iv 
 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah swt. yang telah memberikan 

segala bentuk nikmat-Nya berupa kesehatan, kesempatan sehingga penulis bisa 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi 

Muhammad Saw. sebagai manusia terbaik di muka bumi sebagai suri tauladan 

yang baik untuk seluruh umat di muka bumi. 

Penulisan skripsi ini penulis membutuhkan waktu yang tidak singkat, 

banyak rintangan yang dilewati oleh penulis dalam penyusunan skripsi karena 

keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Tetapi hal itu tidak mematahkan 

semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik atas pertolongan 

dari Allah dan juga dari orang- orang baik di sekitar penulis. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

orangtua penulis dan kakek nenek penulis yang senantiasa mendoakan dan 

menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan studinya karena atas 

usaha dan dukungan dari beliau sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut 

membantu baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih atas segala jasa dan sumbangsih yang telah 

diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian 

skripsi ini, khususnya kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku rektor UIN 

Alauddin Makassar, para Wakil rektor I, II, III dan IV dan seluruh staf UIN 

Alauddin makassar. 



v 
 

v 
 

2. Dr. Muhsin Mahfudz, M. Th. I Selaku dekan beserta wakil dekan I,II, dan III 

dan seluruh staf Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar 

3. Dr. H. Ibrahim, M. Pd selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan 

masukan dan arahan untuk  penulisan dan penyelesaian skripsi penulis.  

4. Dr. Hj. Darmawati H, M. HI selaku pembimbing II yang telah sabar 

membimbing dan meluangkan waktunya untuk menyempurnakan penulisan 

skripsi penulis. 

5. Dr. Muhaemin, M. Th. I, M. Ed selaku ketua jurusan Aqidah Filsafat Islam 

dan sekaligus penguji I yang telah menguji dengan penuh kesungguhan serta 

memberikan dukungan, masukan, dan arahan dalam penyempurnaan skripsi 

penulis. 

6. Dr. Abdullah, M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan 

menguji dengan penuh kesungguhan demi menyempurnakan skripsi ini. 

7. Muh. Abdi Goncing, S. Fil. I, M. Phil selaku Sekertaris jurusan yang 

membantu penulis dalam melengkapi berkas penyusunan skripsi 

8. Nurwati dan Hidayat, S.kom selaku staf akademik dan staf jurusan Aqidah 

Filsafat Islam yang telah banyak membantu penulis dalam persuratan dan 

melengkapi berkas penyusunan skripsi ini. 

9. Para dosen lingkup Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang tidak sempat 

penulis sebutkan namanya satu persatu, yang dengan sabar memberikan 

ilmunya dan memberikan motivasi, dukungan, dan arahan selama masa 

perkuliahan sampai tahap penyelesaian studi.  

10. Pemerintah Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

kepada kepala Desa Salassae, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, 

tokoh perempuan serta tokoh pemuda yang telah memberikan pelayanan dan 



vi 
 

vi 
 

meluangkan waktu untuk memberikan informasi selama penelitian 

berlangsung. 

11. Rekan-rekan seperjuangan Aqidah Filsafat Islam angkatan 2018 dan yang 

teristimewa teman kelas Afi 1 squad yang telah berjuang bersama saling 

mendukung, saling membantu, saling peduli satu sama lain dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

12. Deden Gusnadi yang telah menemani berjuang dari awal perkuliahan sampai 

penulis bisa menyelesaikan studi penulis, terima kasih sudah jadi orang baik 

yang selalu mengulurkan tangan ketika penulis membutuhkan bantuan. Selalu 

memotivasi sekaligus membimbing penulis dengan sabar  untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah swt. merahmati dan membalas semua kebaikan orang- orang 

yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun 

materil. 

Gowa, 22 Maret 2022 

       Penyusun, 

 

       Asri Bulan 

30100118023 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

vii 
 

DAFTAR ISI 

 

JUDUL  ...........................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..........................................................  ii 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  iii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  vi 

DAFTAR TABEL ............................................................................................  viii 

ABSTRAK .......................................................................................................  ix 

BAB I   PENDAHULUAN ............................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah ..............................................................  1 

B.  Fokus Penelitian & Deskripsi Fokus ..........................................  7 

C.  Rumusan Masalah ......................................................................  9 

D.  Kajian Pustaka ............................................................................  10 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................  11 

BAB II  TINJAUAN TEORITIS  ...................................................................  13 

A.  Teori  Persepsi ............................................................................  13 

B.  Konsep Dinamisme .....................................................................  17 

C. Sakralisasi ....................................................................................  21 

BAB III  METODE PENELITIAN ..................................................................  26 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .........................................................  26 

B. Pendekatan Penelitian .................................................................  26 

C. Metode Pengumpulan Data .........................................................  27 

D. Sumber Data ................................................................................  28 

E. Instrumen Penelitian....................................................................  29 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  .......................................  29 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................  31 

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian..............................................  31 

B. Sejarah Kepercayaan Masyarakat Terhadap Batu Pallantikang..  40 

C.  Fungsi Batu Pallantikang ...........................................................  45     

D. Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Batu Pallantikang  .........   47 

 



viii 
 

viii 
 

BAB V  PENUTUP ..........................................................................................  54 

A. Kesimpulan    ................................................................................  54          

B. Implikasi Penelitian ......................................................................  55 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  58 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...............................................................................  61 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .........................................................................  74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ix 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1      Luas Wilayah     ..........................................................................  34 

Tabel 1.2      Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia ...........................................  35 

Tabel 1.3      Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun ........................................  35 

Table 1.4       Sumber Mata Pencaharian .........................................................  36 

Tabel 1.5       Fasilitas Pendidikan ...................................................................  37 

Tabel 1.6       Fasilitas Kesehatan dan Publik ..................................................  39 

Tabel 1.7       Fasilitas Peribadatan/ Keagamaan .............................................  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

x 
 

ABSTRAK 

Nama :  Asri Bulan 

Nim :  30100118023 

Jurusan :  Aqidah Filsafat Islam 

Judul :  Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Batu Pallantikang di Desa 

Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (Analisis 

Teologi Islam) 

 

Penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Batu 

Pallantikang di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

(Analisis Teologi Islam)”. Dalam penelitian ini ada tiga sub masalah yang 

dirumuskan oleh penulis yaitu: (1) Bagaimana Sejarah Kepercayaan Masyarakat 

Terhadap Batu Pallantikang di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba, (2) Bagaimana Fungsi Batu Pallantikang di Desa Salassae 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan (3) Bagaimana Persepsi 

Masyarakat Terhadap Fungsi Batu Pallantikang di Desa Salassae Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan 

tersebut adalah penelitian kualitatif (penelitian lapangan) yang dilaksanakan di 

Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan 

menerapkan pendekatan Historis, Sosiologi, dan pendekatan Teologi sebagai 

visio- analisis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 

yaitu melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian menarik 

kesimpulan secara deduktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sejarah kepercayaan 

masyarakat terhadap batu pallantikang ini sudah ada sejak zaman dahulu dan 

sudah menjadi warisan turun- temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Salassae 

yang mempunyai nazar tertentu. (2) Fungsi awal batu pallantikang ini pada 

mulanya digunakan sebagai tempat untuk melantik para gallarang atau raja pada 

saat itu namun seiring dengan perkembangan zaman dan di ikuti oleh 

penghapusan sistem kerajaan dan diganti oleh sistem pemerintahan maka batu 

pallantikang ini sudah dialihfungsikan sebagai tempat wisata budaya dan juga 

wisata religi bagi orang- orang yang mempunyai kepercayaan tertentu. Dan (3) 

persepsi masyarakat terhadap adanya tradisi berkunjung ke batu pallantikang ini 

juga bervariasi ada yang pro dan kontra, yang pro mengatakan tradisi seperti ini 

adalah sebagai bentuk adat yang harus dilestarikan karena menganggap bahwa 

orang- orang yang berkunjung ke batu pallantikang hanya sekedar melepas niat 

atau nazar dan tujuannya masih mengarah kepada Allah swt. dan yang kontra 

menganggap bahwa hal ini sebagai praktik yang menyimpang dengan agama. 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah diharapakan masyarakat Desa 

Salassae untuk menjaga dan melestarikan situs budaya batu pallantikang yang 

menjadi identitas Desa Salassae dan bernilai positif bagi masyarakat setempat, 

kemudian dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya toleransi antar sesama 

dan menjaga hubungan baik terhadap masyarakat yang setuju dan tidak setuju 

dengan tradisi berkunjung ke batu pallantikang ini. 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Setiap masyarakat sudah pasti mempunyai kebiasaan dan ciri khasnya 

tersendiri seperti halnya Indonesia yang terkenal sebagai bangsa majemuk, 

dimana masyarakatnya terdiri dari beragam suku bangsa yang menempati seluruh 

pelosok nusantara. Olehnya itu setiap suku bangsa yang ada di Indonesia sudah 

pasti mempunyai sebuah sistem kebudayaan yang sudah diwariskan turun 

temurun dan menjadi identitas di setiap daerah masing-masing. 

Banyaknya suku yang ada di Indonesia ini tentu memungkinkan pola dan 

sistem kebudayaannya dalam menghasilkan cara berpikir dan berperilaku untuk 

menghadapi kehidupannya.1 Perbedaan ciri khas yang dimiliki oleh setiap suku 

sejatinya bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti di antaranya, letak 

geografis, sistem keagamaan, kebutuhan sosial, sistem pemerintahan, dan juga 

tidak terlepas dari pola pikir dari masyarakat itu sendiri.2 Maka dari itu kita bisa 

mengambil pemahaman bahwa kebudayaan itu adalah segala hal yang dipelajari 

serta diperoleh manusia dalam peranannya selaku anggota masyarakat. Meminjam 

istilah Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi yang dalam tulisannya 

menguraikan perihal kebudayaan itu  bersumber oleh adanya hasil karya, rasa, dan 

cipta masyarakat. 3 

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, perubahan dalam 

masyarakat terhadap suatu kebudayaan menjadi hal yang biasa terjadi. Seperti 

 
1Nirwana, “Persepsi Masyarakat tentang Budaya Patuntung”, Skripsi (Repositori Uin 

Alauddin Makassar,2021), h. 1. 
2Julia Rahma H, “Persepsi Masyarakat Terhadap Bacaan Ayat-Ayat Al-quran dalam 

Tradisi Tolak Bala”, Skripsi ( Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), h. 1. 
3Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi, (Jakarta: 

Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), h. 15. 
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yang dikatakan Edward Shils, “masyarakat adalah fenomena antar waktu”.4 

Dalam sejarahnya, pergerakan perubahan manusia akan selalu bertumbuh dan 

berkembang beriringan dengan kehidupan manusia yang semakin hari selalu 

mengalami perubahan-perubahan, karena perjalanan hidup manusia itu dinamis 

tidak statis jadi merupakan suatu hal yang wajar jika perubahan itu terjadi.5 

Menurut sejarah, nama Salassae dikenal sudah sejak lama dijadikan tempat 

istirahat dan tempat bermusyawarah pada zaman pemerintahan Belanda Dan 

Jepang. Dan bisa dikatakan bahwa Salassae ini sebagai pusat pemerintahan dan 

pusat pelantikan raja-raja di masa lalu atau disebut sebagai gallarang di 

Bulukumpa Toa. Kerajaan Bulukumpa Pertama dipimpin oleh seorang 

berketurunan Bone yaitu “Lapatau Matanna Tikka” dengan gelar “Karaetta ri 

Nagauleng Mangngakua Dg. Pasau. Di mana proses pelantikannya ini dilakukan 

di suatu tempat yang disebut Batu Tujua (Batu Pallantikang). Dalam sistem 

kepemimpinannya ini menghasilkan 7 Gallarang atau pemangku adat, atau yang 

pada masa sekarang karena sistem kerajaan itu sudah tidak diberlakukan maka 

sekarang disebut sebagai kepala desa. Adapun Gallarang yang dimaksud adalah: 

1. Gallarang Bulukumpa Toa 

2. Gallarang Bulo Lohe 

3. Gallarang Bingkarongo 

4. Gallarang Bulo-Bulo 

5. Gallarang Kambuno 

6. Gallarang Jojjolo 

7. Gallarang Bontoa 

 
4Abdul Rahmad, Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Budaya di Tanah Toraja 

(Studi Kasus Upacara Rambu Tuka’), Jurnal Environmental Science, Nomor 1, Volume 1, 

Oktober 2018. h. 23. 
5Jelamu ardu M, Perubahan Sosial, Jurnal Penyuluhan, Nomor 2, Volume 2, September 

2006. 



 

 
 

Sejak zaman dahulu sampai sekarang, Indonesia memiliki suatu budaya 

yang bisa dikatakan sebagai suatu nilai plus yang dimiliki dibanding dengan 

bangsa lain, yaitu nilai musyawarah. Dalam menentukan suatu keputusan, 

menyelesaikan masalah itu sekiranya diperlukan musyawarah untuk mencapai 

mufakat karena musyawarah ini adalah suatu jalan kehidupan yang sangat 

memiliki nilai dibanding dengan nilai individualitas.6 Hal ini pulalah yang 

dilakukan pada zaman dahulu oleh masyarakat dan pemerintah desa Salassae 

dalam menentukan sistem kepemimpinannya yaitu dengan bermusyawarah.  

Nilai demokrasi dari tradisi Pallantikang Karaeng di Batu Tujua tertuang 

dalam kalimat “inai-nai tau ammuccakki ere ci’nong angsulukko battu ri 

salassa’a.” barangsiapa yang melakukan nista khususnya di dusun Batu Tujua 

bahkan di Desa Salassae, maka diminta untuk segera meninggalkan kampung.7 

Setelah Indonesia merdeka, terjadilah penghapusan sistem kerajaan dan 

wilayah kerajaan Bulukumpa oleh pemerintah dijadikan Kecamatan Bulukumpa. 

Adalah H. Andi Makmur Dg Sikki selaku kepala camat pertama Kabupaten 

Bulukumpa. Semenjak itu dan sampai sekarang tidak dilakukan lagi aktivitas 

pelantikan di sana dan saat ini Batu Pallantikang dijadikan sebagai cagar budaya 

oleh pemerintah setempat sebagai tempat yang bersejarah dan dilindungi. 

Masyarakat Salassae bisa dikatakan masih sangat kental dengan kegiatan 

adatnya (pangngadakkan) dan Batu Pallantikang ini juga ikut mengalami 

pergeseran fungsi yang mana dahulu berfungsi sebagai tempat pelantikan dan 

sekarang oleh masyarakat biasa dijadikan untuk melakukan kegiatan adat tertentu 

seperti misalnya membawa sesajen, makan-makan bersama di area batu dengan 

 
6Teuku Ahmad Y, Musyawarah Sebagai Karakter Bangsa Indonesia, Community 

Pengawas Dinamika Sosial, Nomor 2, Volume 2, April 2016.h. 166-167. 
7Anis Kurniawan, Nilai Demokrasi dari Tradisi Pallantikang Karaeng di Batu Tujua, 

kompasiana.com.2015 



 

 
 

makanan yang sudah disucikan dengan doa bagi pasangan yang baru menikah, 

ketika punya hajat masyarakat berniat untuk melepaskan hajatnya di batu itu dan 

beragam kegiatan lainnya di lakukan di sana. Tidak hanya itu, adanya pengaruh 

modernisasi juga tidak bisa dilepaskan dan menjadi penyebab dari pergeseran 

fungsi dari Batu Pallantikang ini.  

