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mempunyai hikmah dan dapat dijadikan sebuah pelajaran bahwa segala sesuatu 

yang dikerjakan dengan sabar akan membuahkan hasil yang baik kedepannya. 
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 ABSTRAK 

Nama : Andi Ahmad Yusuf 

NIM : 30100118113  

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam 

Judul : Kepercayaan Masyarakat Terhadap Mitologi To Manurung di 

Belawa (Tinjauan Aqidah Islam) 

 

Skripsi ini berjudul “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Mitologi To 

Manurung di Belawa (Tinjauan Aqidah Islam)”, memiliki tiga rumusan di 

antaranya: 1) Bagaimana sejarah mitologi to manurung di Kecamatan Belawa? 2) 

Bagaimana pandangan masyarakat terhadap mitologi to manurung di Kecamatan 

Belawa Kabupaten Wajo? 3) Bagaimana tinjauan aqidah Islam terhadap 

kepercayaan masyarakat Belawa terhadap mitologi to manurung? 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan 

yang sifatnya kualitatif. Adapun sumber data penelitian terdiri dari data primer 

yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara bersama dengan 

masyarakat setempat yang mengetahui mitologi tersebut, dan data sekunder yang 

diperoleh dari data kepustakaan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, 

teknik pengolahan data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu deskripsi, analisis, 

kemudian intrepretasi data. Analisis data yang digunakan yaitu meningkatkan 

ketekunan dan juga menggunakan bahan referensi. 

Hasil dari penelitian ini berdasarkan 3 rumusan masalah tersebut yaitu: 

Pertama, sejarah to manurung di Kecamatan Belawa sama seperti yang tertulis di 

lontaraq I Lagaligo yang menceritakan turunnya Batara Guru ke bumi dan 

kemudian menjadi raja di Luwu. Kedua, masyarakat yang percaya terhadap 

mitologi merupakan keturunan bangsawan yang percaya bahwa leluhur mereka 

sampai pada to manurung. Sebagian masyarakat percaya bahwa to manurung 

adalah sosok yang suci dan merupakan utusan dari Dewata Seuwwa‟e untuk 

membawa kedamaian dan kesejahteraan. To manurung ini dianggap sakti dan 

mampu melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia biasa. Olehnya itu 

mereka percaya dan melakukan ritual-ritual sebagai bentuk penghormatan kepada 

leluhur mereka, serta untuk meminta keselamatan kepada to manurung. Ketiga, 

pandangan Aqidah Islam terhadap mitologi to manurung yang diyakini oleh 

masyarakat Belawa tentang bertawassul kepada leluhur dalam syariat Islam dapat 

menimbulkan adanya kesyirikan. 

Implikasi dari hasil penelitian bahwa masyarakat Belawa yang beragama 

Islam yang masih percaya terhadap mitos tersebut agar lebih menganalisa ajaran 

agama Islam tentang secara seksama sehingga segala sesuatu yang dapat 

menimbulkan segala bentuk kesyirikan dapat dicegah dan juga mengikis sedikit 

demi sedikit kepercayaan nenek moyang yang tidak sejalan dengan syariat Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai budaya yang sangat 

beraneka ragam. Adanya keanekaragaman budaya tersebut dapat kita lihat 

berdasarkan ciri khas dari suku atau ras masing-masing. Jika merujuk pada 

pernyataan  Kluckhon bahwa keanekaragaman kebudayaan terdiri dari tujuh aspek  

yaitu pengetahuan, kepercayaan, sosial/kekerabatan, teknologi, kesenian, bahasa, 

dan ekonomi.
1
 Kebudayaan setiap wilayah terhitung menjadi kesatuan 

kebuadayaan nasional yang tertera pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 32. 

Kebudayaan disetiap wilayah termasuk unsur yang urgen dalam membangun 

hubungan bangsa Indonesia, yang mana kebudayaan itu termasuk jati diri bangsa. 

Manusia sebagai makhluk berakal sehingga dapat menciptakan sebuah 

kultur yang berbeda-beda. Perbedaan kultur ini juga timbul karena adanya 

berbagai faktor seperti perbedaan suatu lingkungan, membuat gaya hidup yang 

berbeda bahkan mungkin pada kepribadian, keadaan air, tanah, gunung, dan iklim 

juga dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat. Dari faktor tersebut mereka 

mengembangkan cara untuk mengelolah dan beradaptasi dengan alam, pola itu 

kemudian berkembang menjadi kebiasaan baik itu dilakukan secara individu 

maupun secara berkelompok. Jadi perkembangan kebudayaan manusia tidak 

hanya dipengaruhi oleh alamnya saja, namun juga dapat dipengaruhi oleh 

                                                      
1
Made Antara dan Made Yogantari, “Keberagaman Budaya Sumber Inspirasi Inovasi 

Industri Kreatif”, Jurnal Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana 1, no. 

1 (2018): h. 292. 
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kelompoknya, seperti halnya dalam sistem sosial dibentuk oleh interaksi 

masyarakat bersama. 

Daerah yang memiliki budaya tersendiri biasanya akan dipengaruhi 

dengan pengaruh luar. Adanya pengaruh dari luar yang lebih maju akan 

mendorong suatu masyarakat menyesuaikan kearah yang lebih maju. Sehingga 

perlahan–lahan kebudayaan yang dianggap tidak sejalan dengan kemajuan 

sekarang akan ditinggalkan, baik itu dari segi pemikiran maupun teknologi. 

Masyarakat manapun di dunia selalu mencoba untuk melakukan perkembangan 

kebudayaannya sendiri, sehingga terjadi pemandekan terhadap kebudayaan. Hal 

ini menjadi siklus alami atau hukum alam yang tidak terelakkan seperti dalam 

dalil “masyarakat lahir, tumbuh, berkembang, dan layu”.
2
 

 Orang-orang di desa ada juga yang masih mempertahankan tradisi dari 

nenek moyang mereka. Kecenderungan manusia untuk mempertahankan nilai-

nilai kultur tersebut disebabkan oleh adannya pengaruh orientasi nilai masa 

lampau tersebut terhadap kehidupan masa kini. Dan juga kebudayaan sebagai 

suatu nilai pembeda terhadap bangsa lainnya sehingga kebudayaan merupakan 

identitas bagi bangsa itu sendiri. Setiap manusia semuanya mempunyai hak yang 

serupa, masing-masing mempunyai hak dalam menjaga budaya dan identitasnya 

masing-masing dengan cara yang bisa dilakukan.
3
 Salah satu bentuk nilai budaya 

yang dipertahankan oleh manusia sebagai cara mempertahankan kebudayaan 

mereka adalah sistem kepercayaan primitif.  

                                                      
2
Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, dan Kebudayaan (Depok: Desantara, 2001), 

h. 11. 

3
M. Amin Abdullah, Pendidikan Agama di Era Multikultural-Multireligius (Jakarta: 

PSAP, 2005), h. 5. 
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Kepercayaan primitif adalah kepercayaan yang lahir disebabkan oleh 

dorongan fitrah manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya otak manusia akan 

selalu berusaha untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dijumpainya.  Hal 

ini disebabkan karena otak manusia belum bisa memecahkan kejanggalan-

kejanggalan yang aneh tersebut, yang kemudian akan merangsang alam 

pikirannya, muncullah angan-angan berupa mitos-mitos yang akan melahirkan 

ritus-ritus tertentu
4
. 

Mitos merupakan kata istilah dari Yunani yaitu muthos yang 

diterjemahkan berarti cerita. Pernyataan atau muthos adalah segala hal yang 

dikatakan atau kisah maupun cerita yang disampaikan oleh orang-orang. Dalam 

bahasa Inggrir mitos disamakan dengan mythologi, yaitu studi/kajian terhadap 

mitos dan isinya. Dari segi terminologi mitos sendiri dinyatakan sebagai suatu 

cerita-cerita  tradisional dan disampaikan secara turun-temurun. 

Kerajaan di daerah Sulawesi Selatan, sebagian besar kerajaan mempunyai 

mitos tentang munculnya sosok to manurung yang ini muncul entah dari mana 

muncul secara tiba tiba memperlihatkan dirinya. Masyarakat Sulawesi Selatan  

mempercayai bahwa munculnya sosok tesebut mengarahkan masyarakat menuju 

ke sebuah pola hidup yang akan lebih baik. Hal itu membuat sosok to manurung 

tersebut kemudian diangkat sebagai pemimpin tertinggi dengan gelar sebagai datu 

(Penguasa). Munculnya to manurung ditandai dengan berakhirnya kehidupan 

hukum rimba di daerah Sulawesi Selatan.  

Sejarah awal kerajaan Wajo tidak terkait dengan mitologi to manurung 

                                                      
4
Marzdedeq, Parasit Aqidah (Cet. II, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2012), h. 

xvi. 
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seperti kerajaan lain di Sulawesi Selatan mereka memiliki cerita tersendiri seperti 

yang tertulis di dalam Lontara Sukkuna Wajo. Kerajaan Wajo ialah sebuah kerajaa 

yang dimulai dengan terbentuknya perkumpulan orang dari berbagai daerah 

kemudian menetap menetap di daerah dipinggir danau Lampulung.
 5

  Masuknya 

mitos to manurung di Wajo sebenarnya disebabkan oleh pengaruh mitos di daerah 

kerajaan lain di Sulawesi Selatan seperti yang kental khususnya di Belawa. 

Adanya migrasi masyarakat dari daerah yang mempunyai cerita to manurung. 

menyebabkan pula  cerita-cerita tersebut menyebar. 

Kecamatan Belawa dari segi geografis adalah wilayah Kabupaten Wajo 

yang bersebelahan dengan kabupaten Sidrap sehingga kultur masyarakat Belawa 

dipengaruhi dari kultur masyarakat Sidrap. Apalagi dalam tinjauan historis dalam 

Lontara Sukkuna Wajo wilayah Belawa dulunya masuk di wilayah kerajaan 

Sidenreng tetapi karena kekalahan perang melawan Kerajaan Luwu yang 

bersekutu dengan Kerajaan Wajo. Dari kekalahan tersebut Kerajaan Sidenreng 

terpaksa menyerahkan wilayah Belawa yang kemudian diberikan ke kedaulatan 

Kerajaan Wajo. 

 Masyarakat di Kecamatan Belawa masyarakat percaya terhadap sosok to 

manurung. To Manurung dianggap sebagai sosok yang suci yang turun dari langit 

yang diutus oleh tuhan. Adanya keyakinan tersebut kemudian membuat 

masyarakat yang percaya terhadap mitologi itu membuat orang-orang tersebut 

sangat menghormatinya, bahkan ada yang sampai memujanya dan 

menganggapnya sebagai wali Allah. Seringkali dalam beberapa tradisi diselipkan 

                                                      
5
Pemerintah Kabupaten Wajo, “Sejarah Wajo”, Official Website Pemerintah Kabupaten 

Wajo, http://wajokab.go/page/detail/sejarah_wajo (05 November 2022). 

http://wajokab.go/page/detail/sejarah_wajo
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ritual yang ditujukan kepada to manurung yang dihormatinya seperti 

mappaoloang yaitu sesajen yang dipersembahkan kepada to manurung dan 

adanya benda pusaka yang dianggap keramat karena di yakini sebagai warisan 

dari to manurung dan juga hal lainnya yang berkaitan dengan mitos tersebut. 

Masyarakat Kecamatan Belawa merupakan masyarakat yang berpenduduk 

dengan mayoritas agama Islam. Inti dari agama Islam ialah wahyu yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui bahwa wahyu 

meliputi 2 jenis yakni wahyu Al-Qur’an dan wahyu Hadits ataupun sunnah Nabi 

Muhammad SAW.
6
 Dalam agama Islam tidak ada namanya to manurung, didalam 

al-Qur’an dikatakan jika sosok nenek moyang yang diturunkan Allah dari langit 

(surga) hanyalah Nabi Adam dan istrinya yaitu Hawa. Allah swt. berfirman dalam 

Q.S Al-A’raf/7:27. 

اٰٰٝ   ََ ٰىثِاَسَُٖ ا ََ ُْْٖ ٰػَ ْْصِعُ َٰٝ ٰاىْجََّْةِ َِ ٍِّ ٰ ٌْ ْٝنُ َ٘ ٰاتََ ٰاخَْسَجَ آْ ََ ٰمَ ُِ
ْٞط  ٰاىشَّ ٌُ َٰٝفْتََِّْْنُ ٰلََ ًَ دَ ٰا  ْْٜٓ ثَِْ

َِٰ ْٞ طِ  ٞ ٰاىشَّ ٰجَؼَيْْاَ ٰاَِّّا ٌْۗ َُّٖ ْٗ ٰتسََ ٰلََ ْٞثُ ٰحَ ِْ ٍِ ٰ ٗٔ يُ ْٞ قثَِ َٗ ٰ َ٘ ُٰٕ ٌْ ىنُ ٰٝسَ  ٗٔ اٰۗاَِّّ ََ ِٖ تِ ء  ْ٘ ٰسَ ا ََ ٰىِٞسَُُِٖٝ

ىِٰ ْٗ َُٰاَ ْ٘ ُْ ٍِ ٰلََٰٝؤُْ َِ ْٝ  ٞاَۤءَٰىيَِّرِ

Terjemahnya: 

Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan 

sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, 

dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat 

keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari 

suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami 

telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak 

beriman.
7
 

                                                      
6
Lebba Kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal (Cet. I; Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara, 2017), h. 20. 

7
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur,an dan Terjemahannya, (Jakarta: 
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Penjelasan tafsir Ibnu Katsir tentang ayat itu bahwa Allah swt. 

mengingatkan keturunan Adam supaya hati-hati kepadaiblis, dan juga 

mengingatkan kepada anak cucu  Adam yakni iblis ialah  musuh bebuyutan  

semua umat manusia sekaligus upaya iblis mengeluarkan Adam dari tempat penuh 

penuh kenikmatan ketempat yang penuh kepayahan.
8
 Dari tafsir di atas dapat kita 

simpulkan bahwa seluruh manusia yang berada dimuka bumi merupakan 

keturunan Nabi Adam. Dan juga dijelaskan tentang turunnya Nabi Adam dari 

surga ke bumi ini. Diceritakan ketika iblis yang telah dikutuk oleh Allah swt. 

untuk masuk ke neraka, dia kemudian berusaha untuk menjatuhkan nabi Adam 

dengan segala cara. Nabi Adam dan Hawa yang kemudian tergoda oleh godaan  

iblis untuk mengomsusi buah Khuldi yaitu buah yang dilarang untuk dimakan. 

oleh Allah Atas pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa, meraka kemudian 

diperintahkan untuk turun ke Bumi. 

Ajaran Islam memberikan kita larangan untuk melakukan persembahan 

persembahan yang biasa dilakukan masyarakat-masyarakat secara secara sengaja 

maupun tidak sengaja karena sama saja dengan mempercayai dewa atau kekuatan 

selain Allah dan juga menyekutukan Allah dan masuk sebagai kategori dosa besar 

pertama sebelum durhaka kepada kedua orang tua. Allah swt. berfirman dalam 

Q.S. Al-Isra/ 17:23. 

ْْدَكَٰاىْنِثسََٰاحََٰ ٰػِ َِّ اٰٝثَْيغَُ ٍَّ ْاًٰۗاِ ٰاحِْس  ِِ ْٝ اىدَِ َ٘ تاِىْ َٗ ْٰٓاَِّٝآُٰ اٰالََِّ ْْٓٗ ٰتؼَْثدُُ ٰٚزَتُّلَٰالَََّ قضَ  َٰٗ ْٗ اَ آْٰ ََ دُُٕ

                                                                                                                                                 
Pustaka Lajnah, 2019), h.208. 

8
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syekh, Tafsir Ibnu Katsi, Jilid 

3 (Cet. I; Mu-assah Kairo: Daar al-Hilaal, 1994), h. 366. 
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ا ًَ ْٝ لًَٰمَسِ ْ٘ اٰقَ ََ ُ قوُْٰىَّٖ َٗ اٰ ََ ْْٖسَُْٕ لََٰتَ َّٗ ٰ افٍُّ آْٰ ََ ُ اٰفلَََٰتقَوُْٰىَّٖ ََ ُٖ  مِي 

Terjemahnya: 

Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak beribadah kepada 

selain Dia dan hendaklah kamu hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua 

orang tuamu sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau 

kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Dan jangalah 

sekali-kali kamu mengatakan keduanya perkataan “ah dan janganlah kamu 

membentak mereka dan ucapkalah kepada mereka kata-kata muliah.
9
 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menyuruh supaya hamba-Nya 

hanya menyembah kepada-Nya  tidak ada selain-Nya. Makna “qadhaa” dalam 

ayat tersebut mempunyai arti perintah. Terkait firman-Nya: wa qadlaa (“Dan telah 

memerintahkan,”) Mujahid mengatakan : “Artinya berwasiat.” Sementara Ubay 

bin Ka’ab, Ibnu Mas’ud dan juga adh-Dhahhak bin Muzahim membacakan ayat 

tersebut melalui bacaannya : wa washshaa rabbuka allaa ta’buduu illaa iyyaaHu 

(“Rabbmu berwasiatkan jika kamu beribadah hanya kepada-Nya semata.”).
10

 Dari 

penjelasan tafsir tersebut dapat kita simpulkan bahwa terdapat larangan yang 

sangat keras terhadap tindakan menyekutukan Allah swt. atau biasa juga disebut 

kesyirikan. Kesyrikan merupakan dosa besar dan bahaya paling besar terhadap 

keimanan seseorang yang mana di akhirat nanti pelakunya akan di adzab di 

neraka. 

Salah satu contoh hal yang sering menyebabkan timbulnya kesyirikan 

tetapi terkadang-kadang justru membentuk suatu sistem kepercayaan adalah 

mengikuti tradisi nenek moyang. Banyak masyarat khususnya di pedesaan yang 

                                                      
9
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur,an dan Terjemahannya, h. 396.  