Keberadaan batu pallantikang ini di tengah masyarakat dianggap sebagai 

suatu tempat yang dikeramatkan atau disakralkan oleh sebagian orang olehnya itu 

masyarakat setempat yang mempunyai  kepercayaan akan adanya hal- hal ghaib 

dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk melakukan kegiatan- 

kegiatan yang berhubungan dengan religi seperti membawa sesajen untuk 

dimakan di tempat tersebut sembari melakukan doa disana. Menilik dari 

tempatnya memang pada awalnya batu pallantikang ini sudah menyimpan sejarah 

yang cukup panjang dalam masa kerajaan Bulukumpa. Tapi terlepas dari itu 

semua fenomena adanya kegiatan yang dilakukan di batu pallantikang selepas dari 

fungsinya yang pada zaman dahulu digunakan untuk melantik, hal seperti ini 

sudah biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat yang menyakini kesakralan dari 

batu tersebut. 

Masyarakat pada dasarnya pasti mengalami perubahan dalam hidupnya 

yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung.perubahan ini dilihat karena 

adanya perbandingan antara zaman tertentu ke zaman yang dialami sekarang. 

Perubahan ini berlangsung secara terus-menerus tetapi bentuk perubahan di setiap 

masyarakat itu berbeda dilihat dari bagaimana budaya dan lingkungan masyarakat 

tersebut. Sama hal dengan perubahan fungsi artinya fungsi yang awal telah 

digantikan dengan fungsi yang baru, disebabkan oleh perkembangan pola pikir 

masyarakat dalam melihat suatu keadaan bisa juga karena faktor ketidakpuasan 

yang kemudian menimmbulkan perubahan yang besar bagi masyarakat.  



 

 
 

Pergeseran fungsi adalah satu hal yang termasuk dalam perubahan sosial 

dalam suatu masyarakat yang mana prosesnya itu mempengaruhi tatanan dan 

fungsi dalam kehidupan bersosial, perubahan ini bisa jadi karena adanya pengaruh 

atau ide- ide pembaharuan yang masuk kedalam suatu sistem yang bersangkutan.8 

Dan pergeseran sistem ini bukan berarti selalu diartikan dengan kemajuan dan 

bukan juga berarti suatu kemunduran . 

Masalah modernisasi yang juga menjadi penyebab dari pergeseran fungsi 

ini karena di zaman yang seperti sekarang kita disuguhkan dengan kemajuan dan 

peningkatan dalam berbagai aspek yang juga mempengaruhi pola pikir 

masyarakat untuk bersikap maju dan merubah pola- pola tradisional dan 

bertransformasi ke hal yang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pergeseran fungsi Batu Pallantikang ini juga berpengaruh kepada aqidah 

masyarakat. Di mana masyarakat setempat mempunyai keyakinan terhadap Batu 

Pallantikang ini dan juga mensakralkannya. Terkait dengan konsep seperti ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh O’Keefe berpandangan bahwa magis tidak 

selalu dikaitkan pada zaman dahulu atau bahkan pada lingkungan masyarakat 

primitif saja, melainkan hal ini pun masih dan banyak dijumpai hampir sepanjang 

zaman.9 

Agama Islam dijelaskan bahwa barangsiapayang memiliki kepercayaan 

kepada selain Allah swt. termasuk suatu perbuatan yang menyekutukan-Nya 

terlebih lagi percaya kepada hal-hal yang mungkin tidak bisa memberikan apa-

apa. Karena sejatinya sebagai seorang muslim, kita telah bersyahadat dan 

meyakini tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad Saw merupakan utusan 

 
8Elly M Setiady, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 49. 
9Ayatullah Humaeni, Ritual, Kepercayaan Lokal dan Identitas Budaya Masyarakat 

Ciomas Banten, El Harakah Jurnal Budaya Islam, Nomor 2, Volume 17. 2015. h. 163. 



 

 
 

Allah, karena pada akhirnya pertolongan terbaik itu adalah pertolongan Allah swt. 

Dalam Q.S Ar-Rum /30:30 dijelaskan: 

يْنِ  يْنُ الْقَي ِمُ  فَاقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ ِ ۗذٰلِكَ الد ِ ِ الَّتِيْ فطََرَ النَّاسَ عَلَيْهَاۗ لََ تبَْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰه   حَنِيْفًاۗ فطِْرَتَ اللّٰه

 وَلٰكِنَّ اكَْثرََ النَّاسِ لََ يعَْلمَُوْنَ  

Terjemahnya: 

 “Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) 

fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. 

Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang 

lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”10 

Ayat di atas dijelaskan, kita (manusia) diciptakan Allah swt. supaya kita 

bertakwa serta beribadah tidak lain hanya kepada Allah. Karena Allah adalah 

sebaik-baiknya penolong manusia dan Allah menciptakan langit dan bumi sebagai 

bentuk dari kebesaran-Nya yang tidak ada tandingannya di dunia ini.  

Kepercayaan (aqidah) yang benar adalah suatu dasar yang kuat bagi pikiran 

yang lurus. Pikiran-pikiran yang tidak jelas, simpang-siur, pikiran yang jahat 

bersumber atas kepercayaan terhadap sesuatu yang keliru yang tidak berdasar 

pada asas atau dalil yang kuat dan terperinci, tetapi sekedar berdasar pada 

prasangka serta khurafat.11  

Alquran dan Hadis merupakan dasar aqidah Islam. Di dalam Al-Qur’an 

aqidah ini diidentikkan dengan kepercayaan atau keimanan yang menjadi pokok 

dari aqidah Islam tersebut. Dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 285 

 

  ِ بِاللّٰه اٰمَنَ  كُلٌّ  وَالْمُؤْمِنوُْنَۗ  ب ِهٖ  مِنْ رَّ الَِيْهِ  انُْزِلَ  بمَِآ  سُوْلُ  الرَّ قُ  اٰمَنَ  نفُرَ ِ لََ  وَرُسُلِهٖۗ  وَكُتبُهِٖ  ىِٕكَتِهٖ 
ٰۤ
وَمَلٰ

سُلِهٖ ۗ نْ رُّ  وَقَالوُْا سَمِعْنَا وَاطََعْنَا غُفْرَانكََ رَبَّنَا وَالِيَْكَ الْمَصِيْرُ  بَيْنَ احََدٍ م ِ

 
10Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: AlHuda, 

2002). 
11M. Hasbi Ash- Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Kalam, (Jakarta: Bulan 

Bintang,1976),Cet.2, h. 70. 



 

 
 

Terjemahnya: 

”Rasul (Muhammad) beriman pada apa (Al-Qur’an) yang diturunkan 

kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang mukmin. Masing-

masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab kitab-Nya, 

dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata,) “Kami tidak membeda-bedakan 

seorang pun dari rasul-rasul-Nya.” Mereka juga berkata, “Kami dengar 

dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami. Hanya kepada-Mu 

tempat (kami) kembali.”12 

Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian bukan hanya 

pada definisi dari budaya atau tradisi yang ada dalam masyarakat tapi juga tentang 

bagaimana kebudayaan tersebut bisa mengalami perubahan dan pergeseran dan 

bagaimana tanggapan atau persepsi dari masyarakat setempat terkait dengan 

perubahan atau pergeseran tersebut. Karena sejatinya manusia adalah makhluk 

yang selalu dihadapkan dengan inovasi atau perubahan yang terus berkembang 

tidak terkecuali juga meliputi kebudayaan yang mereka miliki. Atas dasar hal 

tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian yaitu Persepsi Masyarakat 

Terhadap Fungsi Batu Pallantikang di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba (Analisis Teologi Islam). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Berdasarkan judul dan latar belakang yang diangkat oleh penulis maka 

penulis memfokuskan bagaimana fungsi Batu Pallantikang di Desa Salassae 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan bagaimana persepsi 

masyarakat terhadap fungsi dari Batu Pallantikang tersebut. 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian yang akan dipaparkan oleh peneliti adalah 

meliputi keberadaan batu pallantikang di tengah masyarakat Desa Salassae 

 
12Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: AlHuda, 

2002). 



 

 
 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, kemudian fungsi batu 

pallantikang dan persepsi masyarakat terhadap fungsi batu pallantikang di Desa 

Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus pada fokus penelitian pertama yaitu mengenai sejarah  

keberadaan batu pallantikang yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana di 

perkirakan batu ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan sekarang masyarakat 

menganggap sakral dan keramat oleh sebagian masyarakat yang mempunyai 

keyakinan akan hal mistis. 

Fungsi batu pallantikang, adapun deskripsi fokusnya meliputi beberapa 

poin yaitu, latar belakang atau sejarah awal dari batu pallantikang ada karena pada 

zaman dahulu itu sistem pemerintahan masih dipimpin oleh raja/ gallarang. Batu 

pallantikang ini digunakan untuk melantik raja- raja yang dianggap mampu 

memimpin suatu daerah pada saat itu. Kemudian poin selanjutnya mengenai 

prosesi pelantikan yang dilaksanakan di batu pallantikang yaitu para raja- raja 

zaman dahulu naik diatas batu yang berjumlah tujuh batu untuk dilantik.dan 

selanjutnya fungsi batu pallantikang digunakan untuk melantik raja- raja di zaman 

dahulu sebelum akhirnya mengalami sedikit pergeseran fungsi seperti sekarang 

ini. 

Persepsi masyarakat terhadap batu pallantikang, penulis akan mengkaji 

beberapa pandangan dari masyarakat mulai dari tokoh adat, terkait dengan fungsi 

batu pallantikangini juga dianggap sebagai adat ( pangngadakkan ) oleh 

masyarakat Desa Salassae di batu pallantikang tersebut. Kemudian tokoh agam, 

terkait sejauh mana batu pallantikang ini dapat mempengaruhi agama masyarakat 

setempat. Bagaimana hubungan antara agama dan ritual yang biasa dilakukan oleh 



 

 
 

sebagian orang di batu pallantikang ini. Dan yang terakhir tanggapan dari tokoh 

masyarakat terkait dengan bagaimana pandangan terhadap sebagian orang yang 

masih berkunjung ke batu pallantikang ini karena adanya maksud- maksud 

tertentu. 

 

No               Fokus Penelitian                  Deskripsi Fokus 

1 

 

2 

 

 

3 

Sejarah Kepercayaan Masyarakat 

Terhadap Batu pallantikang 

Fungsi Batu Pallantikang 

 

 

Persepsi Masyarakat terhadap 

fungsi Batu Pallantikang 

Keramat dan disakralkan 

 

a. Latar belakang dan sejarah 

b. Prosesi  

c. Fungsi Batu Pallantikang 

a. Tokoh adat 

b. Tokoh agama 

c. Tokoh masyarakat 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang dipaparkan pada fokus penelitian dari judul yang 

diangkat oleh peneliti, maka penulis menetapkan pokok permasalahan di 

antaranya:  

1. Bagaimana Sejarah Kepercayaan Masyarakat Terhadap Fungsi Batu 

Pallantikang di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba? 

2. Bagaimana Fungsi Batu Pallantikang di Desa Salassae Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? 



 

 
 

3. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Batu Pallantikang di 

Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? 

D. Kajian Pustaka 

Adapun beberapa referensi ilmiah yang mempunyai keterkaitan yang sama 

seperti topik penelitian ini untuk dijadikan sebagai referensi. Berikut merupakan 

daftar literatur yang dimaksud: 

1. Skripsi Inggrit Fernandes yang berjudul “Perubahan Fungsi Kesenian 

Enggreng di Desa Kaliurip Kabupaten Banjarnegara, pada tahun 2013. 

Pada penelitian beliau memfokuskannya pada perubahan fungsi dari 

kesenian enggreng itu sendiri yang mana fungsi awalnya yaitu dijadikan 

sebagai media dakwah kemudian dengan berkembangnya waktu dan juga 

pola pikir dari masyarakat kesenian enggreng ini akhirnya mengalami 

perubahan atau pergeseran fungsi oleh masyarakat berkembang dan 

dijadikan pertunjukan hiburan. Tidak hanya itu dalam penelitiannya beliau 

pun menggali informasi dari masyarakat mengenai tanggapan tentang 

Perubahan Fungsi Kesenian Enggreng di Desa Kaliurip Kabupaten 

Banjarnegara. Tentu saja skripsi ini akan menjadi salah satu referensi untuk 

penelitian ini karena sama-sama berfokus pada perubahan fungsi dan 

bagaimana tanggapan masyarakat sehingga penulis menjadikan sebagai 

referensi karena relevan dengan penelitian ini ke depannya.  

2. Skripsi Murni Astuti yang berjudul “Pergeseran Makna dan Fungsi Keris 

Bagi Masyarakat Jawa, pada tahun 2013. Di mana dalam penelitiannya 

beliau fokus kepada bagaimana makna dan fungsi keris itu telah bergeser, 

yang pada mulanya keris difungsikan sebagai kelengkapan seorang laki- 

laki tetapi kemudian pada saat ini telah menjadi sebuah benda seni yang 

dikoleksi dan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu pada 



 

 
 

penelitian ini beliau juga membahas tentang bagaimana masyarakat pada 

saat ini mempercayai adanya kekuatan mistis yang terkandung dalam keris 

sehingga masyarakat memaknai bahwa keris ini adalah benda yang harus 

disakralkan. Oleh karena itu penelitian ini akan saya jadikan sebagai 

referensi karena fokus dari penelitian ini sama dengan yang akan saya teliti 

yaitu terkait dengan pergeseran fungsi dan juga tentang bagaimana 

kepercayaan masyarakat terkait dengan hal-hal yang berbau mistis.  

3. Skripsi Arif Stiawan yang berjudul “Pergeseran Fungsi, Nilai, dan Makna 

Upacara Endhog-Endhogan Masyarakat Using Banyuwangi (Studi 

Deskriptif di Desa Macan Putih, Kabupaten Banyuwangi) pada tahun 2010. 

Di mana pada penelitian ini peneliti berfokus pada pergeseran fungsi 

upacara endhog-endhogan yang awalnya sebagai sarana dakwah, sebagai 

bentuk harmonisasi dengan alam, sarana sosialisasi dengan masyarakat 

sampai pada alat pemersatu hingga bergeser menjadi sarana hiburan dalam 

wisata budaya. Selain itu pada penelitian ini peneliti pun fokus terhadap 

hal-hal mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya pergeseran 

fungsi tersebut, baik itu dari segi modernisasi dan juga perubahan pola 

intelektual masyarakat yang semakin menjadi manusia modern. Terdapat 

kesamaan antara penelitian beliau dengan topik pembahasan dalam 

penelitian saya yakni membahas tentang pergeseran fungsi awal suatu 

budaya yang kemudian bergeser akibat dari beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya karya ilmiah ini, diharapkan bisa memberikan informasi 

dan pengetahuan untuk masyarakat mengenai: 



 

 
 

a. Untuk Mengetahui Sejarah Kepercayaaan Masyarakat Terhadap Batu 

Pallantikang di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba. 

b. Untuk Mengetahui Fungsi Batu Pallantikang di Desa Salassae 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

c. Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Batu 

Pallantikang di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan pengetahuan 

dan pemahaman secara teoritis terkait judul yang diangkat oleh 

penulis. 

2. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai tambahan pengetahuan untuk 

peneliti selanjutnya jika ingin membuat penelitian di daerah ini dan 

juga memiliki yang relevan dengan penelitian ini. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Melalui penelitian ini semoga dapat memotivasi penulis lain agar 

senantiasa menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkompeten di 

tahun-tahun berikutnya. 

2.  Selain itu juga dapat menjadi bentuk informasi dan data untuk 

melakukan pengembangan dan perlindungan kepada batu bersejarah 

yaitu Batu Pallantikang sebagai cagar budaya yang patut 

dilestarikan.  

 

 



 

 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi asal dari Bahasa Latin perceptio,percipio yaitu mengatur, 

mengenal, menerangkan sesuatu yang dialami oleh indra manusia yang mana 

dengan proses inilah yang akan memberikan pemahaman mengenai lingkungan13. 

Sedangkan menurut istilah persepsi ialah proses yang dilalui manusia dengan 

kesadarannya untuk memahami dan mengetahui apapun di sekitar lingkungannya 

melalui proses panca indera yang dimilikinya. 14 Hal ini juga dipaparkan oleh 

Gibson dan Donely yang mengatakan bahwa persepsi itu adalah proses individu 

dalam menginterpretasikan sesuatu terhadap lingkungannya. 15 

Jalaluddin Rahmat memberikan penjelasannya tentang persepsi yaitu 

persepsi adalah sebuah pengalaman tentang fenomena yang berhubungan dengan 

lingkungan dengan cara mengambil kesimpulan terhadap suatu objek dan 

menangkap maksud dari pesan- pesan tertentu yang diamati sehingga memberikan 

arti.16 

Persepsi ialah sebuah proses yang dimulai dari proses pancaindra manusia 

yang merangsang individu untuk menyadari, mengerti tentang, dan apa yang 

 
13Alizamar,Nasbahry Couto, Psikologi Persepsi &Desain Informasi, (Yogyakarta:Media 

Akademi,2016), h. 15. 
14Asrori, Psikologi Pendidikan dan Multidisipliner, (Purwokerto:CV Pena Persada 

Redaksi,2020), h. 50. 
15Gibson, Dkk, Organisasi Perilaku, Struktur, Proses (Cet VIII; Jakarta: Binarupa 

Aksara, 1994) h. 21. 
16Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1994) h. 64. 
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diproses oleh indra itu sendiri.17 Hasil dari proses pengindraan inilah yang 

kemudian membuat individu memberikan atau mengeluarkan pendapat terhadap 

suatu benda atau objek. 

Persepsi sangat erat kaitannya dengan filsafat ilmu karena persepsi ini 

menjelaskan tentang bagaimana kita melihat, mendengar,merasakan sesuatu yang 

ada di sekitar kita atau dalam istilah filsafat itu disebut dengan pengalaman atau 

pengetahuan empiris.  

Pengertian lain, persepsi adalah bagaimana kemampuan manusia dalam 

mengelompokkan, membedakan kemudian memfokuskan sesuatu untuk 

menafsirkannya dan memberikan pendapat atas itu. Adapun tanggapan seseorang 

ketika berpersepsi itu berbeda- beda tergantung pada pengalaman yang pernah 

dialami. 18 Objek yang ada dalam pengamatan kita menentukan bagaimana cara 

kita melihat dan menentukan sebuah persepsi.  

2. Proses terjadinya persepsi 

Parek mengatakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh individu/ pribadi 

(interen) bisa juga dilihat halnya alasan pendidikan, pengalaman yang berbeda, 

keinginan, kebutuhan juga kepribadian. Adapun ukuran respon, aktivitas, 

pengulangan serta ada hal yang baru adalah ekstren yang mempengaruhi 

pembentukan persepsi. Sehingga demikian proses pembentukaan persepsi itu bisa 

dilihat dari bagaimana perlakuan seseorang ketika ada informasi yaang masuk 

dalam dirinya melalui proses pengamatan indera tersebut.19  

 
17Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset). h. 86. 
18Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982). 

h. 44. 
19Parek,Metode Belajar Dan Kesulitan- Kesulitan Belajar, (Bandung: Tarsito,1984),h. 14. 



 

 
 

Menurut Walgito bahwa terjadinya sebuah persepsi jika dipaparkan 

alurnya seperti sebagai berikut: pertama, adanya rangsangan terhadap suatu objek 

melalui indera atau reseptor kemudian rangsangan kemudian ditangkap lewat 

panca indera lalu disalurkan oleh alat sensoris ke otak. Selanjutnya otak mengolah 

informasi yang ada dan diterimanya secara sadar dan kemudian individu 

menyadari apa yang diterima dan terjadilah sebuah persepsi. 20 Dengan demikian 

proses pembentukan persepsi memerlukan adanya proses pengenalan, perasaan, 

dan penalaran terhadap respon yang diberikan oleh panca indera manusia. 

Ketentuan yang harus ada dalam proses terjadinya persepsi:21 

a. Adanya objek, stimulus dan reseptor (panca indera). 

b. Adanya perhatian sebagai langkah awal terjadinya persepsi. 

c. Indera sebagai perantara dalam penerimaan rangsang. 

d. Saraf sensoris yaitu otak adalah media dalam melahirkan respon dan 

informasi disalurkan ke panca indera. 

3. Faktor yang mempengaruhi persepsi 

Miftah Toha dalam pandangannya mengatakan , ada beberapa hal dalam 

pembentukan  persepsi seseorang, diantaranya:22 

a. Faktor internal: meliputi rasa, perangai,dugaan, harapan,fokus 

perhatian, cara belajar, kondisi fisik, sistem nilai, kebutuhan, 

ketertarikan juga keinginan. 

b. Faktor eksternal: dari luar kendali fisik, seperti lingkungan keluarga, 

berita yang diterima,wawasan tentang sekelilingnya, tolak ukur 

 
20Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum,(Yogyakarta: Andi Offset,1989),h. 54. 
21Sunaryo, psikologi untuk keperawatan, (Jakarta: kedokteran EGC, 2002) h. 98. 
22Miftah Toha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya (Jakarta: Grafindo 

Persada,1999) h. 154-156. 



 

 
 

peristiwa yang diamati, pergerakan, hal-hal baru yang sudah familiar 

dalam suatu masyarakat. 

Faktor lain yang juga mempengaruhi pembentukan persepsi yaitu: 

a. Referensi atau pengetahun yang dimiliki oleh individu yang biasanya 

berasal dari pendidikan, penelitian, dan bacaan. 

b. Pengalaman,erat kaitannya dengan apaa yang telah dialami oleh individu 

dengan proses interaksinya dengan lingkungan.  

Faktor yang juga berpengaruh pada pembentukan persepsi menurut 

stephen:23 

a. Individu yang terlibat (perseptor), bagaimana pandangan individu 

terhadap suatu objek yang dilihatnya itu akan mempengaruhi sifatnya 

dalam memberikan suatu persepsi. 

b. Target persepsi, yang berupa orang, benda atau fenomena. 

c. Situasi persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi 

dimana persepsi itu timbul, dan harus mendapat perhatian. 

Mengenai persepsi masyarakat dapat di simpulkan bahwa persepsi yang 

terjadi di dalam masyarakat itu merupakan bagian dari tanggapan atau respon 

pengetahuan dari lingkungan dengan proses menjalin kekerabatan sejalan 

sebagaimana aturan yang disepakati dan terikat untuk memperoleh suatu respon 

yang diterima oleh data indera. 

4. Kepercayaan dalam persepsi religi 

Persepsi adalah proses yang muncul dari perasaan. Dan sensasi adalah 

perasaan atau aktivitas yang menyebabkan suatu keadaan emosi atau bahagia. 

 
23Asrori, Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner, (Purwekerto: CV Pena 

Persada,2020) h. 53. 



 

 
 

Selanjutnya, sensasi dapat diartikan sebagai respon cepat dari indera reseptif kita 

terhadap rangsangan dasar seperti cahaya, warna dan suara yang itulah 

menghasilkan kesadaran, bagaiamana persepsi dirangsang itu dipilih, diatur dan 

ditafsirkan. Persepsi terpengaruh melalui ciri- ciri stimulus, kaitannya dengan 

lingkungan sekitar dan kondisi dalam diri individu. Stimulus didefinisikan sebagai 

segala bentuk fisik, komunikasi visual atau verbal yang dapat mempengaruhi 

respon pribadi. Sudut pandang setiap orang atau yang sering disebut interpretasi 

persepsi sistem kepercayaan sebagai sistem penyusunnya. Pemikiran sifat “benda” 

secara keseluruhan dan dampaknya terhadap lingkungan. 

Persepsi adalah struktur perspektif yang terpengaruh melalui budaya dan 

kemudian bergerak atau membentuk di mana individu menafsirkan peristiwa 

tersebut. Biasanya bagaimana opini dipandang sebagai seperangkat keyakinan dan 

asumsi dasar ini termasuk bagaimana budaya diinterpretasikan. Yang didalamnya 

dijelaskan  tentang alam semesta, tipe spiritual impersonal, perbuatan baik dan 

buruk, keburuntungan, kemalangan,kekuasaan dan sebagainya. 

Kepercayaan masyarakat akan kekuatan terhadap sesuatu seperti halnya 

dengan batu pallantikang ini yaitu karena batu ini merupakan stimulus bagi 

masyarakat sehingga terbentuklah persepsi yang berbeda- beda tergantung dengan 

pola pikir setiap masyarakat. Percaya atau tidaknya masyarakat batu pallantikang 

ini adalah persepsi religi. 

B. Konsep Dinamisme  

Fungsi awal dari batu pallantikang di Desa Salassae Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ini sebenarnya pada zaman dahulu digunakan 

sebagai tempat untuk melantik raja- raja (pallantikang) tetapi karena 

perkembangan ilmu pengetahuan dan arus globalisasi yang semakin pesat 



 

 
 

ditambah lagi sistem pemerintahan sekarang ini sudah tidak ada yang namanya 

raja maka terjadilah pergeseran atau perubahan fungsi awal dari batu pallantikang 

ini. Yang oleh masyarakat di keramatkan atau disakralkan dengan membawa 

semacam sesajen, melepaskan nazar dan kegiatan lainnya yang sudah berubah dari 

fungsi awal batu pallantikang tersebut.  

Unsur dinamisme lahir dari rasa ketergantungan manusia terhadap daya 

dan kekuatan lain yang berada di luar dirinya. Setiap manusia akan selalu merasa 

butuh dan berharap kepada zat lain yang dianggapnya mampu memberikan 

berbagai pertolongan dengan kekuatan yang dimilikinya. Manusia tersebut 

mencari zat lain yang akan ia sembah, karena ia merasa tenang dan nyaman jika ia 

selalu berada dekat zat tersebut. 

Dalam Ensiklopedi umum, dijumpai defenisi dinamisme sebagai 

kepercayaan keagamaan primitif yang ada pada zaman sebelum kedatangan 

agama Hindu di Indonesia. Dinamisme disebut juga dengan nama preanimisme, 

yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda atau makhluk mempunyai daya dan 

kekuatan. 

Mengetahui masalah mengenai perubahan terhadap suatu kebudayaan 

sekiranya penting karena mengingat di zaman sekarang kita dihadapkan oleh masa 

dimana kebudayaaan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya tidak hanya 

kebudayaan lokal bahkan kebudayaan dunia pun saling memiliki relasi dengan 

kebudayaan kita. Dimana ini merupakan suatu realita yang tidak mungkin kita 

hindari tapi harus kita hadapi. 24 Masuknya agama dalam suatu masyarakat bisa 

dikatakan sebagai faktor lahirnya beraneka ragam kebudayaan yang sejalan 

dengan nilai- nilai, olehnya itu agama dan kebudayaan akan menjadi satu. 

 
24 Miko Siregar, Antropologi Budaya, (Padang:Universitas Negeri Padang,2008) h. 79. 



 

 
 

Manusia pada saat belum mengenal tulisan, hal yang menjadi pokok 

permasalahan dari pemahamannya yaitu tentang bagaimana melihat alam semesta 

ini, manusia menganggap bahwa alam ini merupakan bagian penting dalam 

menentukan kehidupan manusia. Alam adalah realitas dan manusia termasuk 

dalam bagian dari alam ini. Manusia pada masa lalu sebelum mengenal tulisan 

dan juga agama sangat menghormati dan mengultuskan alam, manusia 

mempercayai alam ini memiliki kekuatan diluar daripada kekuatan manusia dan 

kekuatan ini menentukan kehidupan manusia. Semua yang terjadi pada hidup 

manusia tidak terlepas dari hukum- hukum yang bekerja pada alam ini. 

Masyarakat pada zaman dahulu masih sangat primitif , hidup dalam 

kesederhanaan yang mana hidupnya itu digantungkan pada alam sekitar sebagai 

sumber kehidupan. Begitupun dengan sistem kepercayaan tentang alam yang 

diyakini memiliki kekuatan diluar kekuatan manusia, kekuatan yang tidak tampak 

tapi memiliki pengaruh kepada kehidupan manusia. 25 Manusia pada 

kelompoknya, dalam kelompoknya mempunayi aturan-aturan atau norma, nilai-

nilai yang dianggap sakral, serta adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-

temurun yang dikenal dengan warisan tradisi. Warisan tradisi biasanya diwariskan 

secara turun temurun dan ini diipertahankan, manu terkadang mengalami 

penyempurnaan akibat pengaruh dari luar kedalam kelompok kebudayaan itu 

berada dan berkembang. 

Pergeseran fungsi dan perubahan batu pallantikang ini berkaitan dengan 

konsep dinamisme yang dalam filsafat itu merupakan suatu sistem kepercayaan 

yang tua pada masyarakat sebelum datangnya agama. 

Menurut Abu Ahmadi, dinamisme adalah anggapan akan adanya kekuatan 

di dalam suatu benda baik yang bernyawa seperti manusia, hewan serta tumbuhan 

 
25Amsal Bahtiar, Filsafat Agama, (Jakarta: Rajawali Pers,2015) h. 58. 



 

 
 

maupun benda yang tidak bernyawa. 26Asal kata dinamisme diadaptasi bahasa 

Yunani dunamos, sedangkan pada bahasa Inggris yaitu dynamic adalah energi 

besar, daya dan kekuasaan. Jadi singkatnya definisi dinamisme ini adalah 

menaruh keyakinan terhadap alam sekitar dan dipercaya menyimpan kekuatan 

diluar kekuatan manusia (gaib).27 Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan 

dinamisme adalah keyakinan atas segala sesuatu itu memiliki tenaga dan kekuatan 

yang dapat memberikan keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya manusia 

bertahan hidup. 

Menurut Durkheim, sistem agama primitif seperti animisme dan 

dinamisme terdapat dalam masyarakat yang sangat sederhana, dan sistem agama 

tersebut dapat dijelaskan tanpa harus terlebih dahulu menjelaskan elemen-elemen 

lain dari agama yang lebih tua darinya. Ia mengatakan bahwa agama primitif lebih 

dapat membantu dalam menjelaskan hakikat religius manusia dibandingkan 

dengan bentuk agama lain yang datang setelahnya, sebab agama primitif mampu 

memerlihatkan aspek kemanusiaan yang paling fundamental dan permanen dalam 

memahami inti dari kepercayaan tersebut. 