10
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syekh, Tafsir Ibnu Katsir, 

Jilid 5 (Cet. I; Mu-assah Kairo: Daar al-Hilaal, 1994), h. 153. 
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biasanya menyelenggarakan acara-acara yang biasanya dimasukkan tradisi-tradisi 

warisan terdahulu yang mengandum kesyirikan. 

Dari penjelasan kedua ayat tersebut dapat dilihat bahwa ada pertentangan 

antara kepercayaan terhadap to manurung dan syariat agama Islam menjadi agama 

kebanyakan dianut warga Belawa. Perlunya ada kajian bagaimana tinjauan ajaran 

Islam terhadap sebagian masyarakat yang percaya terhadap mitos to manurung 

Jadi sesuai uraian tersebut penulis tertarik melaksanakan riset dengan berjudul 

“Kepercayaan Masyarakat terhadap Mitologi to manurung di Belawa (Tinjauan 

Aqidah Islam)”. 

B. Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini fokus pada pembahasan tentang Kepercayaan Masyarakat di 

Kecamatanan Belawa Kabupaten Wajo terhadap mitologi to manurung dalam 

tinjauan aqidah Islam. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Kepercayaan Masyarakat 

Kepercayaan ataupun keyakinan adalah suatu pikiran dan gagasan , 

masyarakat, yang berkaitan dengan pandangan manusia misalnya terhadap hal – 

hal yang gaib dan yang bersifat keagamaan. Kepercayaan masyarakat biasanya 

berupa wujud alam gaib, wujud makhluk halus, roh nenek moyang, dewa – dewa, 

kekuatan sakti, dan lain lain.
11

 Menurut Koentjaraningrat Bentuk lain dari sistem 

kepercayaan yaitu ajaran kesusilaan, norma keagamaan, dan hal hal yang 

                                                      
                 

11
 Iva Ani Wijayati, Muhammad Ilham “Sistem Kepercayaan Masyarakat Jawa dalam 

Novel Canting Karya Arswendo Atmowiloto” Jurnal Basindo Universitas Borneo Tarakan, 2019. 
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mengatur tingkah laku manusia. 

 

b. Mitologi 

Kata mythology dalam bahasa Inggris mempunyai arti sebagai suatu studi 

atas mitos atau isi mitos. Mitos merupakan kata serapan dari kata “mythos” yang 

memiliki arti adalah cerita-cerita yang disebarkan dari mulut ke mulut yang 

asalnya tidak jelas. Mitos seringkali bersifat cerita fiksi yang kebenarannya tidak 

dapat dibuktikan. Mempelajari mitologi dapat dijadikan sebagai referensi sumber 

sejarah dan juga untuk mengkaji kepercayaan masyarakat di daerah mitos 

tersebut.
12

 

c. To Manurung 

To manurung adalah salah satu legenda yang berasal dari daerah 

Sulawesi Selatan. Kisah tersebut juga tertuang di dalam karya sastra I Lagaligo 

yang merupakan salah satu karya sastra terbesar di dunia yang membahas tentang 

masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis percaya bahwa nenek moyang mereka 

adalah orang pribumi yang telah didatangi manusia ”to” titisan langsung dari atas 

(langit) yang turun “manurung” yang kemudian muncul “tompo” membawa 

norma dan aturan yang menimbukan kesejahteraan masyarakat tersebut.
13

  

Kemunculan to manurung biasannya ditandai dengan adanya suatu krisis 

terhadap suatu daerah yang kemudian munculnya kehadiran to manurung 

mengakhiri krisis tersebut dan membawa kesejahteraan pada daerah itu. Sehingga 

                                                      
12

 Adrianto Sukarso, Pengertian Mitologi: Asal Usul, Jenis dan Manfaat 

Mempelajarinya,( Gramedia,2022), http://www.gramedia.com/literasi/pengertian-mitologi/ 12 

November 2022 . 

                    
13

 Wahyuni, Sosiologi  Bugis Makassar (Cet I: Gowa, Alauddin University Press, 

2014 ) h. 35-36. 

http://www.gramedia.com/literasi/pengertian-mitologi/
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sesuatu yang melekat pada sosok to manurung adalah orang yang dipercaya dan 

dianggap mampu memimpin dan dapat memecahkan persoalan hidup di suatu 

masyarakat tempat kemunculannya.
14

 

d. Aqidah Islam 

Aqidah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu “aqadah – ya‟qidu – 

uqadatan – wa aqidatan” yang berarti ikatan atau perjanjian. Secara terminologi 

dapat dijelaskan bahwa aqidah adalah sebuah ikatan perjanjian yang tertanam 

dalam lembah hati yang paling dalam.
15

 Aqidah ini dipahami sebagai sesuatu yang 

mengikat hati karena diyakini kebenarannya yang dapat menimbulkan keyakinan 

yang tidak bercampur sedikitpun keragu-raguan di dalamnya. 

Aqidah Islam secara istilah ialah sesuatu yang dipercayai dan diyakini 

kebenarannya oleh manusia , yang sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman 

pada al- Qur’an dan hadits (sunnah Rasulullah S.AW). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

peneliti telah menentukan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sejarah mitologi to manurung di kecamatan Belawa kabupaten 

Wajo? 

                                                      
                   

14
 Indra Jaya “To Manurung Dalam Masyarakat Karampuang di Kabupaten Sinjai” 

Skripsi FakultasKeguruan  dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, h. 

16 

                   
15

 Dra. Aqilah Mahmud, M.Pd., Aqidah Akhlak, (Cet I : Samata, Gunadarma Ilmu, 

2018) h. 9. 
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2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap mitologi to manurung di 

kecamatan Belawa kabupaten Wajo? 

3. Bagaimana tinjauan Aqidah Islam terhadap kepercayaan masyarakat 

Belawa terhadap mitologi to manurung?  

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah suatu media yang digunakan oleh penulis sebagai 

bentuk usaha untuk menentukan atau karya ilmiah dari berbagai jurnal skripsi 

serta berbagai buku referensi yang meiliki kemiripan atau yang ada kaitannya 

denga judul penulis sekaligus untuk membuktikan jika judul skripsi yang 

dimasukkan belum pernah dibahas terkhusus seperti sebelumnya. 

Ditemukan beberapa karya yang berhubungan dalam penelitian 

kepercayaan masyarakat Belawa terhadap mitologi to manurung tinjauan aqidah 

Islam. Adapun beberapa referensi yang menyinggung masalah judul penulis 

sebagai berikut:  

Pertama, Mitologi Turunnya Latemammala di Kerajaan Bugis Soppeng  

(suatu tinjauan aqidah Islam) skripsi karya Hasbi Yahya yang membahas tentang 

dan mengkaji tentang bagaimana sejarah asal mula Soppeng yang dijelaskan 

bahwa sejarah m assal usul Soppeng ini telah tertulis di sastra bugis tertua La 

Galigo dan kaitannya dengan misteri  Latemammala yang diyakini sebagai To 

manurung di Kabupaten Soppeng pengaruh- pengaruh Latemammala kehidupan 

masyarakat dari berbagai aspek.Dan membahas pandangan aqidah Islam terhadap 

mitos turunnya Latemammala yang dimana sosok ini dianggap turun dari langit 

dalam ajaran Islam tidak sejalan dan dapat merusak tingkat aqidah kita. Skripsi ini 
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termasuk macam riset kualitatif lapangan yang memakai metodologi pengambilan 

data yakni wawancara, dan observasi. 

Kedua, Kepercayaan masyarakat desa Karombang kecamatan Bulo 

Kabupaten Polewali Mandar terhadap benda-benda Sakral (tinjauan aqidah Islam) 

skripsi karya Rasdiana yang menjelaskan masyarakat kebanyakan beragama 

Islam, namun pada acara keseharian keagamaan ini masih memelihara tradisi 

warisan nenek moyangnya. Dan dijelaskan bahwa kecenderungan warga yang 

memakai benda sebagai perantara ialah sesuatu perilaku yang serupa dengan 

memperadakan tandingan dengan Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut bagi 

masyarakat yang beriman akan mencampuradukkan imam yang mana itu adalah 

sebuah larangan dalam ajaran Islam. 

Ketiga, La Bangenge To-Manurung di Bacukiki abad XIV, sebuah tesis 

karya Arni Marjani sebuah tesis yang berjenis penelitian kualitatif yang di dalam 

tesis tersebut dijelaskan bagaimana munculnya atau turunnya to manurung di 

daerah Bacukiki. Munculnya to manurung yang bernama Manurung E La 

Bangenge ri Bacukiki menjadi cikal bakal dinasti Ajatappareng. Ajatappareng ini 

adalah persekutuan dari lima kerajaan yaitu: Kerajaan Sidenreng,Kerajaan Suppa, 

Kerajaan Rappang, Kerajaan Alita, Kerajaan Sawito. 

Selain dari beberapa referensi di atas, juga terdapat beberapa referensi 

lainnya yang dapat membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini. Dari sejumlah 

Referensi berupa dokumen-dokumen yang mendukun penelitian ini, tentunya juga 

akan memperkuat keabsahan skripsi ini dengan cara meneliti secara langsung 

dengan melakukan wawancara pada tokoh masyarakat di lokasi yang terkait 
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mengenai riset ini. 

Dari beberapa kajian pustaka di atas, maka peneliti merasa perlunya 

mengangkat pembahasan mengenai kepercayaan masyarakat Belawa terhadap 

mitologi to manurung dengan tinjauan aqidah Islam. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Menjelaskan sejarah munculnya mitologi to manurung di Kecamatan Belawa 

Kabupaten Wajo. 

b. Menjelaskan bagaiman kepercayaan masyarakat terhadap munculnya mitologi 

to manurung di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. 

c. Menjelaskan pandangan aqidah Islam dengan kepercayaan masyarakat Belawa 

terhadap mitologi to manurung. 

2.   Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis  

1) Bagi peneliti agar bisa memberikan sumbangsi secara teoritis kepada 

akademisi di UIN Alauddin Makassar dalam khazanah keilmuan baru 

mengenai Mitologi to manurung di masyarakat belawa  

2) Dapat memberikan referensi keilmuan mahasiswa dalam menyusun suatu 

kaya ilmiah atau seluruh masyarakat bagi yang menginginkannya.  

3) Dari hasi riset ini dapat kiranya dijadikan sumber bermanfaat untuk 

pengembangan keilmuan terkhusus di bidang Aqidah dan Filsafat Islam.  

b. Secara Praktis  
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1) Hasil riset ini, bisa digunakan untuk memberikan gambaran bagi 

masyarakat luas mengenai mitologi to manurung di kecamatan Belawa dan 

bagaimana tinjauan aqidah Islam 

2) Dengan adanya penelitian ini masyarakat khususnya di Belawa diharapkan 

untuk lebih memahami bagaimana mitologi to manurung dalam tinjauan 

agama Islam. 

3) Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pemahaman 

secara mendalam mengenai mitologi to manurung. 

4) Dengan penelitian ini, selain memberi manfaat bagi orang lain, juga 

menjadikan sebagai suatu persyaratan dalam mencapai gelar serjana agama 

dengan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Alauddin Makassar.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kajian tentang Mitologi 

1. Definisi Mitologi 

Mitos dalam kamus bahasa Indonesia ialah cerita-cerita tentang dewa yang 

berhubungan dengan kekuatan gaib dan juga cerita-cerita tentang asal usul 

semesta alam atau hal yang berbau-bau mistis
16

. Kata mythology dalam Bahasa 

Yunani mempunyai makna berarti menjadi studi mengenai mitos ataupun isinya 

mitos. Mempelajari mitologi dapat dijadikan sebagai referensi sumber sejarah dan 

juga untuk mengkaji kepercayaan masyarakat di daerah mitos tersebut.
17

 

Mitos merupakan suatu cara untuk mencari jawaban-jawaban tentang alam 

semesta atau sesuatu yang di luar batasan manusia tersebut. Pertanyaan mengenai 

kejadian alam semesta ini dijawab oleh manusia melalui suatu mitos, dalam artian 

jawaban tersebut akan bersifat bertentangan dengan rasional atau bersifat 

irasional. Jadi dalam hal tersebut bisa dikatakan mitos (muthos) bisa bertentangan 

dengan akal pikirian dan rasio (logos) juga belum terverifikasi secara ilmiah  

Roland Barthes berpandangan dalam bukunya Mythologies bahwa segala 

sesuatu bisa disebut mitos selama hal itu disajikan bersifat wicara. Mitos tidak 

bisa ditentukan dari subtansi atau objek dari pesan dari mitos tersebut, tetapi mitos 

ditentukan dari cara dia menyampaikan pesan itu sendiri. Menurut Roland sendiri 

                                                      
16

 Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008) h. 1032. 
17

Adrianto Sukarso, “Pengertian Mitologi: Asal Usul, Jenis dan Manfaat 

Mempelajarinya”, Gramedia, http://www.gramedia.com/literasi/pengertian-mitologi/ (12 

November 2022). 

http://www.gramedia.com/literasi/pengertian-mitologi/
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alam ini penuh dugaan sehingga objek dari suatu mitos bisa berbeda-beda 

tergantung bagaimana orang-orang menafsirkan suatu hal, dan juga secara 

alamiah tidak ada batasan untuk membicarakan berbagai hal
.18

 Oleh karena itu 

dalam mengkaji mitos diperlukan cara generik untuk memahami bahasa dari 

wacana itu. Karena pada dasarnya sebuah mitos unsur utamnya adalah bahasa. 

Sehingga mitologi merupakan suatu ilmu yang berdampingan dengan semiologi. 

 Sebuah mitos menurut pandangan Karl Jasper tidak semua keterangan 

tentang sesuatu bisa disebut mitos. Dapat dikatakan sebagai mitos apabila 

memenuhi kriteria atau unsur-unsur suatu keterangan dapat disebut sebagai mitos. 

Adapun unsur tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama, suatu kisah yang diceritakan sebuah mitos lebih seperti sesuatu 

yang terekspresikan dari suatu gagasan yang intuitif daripada pandangan secara 

universal. Suatu mitos biasanya lebih bersifat berskala mencangkup dari suatu 

wilayah daripada menncangkup secara keseluruhan. Sehingga ia dapat dilihat 

sebagai asal-usul sejarah tertentu tidak sebagai bentuk historis yang dipandang 

memenuhi hukum-hukum universal. Mitos merupakan suatu pandangan yang 

samar-samar mengenai suatu pandangan umum yang mungkin hanya dapat 

dimengerti dengan baik melalui pemahaman intelektual. 

Kedua, kebanyakan mitos bersifat sebagai kisah yang memiliki hubungan 

dengan kekuatan supranatural, cerita tentang dewa-dewa atau dapat dikatakan 

sebagai sesuatu yang bersifat irasional daripada sebagai suatu keterangan rasional 

dan empiris. Oleh karena itu biasanya mitos memberi suatu keterangan diluar akal 

                                                      
18

Nurhadi, Shihabul Millah, Mitologi Roland Barthes (Cet. I; Yogyakarta: Kreasi 

Wacana, 2004), h. 152. 
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atau nalar kita karena mencangkup sesuatu yang tidak bisa dipahami secara logis. 

Ketiga, mitos merupakan sebuah penjelasan yang mewadai keterangan-

keterangan yang hanya bisa dipahami oleh bahasa mitos itu sendiri. Tokoh-tokoh 

mitos sebagai bentuk simbol-simbol dan penanda karena itu sifatnya tidak bisa 

diterjemahkan ke bahasa lain. Sehingga suatu mitos dapat dipahami hanya melalui 

elemen mitos itu sendiri.
19

 

2. Kedudukan Mitos 

Meskipun manusia telah hidup di masa kini atau zaman modern, mitos 

masih mempunyai peran penting dalam perkembangan manusia masa kini. Nilai-

nilai yang terkandum dalam sebuah mitos merupakan suatu kebijaksanaan nilai 

budaya,dan pesan moral yang bisa dijadikan pedoman hidup. Berdasar dari apa 

yang dikatakan Rodriguez bahwa dongen atau mitos itu merupakan nilai 

pengajaran atau pedoman yang hebat bagi anak-anak atau generasi kedepan.
20

 

Selain itu Wilkinson dan Philip mengatakan bahwa  mitos mempunyai 3 

fungsi yaitu:  

Pertama, mitos sebagai jalan menuju kesucian. Sebagian besar mitos selalu 

berhubungan dengan dewa-dewa atau kekuatan gaib, bagaimana kehidupan 

manusia itu memiliki akibatnya di dunia para dewa. 

Kedua, mitos sebagai pengelolah aktivitas manusia. Sebagai contoh mitos 

tentang banjir besar dalam ajaran agama samawi dikenal dalam cerita nabi Nuh 

                                                      
19

Dawan Rahardjo, Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam: Mitos dalam Agama dan   

Kebudayaan (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 204. 

20
Mia Angeline, “Mitos dan Budaya”, Jurnal Faculity Economics and Communication 

BINUS University 6, no. 2 (2015): h. 190. 
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AS. Konsep banjir besar ini dianggap sebagai bentuk penghukuman dan dianggap 

sebagai pengingat atas kesalahan yang mereka perbuat. Ini kemudian 

dihubungkan ke masa kini sebagai suatu pengajaran dan pengingat seperti halnya 

musibah tsunami yang terjadi di Palu sebagian orang menganggapnya suatu 

teguran dari Tuhan atas kesalahan yang masyarakat tersebut lakukan. Jadi dengan 

adanya mitos tersebut, manusia tidak akan semena-mena berbuat kejahatan karena 

percaya bahwa dengan melakukan kejahatan bisa mendatangkan musibah sebagai 

bentuk penghukuman. 

Ketiga, mitos merupakan cetakan untuk kehidupan sehari-hari. Bukan 

hanya sebagai cerita dongen, mitos memiliki fungsi sebagai suatu cara atau 

pedoman hidup dan menjaga intraksi manusia dalam hidup bermasyarakat. 