Harun Nasution, dinamisme menjadi suatu sistem kepercayaan pada benda 

tertentu karena mempengaruhi kehidupan masyarakat sebab adanya kekuatan 

yang dimiliki oleh benda tersebut, tetapi kekuatan ini juga memiliki sisi baik dan 

sisi negatif bagi orang yang mempercayainya. 

Dinamisme dalam penjelasan lain disebutkan bahwa dinamisme ini adalah 

kepercayaan tua yang ada sebelum masuknya kepercayaan hindu di Indonesia. 

Adapun nama lain dari dinamisme itu disebut juga preanimisme yang dalam 

artinya yaitu mengajarkan kepada manusia akan kekuatan -kekuatan yang dimiliki 

 
26Jirhanuddin, Perbandingan Agama, (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2010),h. 53. 
27Dedi supriadi, Mustofa Hasan, Filsafat Agama, (Bandung:CV Pustaka Setia,2012) h. 

80. 



 

 
 

oleh benda benda disekitar seperti batu- batuan, pepohonan,binatang,manusia dan 

lain-lain yang dianggap mampu meberikan manfaat ataupun bahaya.28 Melalui 

kepercayaan atau keyakinan ini, akan melahirkan penyembahan terhadap roh-roh 

nenek moyang. Mengagungkan ruh pada masyarakat akan melahirkan tradisi dan 

ritual yang dilakukan untuk menghormati ruh nenek moyang, hal ini dilakukan 

dengan menyediakan atau melakuakan korban baik itu berupa sesajian dan 

selamatan. Tujuan pemujaan ini adalah sebagai perwujudan permohonan pada 

ruh-ruh yang dianggap suci untuk dapat memberikan keselamatan dan 

menghindari dari murkanya ruh-ruh tersebut. 

Pengertian keterkaitannya antara agama dan kepercayaan dinamisme 

disebutkan bahwa adanya penyembahan kepada arwah yang sudah meninggal dan 

mendiami lokasi tertentu semacam pohon besar, batu, dan tempat- tempat lainnya. 

29 Sejarah agama dan perbandingan agama dijelaskan bahwa kekuatan gaib 

disebut sebagai mana dan di Indonesia disebut tuah. Adapun sifat mana itu 

diantaranya:30 

a. Mana berkekuatan, mana ada di dalam sesuatu yang mempunyai 

pengaruh yang besar dan menarik perhatian. 

b. Mana tidak dapat dilihat, misterius tak kasat mata dan yang dapat dilihat 

hanya efek yang dibawa oleh mana tersebut. 

c. Mana ini tempatnya tidak tetap, terdapat dimana- mana tidak semua 

benda mempunyai mana karena mana ini bisa hilang dari suatu benda 

 
28Kepercayaan masyarakat Jawa pra-Hindu Budha yaitu kepercayaan terhadap sesuatu 

yang gaib (tidak kasat mata), besar, dan menakjubkan. Mereka berharap agar tidak diganggu oleh 

kekuatan tersebut apalagi sampai dicelakakan (Alisyahbana, 1975: 17). 
29Ahmad Afandi, Kepercayaan Animisme-Dinamisme Serta Adaptasi Kebudayan Hindu-

Budha Dengan  Kebudayaan Asli Di Pulau Lombok-NTT, Nomor 1, Volume 1, 2016. H.2. 
30Harun Nasution, Filsafat Agama, (Jakarta: Bulan Bintang,1991) h. 24. 



 

 
 

dan bisa juga muncul kebenda lain yang tidak memiliki mana sama 

sekali sebelumnya. Singkatnya mana itu datang dan pergi.  

d. Tidak selalu baik dan tidak mesti buruk juga, efek yang di timbulkan 

mana ini bisa baik, bisa buruk bisa menolong dan bisa juga 

membahayakan. 

e. Mana kadang bisa dikontrol bisa juga tidak bisa dikontrol, tidak semua 

mana bisa dikontrol karena hanya orang- orang tertentu yang bisa 

melakukannya. 

Dinamisme lahir karena manusia memiliki rasa ketergantungan manusia 

akan kekuatan yang ada diluar dirinya dan akan merasa membutuhkan 

pertolongan kekuatan yang dimilikinya yang dianggap mampu memberikan 

manfaat.  

Tujuan manusia yang memiliki paham dinamisme ini adalah untuk 

mendapatkan mana sebanyak- banyaknya. Sebagaimana masyarakat modern saat 

ini, masyarakat kuno yang memiliki keyakinan akan hal- hal yang dianggap gaib 

terlebih yang ada didalam benda dilingkungannya, dan memiliki persepsi bahwa 

benda itu bukanlah tujuan tapi sesuatu dibalik benda teresebut itulah tujuan. Jadi 

benda- benda ini adalah objek yang membawa mereka pada tujuan yang di 

inginkan. 

Paham dinamisme ini menggambarkan perilaku masyarakat primitif tapi 

tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang yang sudah serba teknologi, ditengah arus 

globalisasi masih ada segelintir orang yang berpandangan dinamisme untuk 

memenuhi hasrat- hasrat tertentu dari individu.  

Sebagai fenomena religius, animisme tampaknya bersifat universal, 

terdapat dalam semua agama, bukan pada orang-orang primitif saja, meskipun 



 

 
 

penggunaan populer dari istilah itu sering dikaitkan dengan agama-agama 

“primitif” atau masyarakat kesukuan. Animisme dapat kita definisikan sebagai 

kepercayaan pada makhluk-makhluk adikodrati yang dipersonalisasikan. 

Manifestasinya adalah dari Roh yang Mahatinggi hingga pada roh halus yang tak 

terhitung banyaknya, roh leluhur, roh dalam obyek-obyek alam.31 

C. Sakralisasi 

Kehidupan beragama juga terdapat sikap mensucikan sesuatu, baik itu 

tempat,kitab, orang, benda, dan sebagainya. Sakral artinya suci.32 Sakral diartikan 

juga sebagai sesuatu yang kudus, sesuatu yang tidak dilanggar dan dicemarkan, 

dihormati, dijunjung tinggi dan dijaga kesuciannya. Suci tidak hanya seputar 

agama saja tetapi juga mencakup banyak hal baik itu yang berhubungan dengan 

religi maupun diluar itu seperti misalnya perbuatan- perbuatan, adat dan tradisi 

yang sudah menjadi kebiasaan atau bahkan gagasan- gagasan bisa saja menjadi 

hal yang kudus atau suci.33 Dalam KKBI, sakral artinya keramat, atau berarti hal 

yang suci. 

Durkheim percaya bahwa yang sakral adalah apa yang dilarang (tabu) 

untuk dilindungi dan diisolasi. Sakral adalah yang dilarang dan dipisahkan atau 

lebih tepatnya didefinisikan sebagai sesuatu yang perlakuannya tidak sama 

dengan hal- hal pada umumnya, tetapi dalam hal profan pun terdapat sesuatu yang 

suci tapi kedudukannya tidak akan berubah menjadi sakral.34 

 
31Mariasusai Dhavamony, terj. A. Sudiarja et.al, Fenomenologi Agama, ( Yogyakarta: 

Kanisius,1995), h. 67 
32Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama, 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 80. 
33Prosiding Seminar Nasional, Sakralisasi Dalam Budaya Nusantara, (Yogyakarta: PT 

ISI Yogyakarta) h. 1. 
34Dikutip dalam Asliah Zainal, Sakral dan Profan Dalam Ritual Life Cyle: 

Memperbincangkan Fungsionalisme Emile Durkheim, h. 67.  



 

 
 

Mircea Eliade menganggap bahwa sakralitas membentuk semua tindakan 

masyarakat mulai hal yang sangat penting sampai pada hal yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari- hari. Eksekusi kehidupan sehari- hari  yang terstruktur, teracak, 

dan tidak terlalu penting itu adalah bentuk dari profan dan jika mulai memasuki 

dunia transendental itulah yang disebut sakral atau kata lainnya adalah 

herophani.35 

Eliade juga percaya bahwa semua definisi fenomena keagamaan yang 

disajikan kepada kita selama ini masih mempunyai pandangan yang sama  tentang 

hal yang sama, bahwa yang sakral adalah kehidupan religi dan kehidupan profan 

itu adalah kehidupan duniawi. Eliade percaya bahwa yang sakral tidak semata 

menandakan  kepercayaan primitif saja akan tetapi dimiliki oleh semua agama.36 

Menurut Zakiah Drajat, sakral adalah merupakan  pandangan tentang 

kepercayaan yang menganggap bahwa sesuatu mempunyai nilai- nilai ketuhanan 

yang perlu dijaga kesuciannya. Orang- orang yang percaya akan sesuatu yang 

sakral harus senantiasa hormat dan patuh kepada hal tersebut. Sakral tidak terbatas 

pada agama atau kepercayaan saja karena hal ini sifatnya luas, bisa saja ada pada 

suatu objek benda, tindakan, tempat maupun kebiasaan masyarakat. Adanya 

pergeseran sakral dan profan ini melahirkan sesuatu yang disebut sakralisasi yang 

merupakan  proses memperlakukan hal- hal yang dianggap profan dan kekuasaan 

manusia masuk ke ranah sakral. 

Hal-hal yang profan atau duniawi merupakan hal- hal yang biasa, hal yang 

masuk akal, sesuai fakta dan tidak ada perlakuan khusus yang istimewa 

terhadapnya. Untuk melakukan hal- hal ini  sangat boleh dan dianjurkan hanya 

saja dalam pelaksanaannya tidak perlu dimasukkan unsur keagamaan atau religi 

 
35Dikutip dalam Daniel L. Pals, Seven Theoris of Religion, h. 275. 
36Wahyuni, Perilaku Beragama: Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya 

di Sulawesi Selatan, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 15. 



 

 
 

seperti misalnya dzikir dan doa. Namun pada haikatnya semua sesuatu itu bersifat 

profan hanya saja ada beberapa orang yang mempunyai kepercayaaan tertentu saja 

yang menganggap adanya kesakralan terhadap suatu objek tertentu.37 

Pemikiran Mircea Eliade menjelaskan bahwa adanya pertemuan manusia 

dengan hal yang sakral terjadi karena adanya hal- hal yang dikandung dalam 

kesakralan itu yang membuat manusia tersentuh dan merasa bahwa ada hal diluar 

duniawi ini yang mempunyai keajaiban, dan ciri- ciri orang yang telah berjumpa 

dengan yang sakral ini ialah melihat adanya realitas yang belum pernah dilihat 

sebelumnya yang mempunyai kekuatan yang kuat dan tidak tertandingi. 

Elizabeth Nottingham dalam pandangannya mengenai hakikat yang ada 

tercakup pada yang sakral dan keprofanan adalah sebenarnya benda- benda itu 

tidak sepenuhnya menandakan suatu kesakralan tapi lebih kepada sikap manusia 

dalam memperlakukan benda- benda itulah yang membuatnya kesakrakalan 

semakin kuat. Jadi dapat dikatakan  bahwa sakral itu tercipta karena adanya sikap 

dan dorongan dari perasaan manusia. 38 

Perlu ditegaskan bahwa sebenarnya  benda- benda yang dianggap keramat 

itu tidak berbeda dengan benda- benda pada umunya yang biasa dilihat dalam 

kehidupan sehari- hari. Namun objek ini tidak cukup hanya sekedar ada tapi 

bagaimana kemudian keberadaannya harus tetap dijaga dan dilindungi oleh orang- 

orang yang mensakralkannya. Keyakinan agama bukan hanya mengakui bahwa 

benda- benda yang disakralkan itu ada tetapi bisa saja menjadi penguat keyakinan 

seseorang terhadapnya. 

 
37Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama, 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 88. 
38Wahyuni, Perilaku Beragama: Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya 

di Sulawesi Selatan, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 18. 



 

 
 

Pengetahuan individu terhadap hal yang sakral nan suci mempunyai 

perbedaan dengan pengetahuan dasarnya. Tetapi, menurut sekelompok orang 

mengatakan bahwa hampir semua semua yang ada dilangit dan yang ada dibumi 

tidak luput dengan yang sakral.39 

Kepercayaan kepada yang gaib juga merupakan hakikat dari kebutuhan 

manusia. Kepercayaan inilah yang menumbuhkan seperangkat nilai untuk 

mendukung budaya dimana manusia berada. Nilai tersebut dilembagakan dalam 

tradisi yang diturunkan dari generasi satu ke generasi yang lain terhadap orang- 

orang yang mempercayainya. Itulah sebabnya mengapa tradisi itu susah untuk 

diubah dan jika ada perubahan pun itu perubahannya sangat lambat. 

Sesuatu yang sakral memerlukan perlakuan khusus oleh orang yang 

percaya terhadapnya. Dalam menanganinya pun ada tata caranya, seperti pada 

upacara keagamaan ada ritual khusus yang dilakukan yang justru kadang tidak 

dapat dipahami secara rasio. Ritual- ritual ini akan tetap eksis dari dulu sampai 

sekarang bahkan nanti. 

Sakral jika disandingkan dengan budaya, esensi sakral ialah pengetahuan 

yang berada diluar akal manusia, dengan kata lain adanya proses sebab- akibat 

yang terjalin dan tidak dapat dimengerti secara logika dan masyarakat mempunyai 

pandangan tersendiri mengenai kebenaran yang mutlak tersebut. Pandangan inilah 

yang kemudian membentuk suatu budaya dalam kehidupan masyarakat.  

Kebudayaan inilah melahirkan tradisi dalam masyarakat, yang mana hal 

yang sulit diubah ataupun dihilangkan dalam  masyarakat adalah praktik- praktik 

akan tradisi- tradisi yang sudah di percayainya secara turun- temurun. Dan telah 

diketahui di seluruh wilayah di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan antara 

 
39M. Hajir Nonci,  Psikologi Agama, (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2016),h. 77. 



 

 
 

budaya dan agama itu adalah perpaduan yang sulit dipisahkan meskipun tidak 

jarang ada nilai- nilai dari tradisi ini yang bertentangan dengan agama yang dianut 

oleh masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan dua jenis penelitian yaitu kajian pustaka dan 

penelitian kualitatif.40 Penelitian kualitatif ini juga menekankan pada analisis 

terhadap fenomena yang diamati dalam masyarakat yang ditemui. Selain itu jenis 

penelitian lain yaitu penelitian pustaka, di mana penelitian ini banyak 

menggunakan atau mengambil referensi dari buku-buku, atau literatur ilmiah 

sebagai bahan pendukung argumen peneliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

B. Pendekatan Penelitian 

Berikut adalah beberapa jenis pendekatan yang menunjang penelitian yaitu: 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis adalah suatu pendekatan yang berfokus kepada 

penelusuran sejarah atau fenomena-fenomena yang nyata terjadi di masyarakat 

juga tentang asal-usul Batu Pallantikang di Dusun Batu Tujua Desa Salassae 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

2. Pendekatan Sosiologi 

Jenis Pendekatan sosiologi adalah suatu pendekatan yang difokuskan 

terhadap perkembangan dan perubahan dalam hidup bermasyarakat agar tercipta 

suatu interaksi sosial. 