Dengan nilai dan struktur yang disajikan dari suatu mitos akan membentuk 

kepercayaan, ritual, dan budaya dari suatu masyarakat. Dapat dilihat dengan 

adanya mitos mitos para dewa, akan membentuk suatu kepercayaan dan cara 

hidup di suatu masyarakat dengan mengambil nilai-nilai yang terkandum dari 

mitos tersebut.
21

 

Mitos mempunyai peran yang mendalam dalam pembentukan karakter, 

moral dan kepercayaan seseorang. Bahkan Roland mengatakan mitos sebagai 

sesuatu yang bersifat mengikat dan menjadi cara pandang seseorang. Hal ini 

dilihat melalui teori Charles S. Pierce tentang keyakinan seseorang melalui 3 

tahap: Pertama, Propostion yaitu mendapat suatu pernyataan sebagai sebuah 

kebenaran. Kedua, Justifikasi yaitu menganggap pernyataan sebagai suatu 
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kebenaran. Ketiga, habit of mind yaitu pernyataan yang dianggap sebagai suatu 

kebenaran kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup.
22

 Ketika teori tersebut 

kemudian diselaraskan dengan pernyataan diatas disimpulkan bahwa pertama 

mitos yang diceritakan kepada seseorang baik itu dari keluarga ataupun 

lingkungannya. Kemudian dari keterangan mitos tersebut ia kemudian 

menganggap hal itu sebagai suatu kebenaran. Selanjutnya mitos yang telah 

diyakini kebenarannya kemudian dijadikan cara hidup atau kebiasaan yang 

kemudian membentuk karakter orang tersebut. 

Kepercayaan terhadap mitos secara radikal akhirnya akan membentuk 

suatu sistem kepercayaan. Karakter seseorang akan dipengaruhi dengan mitos 

yang dipercayainya. Pada akhirnya manusia akan hidup dipengaruhi dengan 

dogma-dogma yang terkandum dalam mitos yang dipercayainya. Dan ketakutan 

akan suatu hal lebih disebabkan oleh terkandum dalam mitos, bukan ketakutan 

tentang hal yang sebenarnya.
23

 

 

B. Konsep To Manurung 

To manurung adalah salah satu legenda yang berasal dari daerah Sulawesi 

Selatan. Kisah tersebut juga tertuang di dalam karya sastra I Lagaligo yang 

merupakan termasuk karyanya sebagai sastra terbesar di dunia yang membahas 

tentang masyarakat Bugis. Sebagian masyarakat Bugis percaya bahwa nenek 

moyang meraka tersebut ialah orang lokal yang telah didatanginya manusia ”to” 
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roh dari atas (langit) yang turun “manurung” yang kemudian muncul “tompo” 

membawa norma dan aturan yang menimbukan kesejahteraan masyarakat 

tersebut.
24

  

Kemunculan to manurung di daerah Bugis biasannya ditandai dengan 

adanya suatu krisis terhadap suatu daerah yang kemudian munculnya kehadiran to 

manurung mengakhiri krisis tersebut dan membawa kesejahteraan pada daerah 

itu. Sehingga sesuatu yang melekat pada sosok to manurung adalah orang yang 

dipercaya dan dianggap mampu memimpin dan dapat memecahkan persoalan 

hidup di suatu masyarakat tempat kemunculannya.
25

 

To manurung dalam konsep adat bugis dianggap sebagai orang pertama 

yang diturunkan ke bumi ini. Dalam konsep tersebut dunia ini dibagi menjadi 3 

bagian yang pertama disebut Boting Rilangi (dunia di langit) yaitu tempat dewa, 

yang kedua yaitu Burikliuq (muka bumi) dan yang ketiga yaitu duniah bawah 

tanah. Patoto’E (Yang menentukan takdir) sebagai dewa yang tinggal Botiing 

Rilangi dalam konsep kepercayaan bugis dianggap sebagai dewa turun ke muka 

bumi untuk mencari kehidupan di bumi, tetapi Patoto’e tidak menemukan 

kehidupan disana. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan penghuni dunia atas dan 

disepakatilah keputusan untuk membuat kehidupan di muka bumi. 

Atas diskusi yang dilakukan para penghuni penghuni Langit, disepakati 

jugalah bahwa Batara Guru anak dari Patoto’e akan diutus kemuka bumi  untuk 

                                                      
24

Wahyuni, Sosiologi  Bugis Makassar (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2014) 

h. 35-36. 
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membentuk kehidupan disana. Batara Guru kemudian dinikahkan dengan We 

Cudai yang kemudian diutus turun ke tanah bugis tepatnya di daerah Luwu. Dari 

pernikahan Batara Guru dan We Cudai lahirlah Batara Lattu. Dalam konsep Bugis 

inilah yang kemudian disebut sebagai to manurung karena dalam pandangan 

tersebut, Batara Guru dan keluarganya merupakan orang (To) yang turun dari 

langit (Manurung). 

Setiap daerah di Sulawesi Selatan memiliki cerita tentang konsep to 

manurung masing-masing karena hal ini menjadi penanda bahwa dikirimnnya 

utusan ke daerah yang belum tertata sosial kemasyarakatannya. Seperti di wilayah 

Kabupaten Soppeng yang memiliki konsep to manurung-nya yaitu tentang cerita 

Latemammala yang merupakan dianggap sebagai sosok to manurung. Di 

Kabupaten Bone terkenal cerita tentang to manurung ri matajanag yaitu cerita 

tentang munculnya seseorang di gunung Matajang yang kemudian diangkat 

menjadi raja pertama di Bone. Selanjutnya kisah yang berasal dari Kabupaten 

Sidrap yaitu manurunge ri bulu lowa yang kemudian menjadi raja pertama. Dan 

juga adanya konsep kerajaan Gowa yang juga asal-usulnya yaitu Tu-manurung 

Bainea. Dapat dilihat bahwa hampir seluruh kerajaan Bugis kecuali Kerajaan 

Wajo terbentuk karena adanya kontrak sosial antara kelompok dan to manurung. 

 

C. Ruang Lingkup Aqidah Islam 

1. Aqidah 

Aqidah dari segi etimologi ialah kata berasal dari bahasa Arab yakni 

“aqadah – ya‟qidu – uqadatan – wa aqidatan”  artinya ikatan atau perjanjian. 

Sementara dari segi terminologi dijelaskan bahwa aqidah adalah sebuah ikatan 
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perjanjian yang tertanam dalam lembah hati yang paling dalam.
26

 Aqidah ini 

dipahami sebagai sesuatu yang mengikat hati karena diyakini kebenarannya yang 

dapat menimbulkan kepercayaan yang tidak bercampur secuilpun keraguan di 

dalamnya. Aqidah juga bisa dipahami sebagai iman atau keyakinan yang mengikat 

hati yang dipegang teguh sebagai pilihan hati. 

Penulis barat dalam menyebut ilmu aqidah lebih banyak menggunakan 

bentuk kata theology. Dalam bahasa  istilah “theology” mengandum dua kata 

yaitu, kata “theos” yang diterjemahkan berarti tuhan, dan kata “logos” yang 

berarti ilmu atau pengetahuan. Sehingga kata “theologis” berarti ilmu yang 

mempelajari tentang tuhan ataupun dapat dimaknai sebagai ilmu ketuhanan. Hal 

ini diselaraskan kemudian oleh penulis barat tentang ilmu aqidah yang membahas 

tentang keyakinan kepada tuhan dengan theology yang membahas tentang 

ketuhanan.
27

  Dalam perkembangan modern ini kata “theology” kemudian diserap 

kedalam bahasa Indonesia menjadi kata teolog ataupun teologi. 

Aqidah bisa dianggap sebagai salah satu inti penting dari kehidupan 

manusia karena dengan aqidah yang diyakini hati seseorang akan terisi  karena 

pada dasarnya inti dari manusia itu adalah jasad dan rohani, aqidah inilah salah 

satu kebutuhan dari rohani seseorang. Dengan adanya aqidah yang diyakini maka 

manusia akan menjalani hidup dengan baik karena menimbuklkan keteguhan hati 

dan membentuk tujuan , tetapi apabila tidak ada aqidah yang diyakini maka akan 

ada kekosongan di rohani seseorang dan hidup sesorang akan mengalami 
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kehampaan.
28

 

Menurut Buya Hamka aqidah bisa dikatakan sebagai roh atau inti penting 

dari suatu agama karena aqidah besar pengaruhnya sebagai cahaya atau penerang 

dalam hati pemeluk dari suatu agama. Dengan adanya aqidah atau keyakinan 

manusia maka hal itu akan menjadi akar atau pokok peribadatan dan ibadah 

seseorang akan memiliki arah dan tujuan.
29

 Aqidah yang kokoh akan nendorong 

manusia untuk beramal dengan sempurna karena adanya dasar yang melekat 

dalam hati. 

2. Islam 

Secara etimologi kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama, 

yuslimu, Salam yang diterjemahkan berarti patuh, berserah diri, tunduk, dan taat.. 

Hal ini sebagaimana didasarkan dalam Al-Qur’an.
30

 Allah berfirman dalam Q.S. 

An-Nisa /4:125. 

َّٰٗ ٰ ٌِ حْسِ ٍُ ٰ َ٘ ُٕ َٗ ِٰ
ٰلِِلّ  ٗٔ جَْٖ َٗ ٰ ٌَ ٰاسَْيَ ِْ ََّ ٍِّ ْْٝاًٰ ٰدِ ُِ ٰاحَْسَ ِْ ٍَ َٰٗ ٌَ ْٞ ِٕ يَّةَٰاتِْس  ٍِ ْٞفاًاتَّثغََٰ ُٰٰۗ حَِْ رَٰلّل  ََ اتَّ َٗ

ْٞلًَٰ ٰخَيِ ٌَ ْٞ ِٕ ٥٢٥ٰاتِْس 

Terjemahnya: 

Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan 

dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin (orang yang berbuat kebaikan) 

dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif? Allah telah menjadikan Ibrahim 

sebagai kekasih(-Nya).
31
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Ditinjau dari segi etimologi juga kata Islam bisa berarti keselamatan dan 

kedamaian seperti yang tercantum di dalam surah Al-Anfal dan surah Yunus. Ini 

dapat dilihat dari ajaran Islam yang pada dasarnya menuntut kepada jalan yang 

lurus yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Dan juga isi dari ajaran Islam yang 

sebenarnya yaitu bagaimana menebarkan kedamaian di muka bumi ini seperti 

yang tercangkup dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Adapun secara terminologi Islam 

atau agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt. melalui para 

Rasul-Nya yang didalamnya berisi tentang aturan yang mengatur hubungan 

manusia dengan tuhan, dan hubungan manusia dengan manusia yang sumber 

ajarannya dari Al-Qur’an dan sunnah.
32

 

Setiap orang yang beriman kepada Allah atau orang yang muslim, harus 

meyakini bahwa agama Islam ialah satu-satunya agama paling benar, agama yang 

hanya diriďai oleh Allah swt., dan satu-satunya ajaran dan pedoman hidup, yang 

diterima oleh Allah swt. dan sebagai aturan hidup yang patut dan wajib dijalankan 

setiap perintah-Nya, dan menjauhi seluruh yang dilarang-Nya.
33

 Allah swt. 

berfirman dalam QS. Ali Imran/3: 19. 

ٌُٰ اٰجَاۤءَُٕ ٍَ ٰتؼَْدِٰ
ِْْۢ ٍِ ٰ ةَٰالََِّ تُ٘اٰاىْنِت  ْٗ ٰاُ َِ ْٝ اٰاخْتيَفََٰاىَّرِ ٍَ َٗ ٰٰۗ ًُ سْلََ ِٰالَِْ

ْْدَٰلّل  ٰػِ َِ ْٝ ٰاىدِّ َُّ ٰاِ ٌُ ٰاىْؼِيْ

ْٝغُٰاىْحِسَابِٰ َٰسَسِ ٰلّل  َُّ ِ ِٰفاَ
تِٰلّل   ٝ َّٰٝنْفسُْٰتاِ  ِْ ٍَ َٗ ٰۗ ٌْ َُْْٖٞ ٰتَ ٥١ٰتغَْٞاًْۢ

Terjemahnya:  

Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang 

yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan 

kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur 
                                                      

32
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terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan(-

Nya).
34

 

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dalam bukunya bahwa ayat ini merupakan 

kabar dari Allah swt. bahwa tidak ada satu agama yang diakui disisi-Nya dan yang 

diterima kecuali agama Islam. Yang mana semua jalan yang untuk mendapat 

rhida-Nya telah ditutup kecuali jalan yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw. 

Jadi siapapun yang menempuh jalan mencari ridha Allah setelah diutusnya Nabi 

Muhammad saw. tetapi tidak mengikuti ajaran yang sesuai dengan syariat Islam 

maka itu tidak diterima. Selanjutnya Allah memperingatkan bahwasannya Dia 

akan memberikan balasan dan akan menghisab atas semua kedustaan terhadap 

ayat-ayat Allah (Al-Qur’an) dan Allah akan membalas atau menyiksa atas 

penolakan terhadap ayat-ayat-Nya.
35

 

Menurut ulama fiqih sumber dalam agama Islam yang dijadikan sebagai 

pedoman hidup adalah al-Qur’an, sunnah rasulullah dan terakhir yaitu ijtihad 

ulama. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 

Pertama, al-Qur’an ialah wahyu atau firman dari Allah yang dibawakan 

kepada nabi Muhammad saw. yang disampaikan dengan gaya bahasa nabi sendiri. 

Al-Qur’an berisi tentang seluruh aspek kehidupan, baik mengenai hubungan 

manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan juga dengan alam semesta.
36

 

Kedua, sunnah dalam penjelasan ulama merupakan sesuatu yang 
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disandarkan kepada Rasulullah saw. selain al-Qur’an baik ucapan, perbuatan, 

ataupun ketetapan berhubungan dengan hukum Allah yang disyariatkan kepada 

manusia. Jadi para ulama memandang hidup Nabi Muhammad saw. sebagai 

contoh teladan ataupun panutan hidup karena memang pada dasarnya dalam al-

Qur’an (QS. Al-Ahzab) Rasulullah ialah uswatun hasanah bagi seluruh umat 

Islam.
37

 

Ketiga, ijtihad secara bahasa ijtihad dapat dipahami sebagai usaha 

bersungguh-sungguh, secara terminologi ijtihad suatu usaha yang dilakukan para 

ulama menggunakan segenap kemampuan akal dalam menentapkan suatu hukum 

yang tidak disebut secara eksplisis di dalam al-Quran dan as-sunnah.
38

 Di sini 

perlu dipahami bahwa ijtihad itu bukanlah menggunakan akal pikiran sebagai 

sumber ajaran Islam, tetapi perlu digaris bawahi bahwa ijtihad berarti bahwa 

menggunakan akal dengan bersungguh-sungguh untuk memahami al-Qur’an dan 

sunnah menjadikan kedua sumbernya sebagai patokan dalam merumuskan hukum 

yang masih samar-samar. 

3. Aqidah Islam 

Aqidah Islam secara istilah ialah sesuatu yang diyakini juga dipercayai 

kebenarannya oleh umat manusia, yang selaras ajaran Islam yang pedomannya 

berasal dari al-Qur’an dan hadits (sunnah Rasulullah saw). Aqidah dalam Bahasa 

Arab memiliki kesamaan kata dengan kata iman yang berarti percaya hal ini 

karena iman mengandung makna al-thasdiq yang berarti pembenaran terhadap 
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satu hal yang menjadi ketetapan hati.
39

 

Iman merupakan perwujudan dari aqidah seorang mukmin, dengan 

beriman dengan baik maka aqidah itu juga bagus, apabila masih ada iman 

seseorang maka lemah juga aqidah seseorang. Pada dasarnya iman seseorang 

dalam agama Islam hakikatnya ialah meyakini bahwa tidak ada tuhan yang selain 

Allah dan hanya Dialah yang patut disembah selain Allah, dan Muhammad saw. 

ada utusan-Nya. Oleh karena itu syarat pertama menjadi orang Islam atau muslim 

ialah mengucapkan dua kalimat syahadat.  Dalam agama Islam secara sistematis 

terdapat 6 rukun Iman yaitu: Iman kepada Allah, Iman kepada malaikat, Iman 

kepada kitab Allah, Iman kepada para rasul, Iman kepada hari kemudian, dan 

yang terakhir Iman kepada qadha dan qadar. Hal tersebut sebagaimana firman 

Allah swt. dalam QS. An-Nisaa/ 4:136. 

ْٓاَُّٝ  ْْٰٝٛٓ ةِٰاىَّرِ اىْنِت  َٗ ٰ ٖٔ ىِ ْ٘ ٰٚزَسُ هَٰػَي  ّٰصََّ ْٛ ةِٰاىَّرِ اىْنِت  َٗ ٰ ٖٔ ىِ ْ٘ زَسُ َٗ ِٰ
اٰتِالِّل  ْ٘ ُْ ٍِ

اٰا  ْْٓ٘ ُْ ٍَ ٰا  َِ ْٝ ٰٖاَٰاىَّرِ

ٰضَٰ خِسِٰفقَدَْٰضَوَّ ٰالَْ  ًِ ْ٘ اىَْٞ َٗ ٰ ٖٔ زُسُيِ َٗ ٰ ٖٔ مُتثُِ َٗ ٰ ٖٔ ى ِنَتِ
ي ۤ ٍَ َٗ ِٰ

َّٰٝنْفسُْٰتِالِّل  ِْ ٍَ َٗ ٰۗ ٰقثَْوُ ِْ ٍِ ّْصَهَٰ اَ
لًَْٰٰۢيٰ 

ْٞدًاٰ ٥٣٦ٰتؼَِ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-

Nya (Nabi Muhammad), Kitab (Al-Qur’an) yang diturunkan kepada Rasul-

Nya, dan kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada 

Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari Akhir 

sungguh dia telah tersesat sangat jauh.
40

 

Ayat ini menegaskan bahwa adanya perintah untuk orang yang telah 
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mengaku beriman hendaknya ia beriman dengan seluruh rukun-rukun keimanan, 

supaya lebih menyempurnakan keimanannya. Selanjutnya ditekankan bahwa 

beriman kepada kitab yang Allah telah diturunkan bukan hanya Al-Qur’an saja 

melainkan kitab kitab yang telah diturunkan sebelumnya seperti Kitab Injil, Kitab 

Taurat, dan Kitab Zabur. Allah swt. menegaskan bahwa barang siapa yang tidak 

beriman menutup diri (kafir) dari salah satu rukun iman maka ia telah melenceng 

dari jalan yang lurus dan jauh sekali dari tujuannya. 