 
40Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: 11 Juni 2014), h. 4. 
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3. Pendekatan Teologi 

Pendekatan teologi dalam hal ini adalah teologi Islam, yaitu suatu cabang 

ilmu pengetahuan di dalamnya membahas dan mempelajari tentang tuhan dan 

relasinya dengan manusia, melalui pendekatan wahyu maupun penyelidikan akal 

murni.41 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan bagian penting diharuskan ada dalam proses 

penelitian kualitatif. Karena dengan metode observasi ini maka penelitian dapat 

terefleksi dan berjalan secara sistematis dengan kegiatan dan interaksi pada subjek 

penelitian.42 Oleh karena metode observasi penting dilakukan, dan juga peneliti 

harus fokus dan melihat semuanya secara universal dan detail dalam mengamati 

setiap aktivitas dan kejadian di tempat observasi. Tidak hanya itu hasil 

pengamatan ini juga harus sama meskipun berasal dari berbeda sumber,karena itu 

pengamatan atau observasi itu harus objektif.43 Maka dari itu pengamat 

menggunakan metode observasi ini dengan cara turun langsung ke lapangan serta 

melihat secara langsung lokasi penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu cara yang juga digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini yaitu suatu proses bertanya dan menjawab yang terjadi secara langsung antara 

dua orang atau lebih.44 Maka dari itu metode wawancara ini juga merupakan 

elemen penting dalam penelitian kualitatif agar mendapatkan data dari informan 

 
41Marhaeni Saleh, Pengantar Teologi Islam (Makassar: UIN Alauddin Press, 2015), h. 2. 
42Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: 11 Juni 2014), h. 132. 
43Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015). h. 77. 
44Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan,(Jakarta: Rineka 

Cipta,1992). h. 10. 



 

 
 

yang sebanyak-banyaknya dan mendapatkan data yang akurat mengenai persepsi 

masyarakat terhadap fungsi Batu Pallantikang dan bentuk pergeserannya. 

3. Dokumentasi 

Selain metode observasi dan wawancara, ada juga metode dokumentasi, 

yaitu mencari dokumen, gambar, maupun surat-surat resmi dan disatukan dalam 

bentuk data untuk menunjang proses penelitian. 

D. Sumber Data 

Penulis menggunakan beberapa sumber data dalam penelitian ini antara lain: 

1. Data primer 

Data yang terdiri dari data utama, yang dimaksud adalah data yang 

didapatkan oleh peneliti dengan cara langsung melalui informan ataupun melalui 

wawancara dan observasi.45 

2. Data Sekunder 

Sumber data ini disebut juga sebagai data tambahan tidak termasuk ke 

dalam data utama yang didapatkan langsung pada lokasi penelitian, akan tetapi 

orang lain yang membuat data ini baik itu dalam bentuk karya ilmiah seperti buku, 

dokumen, gambar dan sebagainya yang berfungsi sebagai pelengkap dari sumber 

data primer. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen atau biasa disebut sebagai alat bantu dalam melakukan proses 

penelitian, juga merupakan hal penting dalam mendukung kelancaran proses 

penelitian. Beberapa alat bantu dalam proses penelitian ialah: 

 
45Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: 11 Juni 2014). h. 113. 



 

 
 

1. Alat tulis, seperti buku pulpen atau pensil dan alat tulis lainnya 

berfungsi untuk mencatat data-data yang dianggap penting saat turun 

ke lapangan penelitian dan untuk menyimpan informasi dalam bentuk 

tulisan.  

2. Kamera Smartphone, berfungsi untuk mendokumentasikan atau 

mengambil gambar untuk dilampirkan dalam penelitian.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengolahan data dalam 

penelitiannya yaitu: 

1. Reduksi Kata (Data Reduction) 

Reduksi kata adalah teknik penelitian dengan mengklasifikasikan, memilah 

dan mengikis hal yang tidak terlalu dibutuhkan untuk bisa mendapatkan sesuatu 

yang mendasar untuk dijadikan bahan pembahasan yang sesuai dengan tujuan 

penulisan karya ilmiah ini.  

2. Penyajian Data (Display Data) 

Data yang telah diperoleh dari informan kemudian disajikan dengan 

mengorganisasikan data tersebut dalam bentuk tertentu agar data terlihat rapi dan 

lengkap dari pembahasan yang paling umum kepada topik yang lebih mengarah 

pada penelitian. 

3. Analisis Perbandingan (Komparatif) 

Menganalisis data yang telah didapatkan di lapangan termasuk bagian 

dalam teknik pengolahan data dalam berbagai penelitian dengan memikirkan 

secara terstruktur dan menyeluruh, dan memberikan perbandingan data dari 

informan satu ke informan yang lain. 



 

 
 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Kesimpulan juga penting karena memberikan penjelasan terhadap sesuatu 

yang menjadi fokus utama atas penelitian yang dibahas, cara menarik kesimpulan 

atau penarikan kata ini dengan melihat informasi yang didapatkan di lapangan 

pada saat penelitian berlangsung. Kesimpulan ini merupakan bagian paling akhir 

dalam penelitian dengan adanya penelitian itu berarti peneliti sudah menemukan 

inti dari data yang sesuai dan terpercaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Singkat Desa Salassae 

Salassae adalah tempat pertemuan/musyawarah pelantikan Gallarang 

Bulukumpa Toa, yang dipimpin oleh seorang Gallarang Lantung daeng Paesa 

yang berasal dari Kajang Laikang atas kekuasaan Kerajaan Gowa yang 

memerintah beberapa tahun lamanya pada Pemerintahan Karaeng Nojeng selaku 

Kepala Distrik Tanete Bulukumpa Toa.46 

Pada tahun 1960 Kecamatan Tanete Bulukumpa Toa masih mendapat 

gangguan keamanan oleh sisa-sisa gerakan DI/TII sangat kejam menguasai 

pedesaan akhirnya Gallarang Bulukumpa Toa yang dipimpin oleh Galla Samiang 

diserah terimakan pada tahun 1961 dari Gallarang Sammiang Kepada Karaeng 

Haeba diwaktu  Andi Abdul Syukur sebagai Kepala Kecamatan Tanete. Pada 

tahun 1962 nama Kecamatan Tanete berubah menjadi Kecamatan Bulukumpa 

yang waktu itu juga Salassae masih bernama Desa Bulukumpa Toa pada 

Pemerintahan karaeng Haeba. Pada tahun 1965 Desa Bulukumpa Toa 

diintegrasikan ke Desa Bulo-Bulo yang menjadi Pusat Pemerintahan. Pada tahun 

1984 Desa Bulo-Bulo dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Bulo-Bulo 

dipimpin oleh  Jamaluddin Tajibu dan Desa persiapan Salassae diresmikan oleh 

Bupati Andi Kube Dauda sebagai desa defenitif dan Desa Salassae dimekarkan 

lagi satu Desa yaitu Desa Bonto Mangngiring hingga saat ini. Tahun 1991 karena 

situasi politik di Desa Salassae pada waktu itu sangat tinggi. 
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Pada tahun 1994-1995 akhirnya Karaeng Haeba bersama sebagian 

aparatnya mengundurkan diri dengan hormat waktu itu  AR. Majid menjabat 

selaku pemerintah wilayah Kecamatan Bulukumpa, sekaligus menjabat kepala 

Desa Salassae. Satu bulan kemudian ditunjuk A.T Ahmad sebagai PLT. Kepala 

Desa Salassae, 3 bulan kemudian A.T Ahmad terpilih dengan suara terbanyak 

akhirnya dilantik oleh Bupati Bulukumba A. Patabai Pabokori, selaku Kepala 

Desa Definitif  selama 3 tahun. Karena ditimpa penyakit akhirnya tidak bisa 

menjalankan tugasnya sehingga pada tahun 1998 s/d 1999 Muh. Basri T menjabat 

sebagai pelaksana tugas.  

Pada tahun 2000 dibawah pimpinan Camat Bulukumpa A. Salman Nur 

pada bulan September diadakan Pemilihan Kepala Desa Salassae Periode 2000-

2008. Pemilihan Umum Kepala Desa Salassae Periode 2000-2008 yang mendapat 

suara 4terbanyak adalah H. Jamaluddin, Bsw. Pada pemilihan umum kedua 

Kepala Desa Salassae periode 2008-2014 terpilih kembali H. Jamaluddin, Bsw 

untuk 2 periode pemerintahan. Pada tahun 2014 diadakan pemiliha kepala Desa 

untuk Periode 2014-2020 yang terpilih menjadi Kepala Desa Salassae Bapak 

Cawir. Namun pada 2 tahun masa pemerintahnnya beliau meninggal dunia dan 

sekretaris Desa diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa Salassae untuk 1 tahun 

pemerintahan yaitu tahun 2014. Pada tahun 2018 dilakukan pemilihan kepala Desa 

Salassae untuk Penjabat Antar waktu (PAW) kepala Desa Salassae sampai tahun 

2020. Tahun 2020 Bulan Januari 2020 diangkat Penjabat Desa Salassae bernama 

Muh. Septyadi, S.STP yang menjabat selama 3 bulan pada bulan Maret diadakan 

Pemilihan Kepala Desa Salassae untuk ketiga kalinya dan terpilihlah Bapak Gito 

Sukamdani menjadi kepala Desa Salassae periode 2020-2026. 

 

 



 

 
 

2. Letak Geografis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar peta Desa Salassae: Sumber kantor Desa Salassae 

Peta diatas adalah gambaran umum dari lokasi penelitian yang berada di 

Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang memiliki lima 

wilayah dusun meliputi: 

a. Dusun Maremme 

b. Dusun Bonto Tangnga 

c. Dusun Batu Tujua  

d. Dusun Bolongnge 

e. Dusun Batu Hulang 

Secara geografis Desa Salassae memiliki luas wilayah 917 Ha atau 9,17 

km2. Desa Salassae adalah satu dari beberapa desa dari kecamatan Bulukumpa 

kabupaten Bulukumba yang jika dilihat secara kewilayahan mempunyai batas-

batas wilayah di antaranya bagian Utara bersebelahan dengan Desa Jojjolo 

Kecamatan Bulukumpa, bagian Timur bersebelahan dengan Desa Bontomangiring 

Kecamatan Kajang, bagian Selatan bersebelahan dengan Kel. Palampang 



 

 
 

Kecamatan Rilau Ale, Desa Bonto Haru Rilau Ale, Desa Karama Kecamatan 

Rilau ale, dan bagian Barat bersebelahan dengan Desa Bulo-bulo Kecamatan 

Bulukumpa. 

Tabel 1.1 

Luas wilayah Desa Salassae 

Luas wilayah menurut penggunaan Luas 

Luas tanah sawah 213,00 Ha 

Luas tanah kering 776,00 Ha 

Luas tanah basah 0,00 Ha 

Luas tanah perkebunan 635,00 Ha 

Luas fasilitas umum 16,51 Ha 

Luas tanah hutan 0,00 Ha 

Total luas 1.640,51 Ha 

Sumber: Kantor Desa Salassae 

Desa Salassae memiliki sumber daya alam seperti lahan kosong, sungai, 

sawah, dan perkebunan yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Luas 

persawahan di desa salassae yaitu 213 Ha, Luas Tanah Kering yaitu 776 Ha, dan 

Luas Tanah Perkebunan yaitu 635 Ha. Dengan luas wilayah Desa Salassae 

tersebut, mempunyai potensi yang cukup bagus dalam mengembangkan 

perekonomian dan pendapatan untuk masyarakat terutama di bidang pertanian. 

Adapun jarak Desa Salassae dengan pusat kota Kabupaten Bulukumba yaitu 

sekitar 37 km. 

Desa Salassae terdapat di wilayah tropis setiap tahun  mengalami musim 

hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasa terjadi pada bulan Desember 



 

 
 

sampai bulan Mei, adapun musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai 

Oktober, tetapi kedua musim ini kadang datang tidak menentu dan bisa 

menyebabkan musim hujan yang panjang, begitupun dengan musim kemarau 

yang berkepanjangan.  

3. Kondisi Demografi 

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis mengenai sumber daya 

manusia dalam hal ini jumlah penduduk di  Desa Salassae saat ini berjumlah 3.645 

orang. Berikut tabel jumlah penduduk Desa Salassae: 

Tabel 2.2 

Jumlah penduduk berdasarkan usia 

Rentang Usia Jumlah (Orang) 

Usia 1-5 Tahun 196 

Usia 6-12 Tahun  370 

Usia 13-18 Tahun 356 

Usia 19-25 Tahun 479 

Usia 26-45 Tahun 1095 

Usia 46- 60 Tahun 775 

Usia 60Tahun Ke atas 374 

Tabel 3.3 

Jumlah penduduk berdasarkan dusun 

Dusun Laki- Laki Perempuan Total 

MAREMME 390 403 793 

BONTOTANGNGA 440 430 870 

BATU TUJUA 381 341 722 

BOLONGNGE 210 221 431 

BATU HULANG 409 420 829 

DESA SALASSAE 1830 1815 3645 

Sumber: Kantor Desa Salassae 



 

 
 

Berdasarkan tabel diatas penulis menyimpulkan bahwa jumlah penduduk 

di Desa Salassae ini pada tahun 2022  jumlah laki-laki lebih banyak daripada 

jumlah perempuan yaitu terpaut sekitar 15 jiwa. Adapun berdasarkan struktur usia 

penduduk Desa Salassae pada saat ini di dominasi oleh usia produktif. 

Tabel 4.4 

Mata pencaharian masyarakat Desa Salassae 

Mata Pencaharian / Pekerjaan Utama Jumlah/Orang 

Petani Pemilik Lahan 705 

Petani Penyewa 42 

Buruh Tani 139 

Nelayan 5 

Guru  31 

Guru Agama 4 

Pedagang 49 

Pengelolah Industri 10 

PNS 53 

Perangkat Desa 11 

Pegawai Kantor Desa 6 

TKI 101 

TNI 1 

Lainnya 2.768 

Sumber: Kantor Desa Salassae 

Banyaknya jumlah penduduk di Desa Salassae yang sejumlah 3.645 orang, 

maka mata pencaharian masyarakat juga beragam tetapi, sama seperti daerah 

lainnya yang memiliki iklim tropis membuat sebagian besar masyarakat Desa 

Salassae bermata pencaharian sebagai petani/pekebun karena didukung dengan 

dengan tanah yang subur dan luas wilayah pertanian yang tidak sempit. TKI 

(tenaga kerja Indonesia) juga menjadi salah satu pilihan mata pencaharian 



 

 
 

masyarakat Desa Salassae, dikarenakan banyak sebab seperti tidak mempunyai 

lahan pertanian yang bisa digarap, tidak bisa bersaing untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak di negeri sendiri atau merasa bahwa bekerja di luar bisa 

menjamin kehidupannya menjadi lebih baik, serta menjadi perantau memang 

sudah menjadi kebiasaan turun temurun masyarakat Desa salassae utamanya ke 

Malaysia bekerja sebagai penombak buah kelapa sawit. Selain itu ada juga yang 

bekerja di sektor tersier seperti wiraswasta dan pegawai negeri sipil. 