Selanjutnya Hasan al-Banna, membagi ruang lingkup aqidah Islam yaitu 1. 

Ilahiyyat yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah swt., seperti sifat 

Allah, wujud Allah, nama Allah dan lainnya. 2. Nubuwwat yaitu penjelasan 

mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kenabian ataupun tentang Rasul 

Allah, dan juga tentang kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada rasul, mu’jizat 

para rasul dan lainnya. 3. Ruhaniyyat mengenai sesuatu yang berkaitan dengan 

alam metafisik seperti malaikat jin, syaitan, iblis, roh, dan lainnya. 4. Sam‟iyyat 

yaitu membahas mengenai segala sesuatu yang hanya didapat  melalui sam’i 

(didengar/bersifat khabar), yaitu dalil Naqli al-Quran dan as-sunnah seperti tanda-

tanda kiamat, azab kubur alam barzkah, akhirat, dan surga maupun neraka dan 

lain sebagainya.
41
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h. 4. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Dalam riset ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang 

terdapat didalamnya peneliti melaksanakan observasi secara langsung dengan 

turun ke lapangan dalam menemukan berbagai fakta-fakta yang ada dilapangan 

Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. 

  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan terkhusus riset ini: 

1. Pendekatan Filosofis 

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna yang sesungguhnya 

dalam peristiwa terjadi pada kehidupan, semisal di masyarakat beragama Islam, 

melalui pendekatan filosofis ini masyarakat yang beragama Islam diharapkan 

tidak terpengaruh hanya dalam teks agama saja hanya sekadar mengetahui, 

sedangkan aqidah juga akhlaknya menjauh dari kehendak-Nya.
42

 Oleh karena itu 

untuk penelitian ini digunakan pendekatan secara filosofis sehingga 

permasalahannya dapat ditemukan dengan benar dan jelas. 

2. Pendekatan Historis 

Selain dari pada pendekatan filosofis, peneliti perlu menggunakan 

pendekatan historis yaitu pengkajian secara mendalam untuk menemukan asal-

muasal munculnya to manurung ada di beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan 
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Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 195-196. 
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yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Belawa tentang mitos to 

manurung. 

3. Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologis ialah pendekatan yang biasanya subjektif dan normatif 

terhadap agama. Pendekatan ini dipakai oleh peneliti agama terhadap agama lain 

atau penelitian yang bertentangan dengan ajaran agama tersebut.
43

 Dalam hal ini, 

mereka meyakini bahwa to manurung sebagai utusan dewa di mana hal ini 

sangatlah bertentangan dengan ajaran agama Islam. 

  

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada riset ini terdapat dua sumber yakni data 

primer juga data sekunder. Untuk detailnya peneliti memberikan penjelasan dalam 

setiap sumber data dibawah ini:  

1. Data Primer 

Data primer atau data yang diperoleh dari lokasi atau tempat penelitian 

secara langsung. Data primer merupakan hasil dari wawancara pada pihak yang 

mendalami atau memahami mengenai kronologi ataupun sejarah yang hendak 

dijelaskan dan dokumen yang didapati pada tempat penelitian. Jadi data primer 

adaah data yang harus didapat langsung dari sumber aslinya, melalui narasumber 

yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian ini.
44

 

 

                                                      
43

Ibrahim,  Metodologi Penelitian: Perspektif Aqidah dan Filsafat (Cet. I; Griya Samata 

Permai: Carabaca, 2018), h. 150. 

44
 Jonahan Sarwono, Metode Penelitian Kuantiatif & Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006), h. 124. 
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2. Data  Sekunder  

Data sekunder ialah data sumbernya dari kajian atas beberapa majalah, 

dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal yang lainnya yang mempunyai hubungan 

pada judul penelitian ini. Cara memperolehnya ini adalah tentunya dengan cara 

penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan, baik melalui internet maupun secara 

langsung ke perpustakaan. 

 

D. Metode Pengambilan Data 

Penulis melakukan pembahasannya dalam penulisannya skripsi ini 

memerlukan fakta/data yang relevan untuk dijadikan sumber analisa. Maka dari 

itu, penulis menggunakan metode wawancara terhadap tokoh-tokoh yang 

mempercayai adanya to manurung sehingga mengumpulkan data-data sesuai fakta 

dilapangan dengan menggunakan tanya jawab sesuai masalah yang dibahas.  

Dalam wawancara ini dimulai dengan membahas topik yang umum untuk 

membantu responden. Hal ini ditujukan agar jawabannya yang diajukan harus 

sesuai dengan pandangan yang diteliti bukan pandangan periset sendiri.
45

 

Berhubung dengan tujuan penelitian adalah umtuk menjelaskan kepercayaan 

masyarakat Belawa terhadap mitologi to manurung jadi peneliti akan mencari 

tokoh-tokoh masyarakat Belawa yang sekiranya bisa dijadikan narasumber dalam 

riset tersebut. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis dan pengolahan data/fakta pada riset ini yakni: 
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Jonahan Sarwono, Metode Penelitian Kuantiatif & Kualitatif , h. 224-225. 
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1. Deskripsi 

Deskripsi adalah teknik penggambaran ataupun penjelasan konsep tema 

termuat skripsi ini relevan dengan fakta data yang diperoleh, misalnya kondisi, 

pola interaksi juga perilaku tokoh yang akan dibahas.
46

 Hal ini bertujuan untuk 

memberi definisi dan pemahaman utuh mengenai ide pokok skripsi melalui 

penyajian objek dan kondisi faktual.
47

 Urutan deskripsi dilaksanakan untuk rangka 

memberikan gambarang serta pemaparan secara penuh kemunculan kepercayaan 

terhadap to manurung di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. 

2. Analisis 

Analisis yaitu digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 

menganalisa secara rinci dan sistematis terhadap objek yang dikaji
48

. Hal tersebut 

bertujuan untuk hasil yang didapatkan  sesuai dengan konseptual yang termaktub 

tentang kepercayaan  rakyat di Kabupaten Wajo tentang konsepsi dari to manurun 

yang kemudian di tinjau kembali dengan konsep aqidah agama Islam. 

3. Interpretasi  

Intrepertasi yaitu tahapan dimana penulis mengolah data dengan mencari  

makna atau pengertian  yang ditujukan untuk memahami konsep-konsep dari 

objek beserta sasaran yang sedang ditelaah. 
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Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1982), h. 139. 

47
Anton Bekker dan Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 

1990), h. 54. 

48
Ibrahim, Metodologi Penelitian: Perspektif Aqidah dan Filsafat, h. 51. 
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F. Pengujian Keabsahan Data 

Metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data/fakta dan referensi 

penyajiannya yakni : 

1. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan ialah suatu proses pengujian data yang dilakukan 

secara cermat dan berkelanjutan. Cara meningkakan ketekunan merupakan cara 

peneliti untuk mengecek kembali keabsahan data yang ditemukan sehingga proses 

dan hasil penelitian ini dapat diterima dan dipercaya. 

2. Menggunakan bahan referensi 

Pengujian keabsahan data dengan menggunakan bahan referensi 

merupakan bentuk pendukung untuk membuktikan data yang didapat oleh 

peneliti. Untuk penelitian kualitatif lapangan berupa rekaman, catatan, dan 

dokumentasi dari hasil wawancara. Untuk penelitian kepustakaan berupa catatan 

dan hasil dan hasil bacaaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, 

dokumen, artikel, ensiklpedian, dan majalah agara data yang diperoleh menjadi 

data yang akurat dan ilmiah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

Isi bab ini merupakan deskripsi dari penjelasan hasil penelitian dan 

pengolahan data yang didapatkan dari hasil penelitian di lokasi penelitian. 

Kemudian penulis memberikan analisis penjelasan yang secara dan rinci tentang 

hal penelitian tersebut. Adapun yang di deskripsikan dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana kepercayaan masyarakat Belawa terhadap mitologi to manurung dan 

bagaimana tinjauannya secara aqidah Islam. 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Umum 

Kecamatan Belawa merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten 

Wajo dengan ibu nya ialah Sengkang sehingga banyak orang luar yang mengenal 

Sengkang daripada Kabupaten Wajo itu sendiri. Wilayah Kecamatan Belawa 

terbagi menjadi 3 kelurahan dan 6 desa yaitu Kelurahan Belawa, Kelurahan 

Macero, Kelurahan Malakke, Desa Leppangen, Desa Ongko’e, Desa Sappa, Desa 

Wele, Desa Lautang, Desa Limporilau. Ibu kota dari Kecamatan Belawa yaitu 

Menge yang berada di tengah-tengah wilayah Kecamatan Belawa. 