4. Fasilitas Pendidikan 

Pendidikan merupakan hal terpenting untuk mewujudkan rasa disiplin 

dalam bermasyarakat dan menghargai satu sama lainnya. Pendidikan adalah 

sesuatu yang penting yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Fasilitas 

pendidikan yang ada di Desa Salassae untuk pendidikan formal wajib belajar 9 

tahun sudah lengkap mulai dari PAUD/TK, SD, SMP,dan SMA. Secara 

keseluruhan jumlah fasilitas pendidikan di Desa Salassae ada 9 unit. Berikut 

adalah tabel fasilitas pendidikan di Desa Salasssae. 

Tabel 5.5 

Jumlah Fasilitas Pendidikan 

No. Jenis Fasilitas 
Jumlah 

(Unit) 
Lokasi 

1 PAUD/TK 4 
Dusun Bontotangnga, Dusun 

Batu Hulang 

2 SD 3 

Dusun Bontotangnga, Dusun 

Batu Tujua, Dusun Batu 

Hulang 

3 SMP 1 
Dusun Batu Tujua 

 

4 SMA 1 
Dusun Batu Tujua 

 

Jumlah 9 
 

 

Sumber: Kantor Desa Salassae 



 

 
 

Dilihat dari tabel diatas pemerintah Desa Salassae dalam melaksanakan 

pembangunan untuk sarana dan prasarana pendidikan bisa dikatakan sudah 

maksimal terbukti dengan unit pendidikan yang sudah lengkap di setiap jenjang 

sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tanpa harus 

keluar daerah.  

5. Fasilitas Kesehatan dan Publik 

Adapun fasilitas yang di peruntukkan untuk seluruh masyarakat Desa 

Salassae sudah sangat memadai mulai dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas 

yang sekaligus menjadi faskes tingkat pertama bekerjasama dengan BPJS 

kesehatan, juga pasar sebagai pusat perdagangan masyarakat desa dan fasilitas 

lapangan oalahraga berupa lapangan sepak bola, lapangan volly, lapangan 

bulutangkis, lapangan sepak takraw untuk mendukung kegiatan kepemudaan dan 

keolahragaan. Selain itu  kondisi infrastruktur jalan juga sudah cukup bagus 

dengan adanya jalan aspal yang mempermudah akses dan mobilisasi masyarakat 

Desa Salassae, tidak hanya itu masyarakat Desa Salassae secara keseluruhan 

sudah terfasilisisasi listrik dari PLN, kemudian sumber ketersediaan air bersih 

juga sudah cukup mendukung dengan adanya PAM dan juga pembuatan sumur 

dari masing- masing masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari pemerintah Desa 

Salassae sangat berperan dalam hal kemajuan dan perkembangan infrastruktur 

Desa. Berikut ini adalah tabel fasilitas publik yang ada di Desa Salassae: 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 6.6 

Jumlah fasilitas kesehatan dan publik 

No. Jenis Fasilitas 
Jumlah 

(Unit) 
Lokasi 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5.  

Posyandu 

 

 

Praktek dokter 

 

Puskesmas 

Pasar 

Lapangan sepak bola 

5 

 

        

2 

 

1 

1 

1 

Terdapat pada semua dusun 

yang ada diwilayah Desa 

Salassae 

Dusun Bontotangnga, Dusun 

Batu Tujua 

Dusun Bontotangnga 

Dusun Bontotangnga 

Dusun Bontotangnga 

Sumber: Kantor Desa Salassae 

6. Fasilitas Peribadatan/ Keagamaan 

Secara keseluruhan masyarakat Desa Salassae menganut agama Islam 

sehingga fasilitas keagamaan yang ada hanyalah mesjid. Kegiatan keagamaan 

juga rutin dilakukan oleh masyarakat mulai dari anak- anak hingga orang dewasa 

dengan membentuk kelompok- kelompok seperti kelompok pengajian, majelis 

ta’lim, TKA/TPA. Begitupun dengan fasilitas keagamaan seperti mesjid sudah 

ada di setiap dusunnya, dan setiap mesjid dibentuk lagi pengurus yang 

bertanggung jawab atas pemeliharaan mesjid dan mengatur kegiatan- kegiatan 

yang akan dilakukan di mesjid. Ada 8 unit mesjid yang ada di Desa Salassae 

diantaranya terdapat 2 buah di dusun Maremme, 2 buah di dusun Batu tujua, 2 

buah di dusun Batu Hulang dan masing- masing 1 buah di dusun Bonto Tangnga 

dan dusun Bolongnge. Untuk lebih jelas penulis akan uraikan dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 7.7 

Jumlah fasilitas peribadatan/keagamaan 

 

No Nama Mesjid Alamat 

1 Mesjid Hidayahtunaim Dusun Maremme 

2 Mesjid Ar Rahman Dusun Maremme  

3 Mesjid Nurul Qusur Dusun Bontotangnga 

4 Mesjid Nurul Jihad Dusun Batu Tujua 

5 Mesjid Ibnu Abbas Dusun Batu Tujua 

6 Mesjid Hajaratul Aswad Dusun Bolongnge 

7 Mesjid Nurul Taqwa Dusun Batu Hulang 

8 Mesjid Jabal Nur Dusun Batu Hulang 

Sumber: Kantor Desa Salassae 

B. Sejarah  Kepercayaan Masyarakat Terhadap Batu Pallantikang 

Setiap tradisi masyarakat dalam suatu daerah pasti mempunyai pengaruh 

kepada orang yang mempercayainya atau yang tidak mempercayainya,adapun 

pengaruh baik atau pengaruh buruk itu kembali kepada pribadi masing- masing. 

Tradisi adalah adat maupun kebiasaan yang diwariskan dari nenek- nenek moyang 

yang masih berlangsung sampai sekarang, yang mana kebiasaan ini diyakini, 

diagungkan dan dianggap mempunyai nilai yang harus di taati oleh orang yang 

mempercayainya. Masyarakat Desa Salassae adalah masyarakat yang mempunyai 

banyak tradisi dan adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun temurun 

termasuk salah satunya batu pallantikang ini  merupakan situs bersejarah yang ada 

di Desa Salassae dimana batu ini diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun yang 

lalu. Seperti namanya batu pallantikang ini  digunakan sebagai tempat untuk 

melantik raja- raja kecil di kerajaan Bulukumpa Toa. Ini jugalah yang 

menandakan bahwa Desa Salassae ini sebagai kampung yang bersejarah karena 



 

 
 

adanya batu pallantikang ini. Sebagaimana informasi yang di dapatkan dari salah 

satu informan Abdul Majid: 

“Pemimpin yang terpilih pada saat itu tidak disahkan kepemimpinannya 

jika belum dilantik di batu pallantikang ini dan masyarakat juga tidak 

membenarkan dan menerima pemimpin jika tidak dilantik di batu 

pallantikang. Setelah tidak ada lagi aktivitas pemerintahan seperti 

pelantikan, sekarang itu bagi sebagian masyarakat menggunakannya 

sebagai tempat melepas niat dan kegiatan ini dimulai dari tahun 1890 

sampai sekarang.47 

 

“Gambar batu pallantikang di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba.” 

Adapun Gallarang yang pertama dilantik di batu pallantikang ini adalah 

To’a ri Bulukumpa Toa ini yang sempat tertulis dalam lontara. Dan gallarang 

yang terakhir dilantik sebelum penghapusan sistem kerajaan yaitu adalah 

Gallarang Lantung Dg Paesa yang di perkirakan masa kepemimpinannya yaitu 

73 tahun sebelum sistem diganti menjadi distrik/ camat. 

 
47Abdul Majid (55 Tahun), Tokoh Masyarakat,Wawancara, Salassae,23 Maret 2022 



 

 
 

Masyarakat Desa Salassae selain percaya kepada Allah swt. tetapi juga 

percaya pada adat- istadat leluhur sejak zaman dahulu, hal ini dapat dilihat dari 

aktivitas sehari- hari. Mereka percaya pada kearifan lokal dan ritual. Sama seperti 

tradisi berkunjung ke batu pallantikang ini untuk melaksanakan nazar yang mana 

aktivitas ini sudah mereka lakukan sejak zaman dahulu karena mereka 

mempercayainya. Kepercayaan pada sesuatu tentu dimiliki oleh setiap orang, 

hanya saja kepercayaan itu tidak boleh menyimpang dari setiap ajaran agama. 

Kepercayaan masyarakat terhadap batu pallantikang ini sudah sejak lama di 

keramatkan dan di sakralkan. Itulah sebabnya masyarakat tidak ada yang berani 

mengambil atau memindahkan batu pallantikang apalagi  berbuat yang tidak baik 

di batu pallantikang tersebut. Terkait dengan bagaimana sejarah sehingga 

masyarakat menjadikan batu pallantikang ini sebagai tempat untuk makan- makan 

atau membawa sesajen, menurut informasi dari Pung Ami sebagi juru pabbaca 

yang sering memimpin doa ketika ada orang yang berkunjung mengatakan: 

“ Kepercayaan seperti ini memang sudah ada sejak turun temurun, kita itu 

mengikut dari nenek- nenek kita, jadi ini sudah menjadi adat. Kalau ada 

orang yang punya nazar biasa di lepaskan di batu pallantikang ini. 

Bermacam- macam niatnya orang- orang yang biasa berkunjung. 

Tradisinya juga itu membakar dupa yang dipercaya oleh masyarakat 

mengusir jin jahat.48  

Nazar menurut bahasa adalah janji untuk melaksanakan sesuatu dalam hal 

ini perkara baik atau buruk. Sedangkan menurut istilah dalam konsep syariat ialah 

ketentuan atau kewajiban dalam menetapkan sesuatu yang hukumnya tidak wajib 

dalam syariat. Sebagaimana nazar yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2:270 

  َ نْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰه نْ نَّفَقةٍَ اوَْ نَذرَْتمُْ م ِ  يعَْلمَُهٗ ۗ وَمَا لِلظهلِمِيْنَ مِنْ انَْصَارٍ وَمَآ انَْفقَْتمُْ م ِ

 
48Pung Ami (56 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Salassae, 23 Maret 2022 



 

 
 

Terjemahnya: 

“Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan 

sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada 

satu pun penolong (dari azab Allah).49 

Ayat ini menjelaskan tentang nafkah tetapi disertai dengan nazar sebagai 

cara atau bentuk pengingat akan diri sendiri untuk melaksanakan kewajiban dalam 

kebajikan yang mana hal ini tidak diwajibkan oleh Allah tetapi tergantung kepada 

masing- masing individu.50 Dalam hal ini hukum islam memboehkan setiap 

muslim untuk bernazar. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa hukum memenuhi 

nazar yang telah diucapkan adalah wajib selama nazar itu untuk berbuat baik 

kepada Allah swt. dan bukan bermaksiat kepada-Nya. 

Wujud dari nazar dalam tradisi berkunjung ke batu pallantikang ini adalah: 

1. Meyembelih hewan 

Tradisi berkunjung ke batu pallantikang oleh masyarakat salassae biasanya 

yang dilakukan yaitu menyembelih hewan seperti ayam, kambing, dan bahkan ada 

yang pernah bernazar menyembelih sapi, kemudian membawa makanan berupa 

songkolo atau nasi untuk dibawa ke batu pallantikang dan akan di baca- bacai. 

2. Makan bersama 

Kebiasaan yang juga selalu dilakukam di batu pallantikang adalah makan 

bersama dengan keluarga di kawasan batu pallantikang tersebut. 

Kemudian pung Ami menambahkan bahwa: 

 “Batu pallantikang ini dianggap keramat oleh masyarakat juga karena 

pernah ada suatu kejadian ada orang yang berbuat kurang ajar di batu ini 

dengan buang air kecil di atas batu tersebut kemudian menumpahkan 

minuman keras (ballo) dan tidak lama setelah itu orang tersebut sakit dan 

 
49Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: AlHuda, 

2002). 
50M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah,  Pesan, Kesan dan Keserasian alquran, Vol 2 

(Jakarta: Lentera Hati, 2000), h.705. 



 

 
 

meninggal. Itulah mengapa tidak menganggu batu ini karena dipercaya 

batu ini ada penunggunya dan itu  mungkin adalah salah satu alasan batu 

pallantikang ini di keramatkan oleh masyarakat. 

Masyarakat yang berkunjung di batu pallantikang ini biasanya 

beradasarkan hasil wawancara dari penulis ini masyarakat ketika ada keluarganya 

yang sakit kemudian mereka berniat minta kesembuhan kepada Allah swt. dan 

ketika sembuh mereka melepaskan niatnya dengan membawa makanan sambil 

melakukan doa dibatu palantikang ini sebagai wujud rasa syukur atas 

kesembuhannya, kemudian ada juga yang ketika hasil bumi dan hasil ternaknya 

melimpah berniat untuk kebatu pallantikang ini melakukan syukuran dengan 

membawa hasil bumi dan juga membawa ternaknya untuk dipotong dibatu 

pallantikang tersebut.  

Sebagaimana pernyataan dari Pung Masi’ selaku orang yang pernah masuk 

ke kawasan batu pallantikang melepaskan niatnya karena hasil ternaknya banyak 

sehingga ia mengeluarkan sapinya 1 ekor untuk di sembelih disana. 

“oh puang kisarea mae dalle kipakaloheang nga capingku naku antama 

mae kunni aggere capi angngerang kandre siraungang.51 

Artinya: 

Ya Allah berikanlah saya rejeki, perbanyaklah ternak saya ( sapi) maka 

saya akan kembali masuk disini (batu pallantikang) memotong sapi dan 

membawa nasi 3 macam yaitu ( ketan putih, ketan hitam,dan beras biasa). 

Pung Masi’ menambahkan: 

“Riolo intu Rie hattu na antama taua kunjo biasana intu punna allo 

sanneng na allo jumat.” 

Artinya:  

Dahulu itu Ada hari tertentu jika kita ingin berkunjung kesana (batu 

pallantikang) biasanya hari senin dan jumat. 

 
51Pung Masi’ (69 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Salassae, 23 Maret 2022 



 

 
 

Pada zaman dahulu juga ada aturan- aturan yang ditetapkan sebelum 

masuk ke batu pallantikang ini misalnya ketika ingin memasuki wilayah batu 

pallantikang ini harus melapor terlebih dahulu ke pemerintah maksud dan tujuan, 

kemudian setelah memasuki kawasan batu pallantikang dan ingin pulang harus 

jalan mundur sejauh 100 meter sebagai rasa hormat. Tetapi sekarang aturan- 

aturan ini sudah mulai berkurang terbukti dengan bebasnya masyarakat keluar 

masuk ke kawasan batu pallantikang ini baik untuk tujuan tertentu maupun hanya 

sekedar jalan- jalan. 

C. Fungsi Batu Pallantikang 

Batu pallantikang ini merupakan peninggalan yang masih ada dan masih 

bertahan dalam sejarah kerajaan di Bulukumpa Toa. Batu pallantikang ini tidak 

pernah dipindahkan keberadannya. Batu pallantikang ini tidak bisa dilepaskan dari 

sejarah Desa Salassae karena menurut sejarah di kerajaan Bulukumpa Toa ini, 

batu pallantikang adalah pusat dari sistem pemerintahan karena di batu 

pallantikang ini tempat duduknya para gallarang di Bulukumpa Toa. Situs budaya 

ini mempunyai histori dimasa lampau dimana batu ini digunakan sebagai tempat 

pelantikan gallarang yang pada saat itu adalah sebuah adat istiadat di Bulukumpa 

Toa atau yang sekarang diganti menjadi nama Desa Salassae. Jadi, gallarang di 

istilah sekarang itu setara dengan kepala desa. 

Menurut pak Abdul Majid salah satu informan menyatakan bahwa: 

“Batu pallantikang ini sebenarnya juga selain digunakan sebagai tempat 

melantik, pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat berunding, 

musyawarah, tudang sipulung. Pada zaman dahulu ketika ingin menanam 

padi, jagung, atau apapun itu hal pertanian masyarakat duduk bersama di 

batu pallantikang untuk menentukan hari tanam padi serentak agar supaya 

proses panen juga serentak dilakukan bersama- sama. Kemudian hasil 

bumi inilah yang juga dibawa ke batu pallantikang untuk dinikmati 



 

 
 

bersama atau semacam pesta panen sebagai wujud rasa syukur atas hasil 

bumi yang melimpah.” 

Kemudian pak Wahid menambahkan: 

“sepertinya jika di dengar dari cerita sejarah, dia (batu pallantikang) 

tempat musyawarah juga atau istilah konjo tua itu akkimbolong, tempat 

rapat- rapat segala macam.52 

Fungsi batu pallantikang ini dimaksimalkan sebagai tempat untuk hal- hal 

yang berhubungan dengan pemerintahan itu hanya sampai sekitar 1980. 

Selanjutnya itu setelah penghapusan gallarang menjadi camat maka batu 

pallantikang ini juga sudah tidak digunakan sebagai tempat melantik. 

Fungsi batu pallantikang sudah tidak di optimalkan menjadi tempat 

pelantikan, tetapi batu pallantikang ini oleh pemerintah setempat dijadikan 

sebagai cagar budaya yang tercatat sekitar tahun 1990 sampai sekarang dan 

menurut informasi yang di dapatkan oleh penulis bahwa batu pallantikang ini 

pernah ada penjaga yang ditugaskan oleh pemerintah sebelum pada akhirnya 

petugas tersebut meninggal dan kemudian tidak ada lagi yang menggantikan 

sampai saat ini. 

Adapun faktor penyebab adanya perubahan atau pergeseran fungsi dari 

batu pallantikang ini menurut pak Abdul Majid selaku tokoh adat ialah: 

“Kalau sekarang yang saya lihat adalah karena faktor sudah modern 

sehingga orang sudah melupakan ini karena kalau sekilas kita lihat tidak   

ada gunanya karen batu biasa. Kalo zaman dahulu tidak sah 

kepemimpinannya kalau belum dilantik disana sekarang masyarakat bilang 

apa hubugannya inilah yang kemudian menyebabkan terhapusnya budaya 

pelantikan ini.” 

Sri Puswandi selaku tokoh pemuda juga mengatakan: 

“Sekarang ini kawasan batu pallantikang sudah dijadikan sebagai wisata 

budaya sebagai bentuk dari pengenalan dan pemeliharaan batu 

 
52Wahid (36 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Salassae, 23 Maret 2022 



 

 
 

pallantikang sebagai identitas Desa Salassae dan juga bagi sebagian orang 

yang mempunyai keyakinan atau hal- hal tertentu.”53 

Keberadaan batu pallantikang ini bisa dikatakan jauh dari pemukiman 

warga ada sekitar  kurang lebih 1,7 km dari pusat Desa Salassae dan 13 km dari 

pusat Kecamatan Bulukumpa. Karena sekarang sudah dijadikan sebagai cagar 

budaya maka aksesnya sekarang juga sudah dibuatkan jalan beton yang lebarnya 

sekitar 1 meter.Situs batu pallantikang ini oleh masyarakat yang mempunyai 

kepentingan atau hal- hal tertentu dijadikan sebagai semacam tempat berdoa, 

makan- makan bersama, dan yang paling banyak penulis temukan di lapangan 

yaitu masyarakat mengungjungi batu pallantikang ini untuk melepas niat tertentu. 

Dan niat dari masyarakat inipun beragam tergantung dengan kebutuhannya.  

D. Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Batu Pallantikang 

Persepsi dalam masyarakat itu adalah apa yang selama ini dialami, dilihat 

dan dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan pengalamannya tentang kehidupan 

sosial di sekitarnya sehingga hal inilah yang kemudian membentuk persepsi atau 

pandangan yang mana persepsi setiap orang ini berbeda- beda tergantung dengan 

caranya mengamati suatu fenomena atau kejadian.  

Adapun persepsi masyarakat terhadap fungsi batu pallantikang seperti 

yang dikemukakan oleh Kepala Desa Salassae Gito Sukamdani mengatakan: 

“Himbauannya itu adalah bagaimana kita melestarikan tradisi dan budaya 

adapun persoalan masyarakat melakukan ritual disitu mungkin mereka 

punya tradisi tersendiri, keyakinan tersendiri itu yang kemudian tidak bisa 

pemerintah melakukan intervensi terhadap itu. Tergantung seperti apa 

niatannya dan sepanjang tidak merusak atau melakukan penyimpangan 

dikawasan batu pallantikang ini.”54 

 
53 Sri Puswandi (25 Tahun), Tokoh Pemuda, Wawancara, Salassae, 23 Maret 2022 
54 Gito Sukamdani (35 Tahun), Kepala Desa Salassae, Wawancara, Salassae, 24 Maret 
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Kemudian salah seorang tokoh adat H. Jamaluddin mengungkapkan 

bahwa tujuan masyarakat berkunjung ke batu pallantikang ini hanya sebatas nazar 

atau niat terhadap sesuatu yang telah dicapai. Adapun hasil wawancara sebagai 

berikut: 

“Masyarakat yang masuk ke dalam batu pallantikang hanya sebatas nazar 

sebagai buah dari hasil kerja keras dan usaha, bukan karena melalui batu 

tersebut dia mendapatkan penghasilan tetapi karena kerja keras dan 

usahanya. Sebagai rasa syukur kepada Allah swt.sebagai bentuk motivasi 

juga untuk berusaha mendapatkan apa yang di inginkan dan ketika di 

dapatkan dan dilepaskanlah niatnya ke batu pallantikang ini dengan 

mengadakan syukuran.”55 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh tokoh adat yang lain yaitu Abdul Majid 

“Mereka kesana di batu pallantikang bukan berarti percaya disini murah 

rejeki tapi hanya sekedar doa kepada Allah swt. Saya pribadi tidak pernah 

melarang karena itu merupakan suatu nazar atau niat yang memang harus 

di tepati.” 

Adapun persepsi dari tokoh masyarakat Wahid mengenai fungsi batu 

pallantikang yang digunakan masyarakat sebagai sarana untuk ritual dan 

sebagainya adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya atau tradisi yang 

sudah sejak dulu diwariskan oleh orang- orang tua. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan tokoh masyarakat: 

“Jadi tujuan orang- orang mengungjungi batu pallantikang ini adalah 

melepas nazar tertentu kalau misalnya diberikan rejeki oleh sang pencipta 

mereka akan datang kesana. Masih sering orang berkunjung karena 

sebagian orang mengkeramatkan batu ini tujuannya agar supaya budaya 

itu tidak hilang dalam artian batu ini tidak di bongkar. Juga sebagai bentuk 

penghargaan terhadap budayanya karena budaya- budaya seperti ini agak 

sulit dilepaskan dari masyarakat pedesaan khususnya. Kemudian ada juga 

yang masuk untuk melepas nazar karena hasil buminya melimpah tetapi 

hanya meminta kepada Allah swt. kemudian kenapa harus dibatu 

pallantikang ini karena mungkin masyarakat mempunyai kedekatan dari 

kecil bahwa disini tempat berikhtiar dan berdoa yang diajarkan secara 

turun- temurun. Kemudian ada keterikatan adat-istiadat dan juga 

masyarakat menganggap bahwa di tempat itu mereka merasa nyaman.” 

 
55H. Jamaluddin (64 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Salassae, 24 Maret 2022 



 

 
 

Pandangan salah satu tokoh masyarakat juga Hafsa yang pernah 

mengunjungi batu pallantikang membawa putrinya yang baru saja sudah 

melaksanakan pernikahan, beliau mengatakan bahwa cara seperti ini adalah cara 

adat yang sudah sejak lama dilakukan. Adapun hasil wawancara dengan informan: 

“Kami berkunjung kedalam batu pallantikang ini sebatas syukuran dan 

mengikuti adat karena baru sudah diadakan pesta pernikahan dan 

keturunan juga mengharuskan adat seperti ini ketika sudah menikah dan 

dibarengi dengan niat. 56 

Sebagaimana yang dikemukakan juga oleh salah satu informan dari tokoh 

perempuan Hasna yang juga pernah masuk kedalam batu pallantikang yang 

mengikuti keluarganya melepaskan niat: 

“Semuanya tergantung pada niat masing- masing orangji, yang jadi 

masalah itu kalau niat yang salah bukan kepada Allah tapi kalau datang 

kesana hanya sekedar makan- makan juga bersilaturahmi atau sekedar 

jalan-jalan, saya rasa tidak masalah.”57 

Dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya oleh 

karena itu penulis juga ingin meluruskan bahwa sebisa mungkin sebelum 

berkunjung ke batu pallantikang sebaiknya niatnya harus di perbaiki karena niat 

sangat berpengaruh kepada halal dan haramnya perbuatan yang kita 

lakukan.seperti halnya orang- orang yang berkunjung ke batu pallantikang 

menyembalih hewan ternak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah 

swt.hal ini akan dijatuhi hukum halal tapi diluar dari niat kepada selain Allah swt. 

maka jadinya akan haram. Hal yang sama juga berlaku kepada perbuatan- 

perbuatan lain yang biasa dilakukan di batu pallantikang ini. 

Kemudian ada persepsi dari tokoh agama Idrus selaku imam Desa Salassae 

yang mengatakan bahwa: 

 
56Hafsa (50 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Salassae, 24 Maret 2022 
57Hasna (47 Tahun), Tokoh Perempuan, Wawancara, Salassae, 24 Maret 2022 



 

 
 

“Jadi kalo yang saya lihat orang- orang yang masuk kedalam batu 

pallantikang ini tetap meminta kepada Allah disamping desakan budaya. 

Tidak ada efek sampingnya bahwa disitu kita meminta, cuman kita datang 

kesana itu karena melaksanakan sesuai dengan budaya Salassae. Jadi 

artinya makan- makan disitu apa adanya, biasa ada yang potong ayam, 

potong kambing, bahkan ada yang potong sapi tapi tetap kita mengarah 

kepada Allah bukan kepada yang lain. Terlepas dari kenapa bukan di 

mesjid atau dirumah saja mengadakan makan- makan atau apa itu kembali 

lagi kepada niat seseorang dan lebih kepada rasa syukur juga.58 

Selain untuk melaksanakan nazar, batu pallantikang juga sebagai tempat 

wisata budaya sebagaimana hasil wawancara kepada informan Sri Puswandi 

selaku tokoh pemuda: 

“Mungkin ada orang- orang diluar yang mempunyai keyakinan lain, tapi 

saya bukan disitu,sebetulnya ini kemudian kedepan juga perlu pencerahan 

bahwa dalam konteks agama itu beda loh. Jadi saya itu sering juga masuk 

tapi bukan menyakini hal- hal lain tapi sekedar jalan- jalan atau wisata 

budaya untuk mengenal Desa Salassae lebih jauh. 

 

“Gambar Orang yang sedang berada di batu pallantikang membawa 

sesajen.” 

 
58Idrus (59 Tahun), Tokoh Agama,Wawancara, Salassae, 24 Maret 2022 



 

 
 

Menurut  Iswan Afandi salah satu informan yang tergabung dan ikut 

dalam kader ormas keagamaan NU mengenai adanya praktik- praktik yang 

dilakukan oleh masyarakat di batu pallantikang ini adalah: 

”saya setuju dengan praktik- praktik tradisi yang dikembangkan oleh 

masyarakat Salassae karena muatannya itu yang pertama adalah masyarakat yang 

melaksanakan tradisi disana itu adalah wujud mereka menghormati alam, dan 

yang kedua yaitu ada akulturasi kebudayaan antara budaya dan keagamaan yang 

juga disisipkan disana misalnya pada membaca doa, dan doa yang dibaca semua 

muatannya adalah ayat suci Al-quran. Sehingga ada nilai islami yang disampaikan 

melalui ritual tersebut”.59 

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh pak Jusman selaku tokoh 

masyarakat yang tergabung dalam kelompok keagamaan yaitu salafiyah ahlu 

sunnah wal jamaah mengenai tradisi masyarakat yang berkunjung ke dalam 

kawasan batu pallantikang untuk melepas niat, menurutnya itu adalah praktik 

bid’ah dan perbuatan yang termasuk kedalam dosa karena sama halnya 

mempersekutukan Allah. Berikut hasil wawancara dengan informan: 

“kalau orang- orang yang kesana dengan niat- niat tertentu, maka termasuk 

dosa yang paling besar karena menduakan Allah, hal ini adalah bid’ah 

karena pada zaman nabi kita tidak ada hal seperti ini begitu juga dalam Al-

quran.”60 

Seperti halnya dengan persepsi pak Jusman, ada pak ponnong yang tidak 

sepakat dengan adanya tradisi ini karena menurutnya bertentangan dengan ajaran 

islam. Berikut hasil wawancaranya: 

“Batu pallantikang adalah salah satu awal peradaban manusia yang berada 

di Desa Salassae, dimana awal peradaban sudah menjadi tradisi bagi 

warga Bulukumpa untuk melepas hajatan. Di zamannya diakibatkan 

karena keyakinan pada waktu itu dari zaman ke zaman tetap masih ada, 

tetapi sekarang berbeda ada sebagian orang hanya menjadikan tempat 

rekreasi dan juga sebagian orang ada hajatan, kalau menurut saya jika 

datang hanya untuk sekedar refreshing tidak jadi masalah, tapi jika datang 

 
59Iswan Afandi (33 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Salassae 25 Juli 2022 
60Jusman (35 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Salassae 24 Maret 2022 



 

 
 

ada sesuatu tujuan tertentu semisal hajatan atau membawa sesajen maka 

saya tidak setuju karena bertentangan dengan ajaran islam.”61 

Kemudian pendapat yang lain dikemukakan oleh pak Sapri selaku kepala 

dusun Batu Tujua yang juga merupakan salah satu kader ormas keagamaan 

Muhammadiyah mengenai tradisi berkunjung ke batu pallantikang ini. 

Sebagaimana pendapatnya adalah: 

“Menurut sejarah batu pallantikang sebagai tempat pelantikan dan 

musyawarah bukan tempat melepas niat dan sejenisnya, menurut saya apa 

yang dilakukan oleh sebagian orang hari ini, tidak sesuai dengan fungsi 

dari situs budaya tersebut. Semua orang yang masuk itu di dasari rasa 

takut, bahkan ada yang berharap kesehatan, rezeki dan lain- lain, yang 

kesemuanya ini yang harus di peruntukkan hanya kepada Allah. Dan 

menurut agama ini adalah pelanggaran.”62 

Nilai-nilai agama yang diabadikan dalam tradisi bernazar di batu 

pallantikang adalah masyarakat mempercayai Allah swt. segalanya itu datang dari 

Allah baik itu kesehatan, kekayaan,dan keselamatan. Mereka bernazar dalam 

bentuk syukur kepada Allah swt. Sehingga masyarakat meluangkan waktu untuk 

berkunjung ke batu pallantikang sekaligus sebagai pengingat akan asal usulnya. 

Masyarakat Desa Salassae yang masih mempercayai dan masih 

berkunjung ke dalam batu pallantikang ini menganggap bahwa tradisi ini sebagai 

perantara dalam menyampaikan doa dan keinginan kepada Allah swt. dan bentuk 

rasa syukur kepada pemberian Allah swt. 

 Ketika seseorang ingin memenuhi nazarnya,harus ada niat,karena apapun 

yang dikerjakan dan dimanapun itu jika tidak berniat kepada Allah swt. maka 

nazarnya tidak di berikan. Tujuannya tidak lain hanya untuk mendapatkan berkah 

dari sang pencipta, tetapi mungkin caranya yang masih keliru karena mereka 

 
61Ponnong (49 tahun), Tokoh Pemerintah, Wawancara, Salassae 24 Maret 2022  
62Sapri (41 tahun), Tokoh Pemerintah, Wawancara, Salassae 25 Juli 2022 



 

 
 

menganggap melalui batu pallantikang ini sebagai perantara agar diterimanya doa 

tersebut. 

Tradisi berkunjung ke batu pallantikang jika disimpulkan dari hasil 

wawancara dari berbagai kalangan informan maka aslinya bisa dikatakan bahwa 

hal ini tidak bertentangan dengan ajaran islam karena orang- orang yang datang 

kesana bukan untuk menyembah batu ini tetapi melainkan sebagai wujud rasa 

syukur kepada Allah dengan nazarnya yaitu ketika diberikan nikmat maka akan 

kembali ke batu pallantikang ini mengadakan syukuran. Hal ini juga sebagai 

bentuk toleransi dalam bermasyarakat dan juga sebagai bentuk interaksi untuk 

mempererat hubungan dengan sesama masyarakat Desa Salassae. 

Masyarakat Desa Salasaae melakukan ritual- ritual di batu pallantikang ini 

karena meneruskan tradisi dari nenek moyang, tanpa mencari tau makna dari 

tradisi ini sebelumnya. Bagi masyarakat Desa Salassae tradisi seperti ini tidak 

lekang oleh waktu dan tidak tidak dapat ditinggalkan begitu saja meskipun 

perkembangan zaman  dan teknologi sudah maju. Masyarakat menganggap bahwa 

tradisi ini adalah hasil pemikiran agama dan kepercayaan lokal masyarakat 

setempat yang tidak terpisahkan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 

masyarakat Desa Salassae, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagian 

orang- orang yang masih melakukan tradisi dengan mengunjungi batu 

pallantikang ini adalah karena adanya faktor keturunan yang sudah diwariskan 

secara turun- temurun oleh nenek- nenek mereka, agar supaya budaya ini tidak 

hilang dan tenggelam ditengah kemoderenan zaman. Kemudian juga sebagian 

orang yang berkunjung ke batu pallantikang ini di dasari oleh adanya nazar atau 

niat- niat tertentu yang harus dilaksanakan atau di tepati sebagai bentuk dari rasa 

syukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah swt. di muka bumi ini.  Dan 



 

 
 

juga sebagai upaya melestarikan identitas Desa Salassae sebagai kampung ada 

yang menjadi pusat dari pemerintahan Bulukumpa Toa. Dan juga sebagai bentuk 

rasa syukur kepada Allah swt. atas nikmat yang diberikan. Sedangkan mereka 

yang menolak atau tidak setuju dengan tradisi ini memiliki pemahaman bahwa 

tidak ada yang patut di sembah kecuali Allah swt. dan praktik- praktik seperti ini 

tergolong kepada kemusyrikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka diperoleh 

kesimpulan yaitu: 

1. Sejarah kepercayaan masyarakat terhadap batu pallantikang ini sudah 

cukup lama karena ini merupakan suatu adat yang diwarisi dari nenek 

moyang yang kemudian masih dilaksanakan oleh keturunan- keturunan saat 

ini, sebagian masyarakat mempunyai keyakinan bahwa batu pallantikang 

ini keramat sehingga masyarakat tersebut mensakralkannya sebagaimana 

menurut sejarah bahwa batu ini sudah berusia ratusan tahun dan merupakan 

tempat dilantiknya raja- raja atau gallarang pada zamannya. Adanya 

praktik- praktik yang biasa dilakukan di dalam batu pallantikang ini seperti 

membawa makan, menyembelih hewan sebagai bentuk dari nazar atau niat 

seseorang, hal ini merupakan upaya untuk mempertahankan budaya yang 

telah terlaksana sejak lama.  

2. Fungsi batu pallantikang adalah fungsi awal dari batu ini adalah 

sebagaimana namanya yaitu batu yang digunakan untuk melantik raja atau 

gallarang pada zaman dahulu. Selain itu fungsinya itu pada zaman dahulu 

itu digunakan untuk bermusyawarah (akkimbolong), juga sebagai tempat 

untuk rapat- rapat pemerintahan. Kemudian setelah penghapusan sistem 

kerajaan maka batu pallantikang ini sudah tidak lagi dijadikan sebagai 

tempat melantik tetapi oleh pemerintah dijadikan sebagai cagar budaya 

yang merupakan situs bersejarah yang mempunyai histori dalam kerajaan 

Bulukumpa Toa atau yang sekarang dijadikan nama Desa Salassae. 
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Kemudian oleh sebagian masyarakat yang mempunyai kepentingan- 

kepentingan tertentu dijadikan sebagai semacam tempat pemujaan dan 

tempat wisata budaya. 

3. Persepsi masyarakat terhadap fungsi batu pallantikang sebagaimana hasil 

wawancara dari beberapa tokoh mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh 

masyarakat mengatakan bahwa sebenarnya orang- orang yang berkunjung 

kedalam batu pallantikang hanya sebatas melepas niat atau nazarnya karena 

ada sesuatu yang diinginkan, misalnya sembuh dari penyakit, hasil-hasil 

bumi yang banyak, hasil ternak yang mengalami perkembangan dan 

sebagainya. Lebih kepada rasa syukur atas pemberian Allah swt. sehingga 

orang- orang berniat ingin makan- makan di kawasan batu pallantikang ini. 

Jadi semuanya tetap mengarah kepada Allah swt. adapun mengapa harus di 

batu  pallantikang ini karena memang di tempat itu di niatkan.Kemudian 

simpulan yang penulis paparkan dalam penelitian ini yaitu tradisi batu 

pallantikang di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba adalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak lama yang 

diwariskan secara turun-  temurun dengan membawa makanan sesajian 

oleh sebagian orang dengan niat tertentu. Berdasarkan fungsinya batu 

palantikang ini dulunya sebagai tempat pelantikan, tempat musyawarah, 

dan ada menurut informasi yang penulis dapatkan bahwa dahulu juga 

digunakan sebagai tempat makan- makan oleh masyarakat tetapi bukan 

dalam konteks berniat atau bernazar tapi dalam konteks syukuran sehabis 

pesta panen. Kemudian persepsi masyarakat bervariasi ada yang setuju dan 

ada juga yang menolak tapi terlepas dari semua itu penulis melihat bahwa 

praktik- praktik seperti ini tidak bisa dihilangkan dengan cepat tapi perlu 

pemahaman agama kepada masyarakat. 



 

 
 

B. Implikasi Penelitian 

Kesimpulan diatas adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis 

terkait dengan “Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Batu Pallantikang di Desa 

Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (Analisis Teologi 

Islam).” Dengan skripsi ini penulis berharap bisa memberikan manfaat, 

menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan situs bersejarah ini yaitu 

batu palantikang. Hal-hal yang menjadi implikasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Pada era modern ini, diharapkan kepada masyarakat untuk tetap 

melestarikan dan mempertahankan budaya yang menjadi identitas dari 

Desa Salassae ini, peranan masyarakat dan pemerintah mempunyai andil 

yang penting dalam pelestarian budaya ini. Tidak hanya bagaimana cagar 

budaya batu pallantikang ini juga mendapatkan sentuhan dari pemetintah 

tingkat atas paling tidak agar ada tanda- tanda bahwa memang batu ini 

merupakan cagar budaya yang dilindungi keberadaannya.  

2. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini, para pemuda/pemudi di 

Desa Salassae tidak serta merta melupakan sejarah yang ada,diharapkan 

mampu berkontribusi dalam pelestarian budaya ini. Kemudian kesadaran 

akan dunia pendidikan itu penting sebagai bekal untuk pemikiran yang 

lebih baik 

3. Bagi pemerintah Desa Salassae, penulis berharap dengan adanya penelitian 

ini diharapkan mampu menjadi arsip di pemerintahan sebagai bahan 

referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam 

tentang batu pallantikang ini. Tidak hanya itu penulis juga berharap agar 

Desa Salassae ini selalu menjadi desa yang damai, masyarakat yang 

bertoleransi. Tidak hanya itu kepada pemerintah Desa Salassae diharapkan 

agar rutin untuk melaksanakan kajian islami. Penulis juga berharap agar 



 

 
 

batu pallantikang ini digunakan lagi untuk melantik sebagaimana fungsi 

awalnya ketika ada pergantian pemerintahan bisa dilantik secara simbolis 

di batu pallantikang ini kemudian tidak hanya itu dilaksanakannya kembali 

pesta panen sebagai bentuk solidaritas antar masyarakat. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan bisa dijadikan landasan agar masyarakat 

termotivasi mempelajari agama islam lebih dalam lagi terutama dalam 

persoalan aqidah. 
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LAMPIRAN 

 

Gambar 1. Foto bersama kepala Desa Salassae Gito Sukamdani (35 tahun) selaku 

tokoh pemerintah 

 

 

Gambar 2. Foto bersama ketua BPD Desa Salassae bapak Ponnong (49 tahun) 

selaku tokoh pemerintah 

 

 



 

 
 

 

Gambar 3. Foto bersama kepala Dusun Batu Tujua bapak Sapri (41 tahun) selaku 

tokoh pemerintah yang pernah dilantik di Batu Pallantikang secara Simbolis 

 

 

Gambar 4. Foto bersama tokoh adat Desa Salassae bapak H. Jamaluddin Bsw  

(64 tahun) 

 



 

 
 

 

Gambar 5. Foto bersama tokoh adat Desa Salasae bapak Abdul Majid (55 tahun) 

 

 

Gambar 6. Foto bersama tokoh agama Desa Salassae sekaligus imam Desa 

Salassae bapak Idrus (59 tahun) 

 



 

 
 

 

Gambar 7. Foto bersama tokoh masyarakat Desa Salassae bapak Wahid 

 (36 tahun) 

 

 

Gambar 8. Foto Bersama Pung Ami (56 tahun)tokoh masyarakat desa Salassae 

Sekaligus juru Pabbaca ketika ada orang yang berkunjung ke kawasan Batu 

Pallantikang 

 

 



 

 
 

 

Gambar 9. Foto bersama Pung Masi’(69 tahun) masyarakat yang pernah 

berkunjung ke Batu Pallantikang melepas nazar/niat 

 

 

 

Gambar 10. Foto bersama Haerani (24 tahun), masyarakat yang baru menikah 

dan pernah berkunjung ke Batu Pallantikang membawa sesajian 

 



 

 
 

 

Gambar 11. Foto bersama Ibu Hasma (47 tahun) selaku tokoh perempuan Desa 

Salassae 

 

 

 

Gambar 12. Foto bersama Sri Puswandi (25 tahun) selaku tokoh pemuda Desa 

Salassae 

 

 

 



 

 
 

 

Gambar 13. Makam Gallarang Lantung Dg Paesa, Gallarang/raja Terakhir yang 

dilantik di Batu Pallantikang 

 

 

Gambar 14. Gerbang masuk kawasan Batu Pallantikang 

 

 

 

 



 

 
 

 

Gambar 15.  Kawasan Batu Pallantikang 

 

 

Gambar 16. Pembersihan kawasan Batu Pallantikang oleh salah satu Organisasi 

Desa yaitu Hima Salassae ( Himpunan Mahasiswa Salassae ) 

 

 



 

 
 

 

Gambar 17. Kondisi buhung tujua (sumur tujuh) yang dipercaya sebagai tempat 

bersucinya para gallarang atau raja pada saat acara pelantikan 

 

Gambar 18. Akses menuju kawasan Batu Pallantikang 



 

 
 

 

Gambar 19. Foto aparat pemerintah Desa Salassae yang pernah mengadakan 

pelantikan kepala dusun pada tahun 2021 

 

 

Gambar 20. Masyarakat yang berkunjung ke kawasan batu pallantikang dengan 

membawa sesajen untuk dibaca-bacai oleh juru baca 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana latar belakang sejarah munculnya Batu Pallantikang? 

2. Siapa yang pertama kali dilantik di Batu Pallantikang ini? 

3. Apakah masih ada keturunan Raja/Gallarang yang pernah di lantik di Batu 

Pallantikang ini? 

4. Selain pelantikan, hal apa saja yang biasa di lakukan di Batu Pallantikang 

ini? 

5. Apakah ada aturan- aturan sebelum memasuki Batu Pallantikang? 

6. Apakah ada waktu- waktu tetentu untuk mengunjungi Batu Pallantikang 

ini? 

7. Bagaimana awal mula masyarakat mempercayai Batu Pallantikang sebagai 

tempat yang sakral? 

8. Apa yang di inginkan orang- orang yang datang mengunjungi Batu 

Pallantikang? 

9. Apa saja hal-hal yang biasa di siapkan ketika melakukan ritual di Batu 

Pallantikang? 

10. Bagaimana pandangan tokoh agama sekitar tentang kegiatan masyarakat di 

Batu Pallantikang? 

11. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap orang- orang yang berkunjung 

di Batu Pallantikang? 

12. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pergeseran fungsi batu 

pallantikang ini? 

  

 

 

 



 

 
 

DAFTAR RESPONDEN 

NO NAMA USIA KETERANGAN 

1 Gito Sukamdani 35 tahun Kepala Desa Salassae 

2 Ponnong 49 tahun Ketua BPD Salassae 

3 Sapri  41 tahun Kepala dusun Batu Tujua 

4 H.Jamaluddin Bsw 64 tahun Tokoh adat 

5 Abdul Majid 55 tahun Tokoh adat 

6 Idrus  59 tahun Tokoh agama 

7 Abdul Wahid 36 tahun Tokoh masyarakat 

8 Ami  56 tahun Tokoh masyarakat 

9 Masi’ 69 tahun Tokoh masyarakat 

10 Hafsa  54 tahun Tokoh masyarakat 

11 Hasna  47 tahun Tokoh perempuan 

12 Sri Puswandi 25 tahun Tokoh pemuda 

13 Jusman  35 tahun Tokoh masyarakat 

14 Iswan Afandi 33 tahun Tokoh masyarakat 

15 Amirullah  43 tahun Tokoh masyarakat 
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