Luas dari Kecamatan Belawa ialah 172.30 km
2
 yang mana dari luas 

tersebut terdapat sekitar 36.304 penduduk seperti yang dilansir dari situs resmi 

pemerintah Kecamatan Belawa. Adapun letak dari Kecamatan Belawa koordinat 

geografis berada pada 04º0’55” LS dan 120º56’1” BT.
49

 Adapun gambaran batas 

dari wilayah Kecamatan Belawa adalah sebagai berikut: 

                                                      
49

 Pemerintah Kabupaten Wajo, “Sejarah Wajo”, Official Website Pemerintah Kabupaten Wajo, 
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a. Sebelah selatan : Kabupaten Soppeng 

b. Sebelah timur : Kecamatan Tanasitolo 

c. Sebelah utara : Kabupaten Sidrap 

d. Sebelah barat : Kabupaten Sidrap 

Foto Wilayah Kecamatan Belawa 

 

2. Kondisi Keagamaan  

                                                                                                                                                 
http://wajokab.go/page/detail/kecamatan_belawa  (03 maret 2023). 

http://wajokab.go/page/detail/kecamatan_belawa
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Masyarakat Kecamatan Belawa merupakan penduduk yang 100% 

menganut agama Islam. Selain itu Kecamatan Belawa terkenal sebagai karena 

banyak ulama-ulama besar di Sulawesi Selatan yang berasal dari Belawa sebut 

saja seperti A.G. KH. Yunus Maratan, A.G KH. Abdul Malik dan lain-lain. 

Dalam Lontara Sukkuna Wajo masyarakat di Kecamatan Belawa telah 

menrima agama Islam pada abad ke 16 yaitu ketika raja Wajo (arung matoa) yang 

bernama Arung Matoa Lasangkuru’ pada menerima agama Islam melalui 

penyebaran agama Islam ke tanah Bugis yang dilakukan oleh raja Gowa pada s\at 

itu. Setelah menerima ajaran Islam raja Wajo mengucapkan dua kalimat syahadat 

yang dibantu oleh Dato’ Sulaiman. Selanjutnya Raja Wajo kemudian menyuruh 

seluruh rakyatnya untuk memeluk agama Islam, masyarakat yang tidak mau 

menerima ajaran Islam kemudian diperintahkan untuk meninggalkan daerah 

kerajaan Wajo.
50

 Setekah berlaku aturan tersebut seluruh rakyat yang berada di 

naungan Kerajaan Wajo akhirnya memeluk agama Islam termasuk Kerajaan 

Belawa yang saat itu menjadi ana‟ di Kerajaan Wajo.  

Dari segi pendidikan As’adiyah adalah salah satu lembaga di bidang 

keagamaan Islam yang mempunyai banyak cabang di Belawa. Terdapat sekitar 30 

sekolah yang berada di naungan As’adiyah yang ada di kecamatan Belawa. 

Diantaranya yaitu , 11 sekolah di tingkat RA/TK, 13 sekolah di tingkat MI/SD, 5 

sekolah di tingkat MTs/SMP, dan 1 sekolah sederajat MA/SMA. Selain daripada 

pendidikan keagamaan yang formal di Belawa bukan hanya sampai di sekolah 

                                                      
50

Zubair, “Interaksi Syariat dan Adat dalam Naskah Lontara Sukkuna Wajo”, Buletin Al-

Turas 18, no. 2 (2012): h. 189. 
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saja ada juga beberapa majelis-majelis pengajian yang terbentuk dan juga 

beberapa Pesantren yang telah berdiri Kecamatan Belawa. 

3. Sejarah  

Terdapat beberapa versi cerita tentang asal-usul Belawa seperti salah 

satunya yaitu bahwa penamaan Belawa berasal dari aliran Ba‟alawiyah. Jadi 

diceritakan bahwa sebagian penduduk Belawa telah memeluk Islam agama 

dibawah oleh seorang pedagang yang berasal dari Arab yang bernama Syekh 

Jamaluddin Husain Al-Kubra yang juga dikenal sebagai Sehe’ Tosora (Syekh 

Tosora). Beliau mengajarkan ajaran tentang agama Islam melalui sebuah tarekat 

yang dikenal dengan namai Ba-Alawiyah (bersama dengan turunan Nabi). 

Olehnya itu, beliau lebih dikenal oleh orang-orang dengan sebutan Syekh 

Ba’alwiyah. Suatu ketika Syekh Ba’alawiyah mengujungi suatu daerah di sebelah 

barat Danau Tempe, di sana kemudian dia membawa dan mengajarkan risalah 

agama Islam dengan tarekat Ba’alawiyah yang mana kemudian karena perubahan 

pengucapan oleh masyarakat tersebut kemudian menjadi Belawa. Sehingga inlah 

kemudian yang menjadi cikal bakal karena hal tersebut kemudian wilayah tersebut 

kemudian disebut dengan Kerajaan Belawa. 

Ada pula versi lain yang mengatakan bahwa penamaan Belawa itu sendiri 

berasal dari sebuah pohon besar yang berada di daerah Macero, pohon tesebut 

apabila getahnya disentuh akan menyebabkan gatal-gatal bernama pohon Belawa, 

dan juga pohon tersebut disebut bisa menjadi obat mujarab berbagai macam 

penyakit. Konon katanya, pohon tersebut sangatlah tinggi mencapai kira-kira 

sampai 2,7 km karena ketika pohon tersebut tumbang diceritakan bahwa pohon 
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tersebut membentang mulai dari Macero sampai Soreanglopie. Diceritakan bahwa 

lubang bekas pohon tersebut mempunyai luas 25 meter , yang kemudian lubang 

tersebut menjadi tempat menampungan air.
51

  

Diceritakan bahwa suatu ketika raja Sidenreng yang mempunyai 5 orang 

anak, salah satunya ialah Lawewangriu. Karena adanya kekuasaan yang dimiliki 

oleh Lawawengriu ia bertindak semena-mena seperti merampas hak rakyatnya dan 

mengambil anak gadis orang sembarangan. Hal itu kemudian menyebabkan para 

pemangku adat(Penasehat kerajaan)  di Sindenreng memutuskan untuk mengusir 

Lawawengriu demi ketentraman rakyat. Dibuanglah Lawawengriu bersama 

pengawalnya sampai di daerah sebelah timur Kerajaan Sidenreng Lawawengriu 

dengan anak buahnya kemudian memutuskan untuk beristirahat, kemudian 

mereka berteduh dibawah sebuah pohon besar. Pohon tersebut ialah pohon 

Belawa. Mereka kemudian memutuskan tinggal di daerah tersebut dan membuka 

lahan pertanian dan juga mereka turun ke danau untuk mencari ikan. Setelah itu 

diangkatlah Lawawengriu menjadi raja di daerah tersebut oleh masyarakat di 

daerah itu karena kesuksesan Lawawengriu atas pekerjaannya. 

Kerajaan Belawa juga disebutkan bahwa berdiri pada abad ke-14 didirikan 

oleh pangeran yang berasal dari Kerajaan Bulu Cenrana yang dikenal dengan 

nama La Monri Arung Belawa Mammulangng’E Petta Matinroe ri Gucinna. 

Beliau menamai Kerajaan itu seperti nama pohon besar yang ada disitu yaitu 

pohon Belawa. Kerajaaan Belawa kemudian berdaulat sampai pada abad ke-20  

Kerajaan Belawa  pada masa pemerintahan arung Belawa terakhir yaitu La 
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 Andi Opu Nustain, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Wajo, 14 Januari 2023. 
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Patongai Datu Doping kemudian berganti menjadi Kecamatan Belawa dibawah 

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang No. 

29 tahun 1959. 

B. Konsep Sejarah To Manurung di Kecamatan Belawa 

Konsep mitologi to manurung merupakan salah satu penanda tersendiri 

bagi masyarakat bugis. Mitos mengenai to manurung ialah salah satu faktor yang 

ikut menguatkan nilai kebudayaan Bugis. Hampir semua daerah di Sulawesi 

Selatan mengetahui dan mempunyai kisah tentang to manurung, tidak terkecuali 

oleh sebagian masyarakat Belawa di Kabupaten Wajo. Berdasarkan dari apa yang 

ceritakan oleh Andi Sinapati yang merupakan tokoh penggali sejarah di Belawa 

mitologi tentang sejarah to manurung yang berkembang di sana tidak jauh 

berbeda dengan cerita tentang to manurung di wilayah Sulawesi Selatan. Pada 

dasarnya cerita tentang to manurung di Kecamatan Belawa yang berkembang 

merupakan suatu proses masuknya budaya daerah lain ke Kecamatan Belawa 

khususnya dari Luwu. Karena memang pada dasarnya Luwu disebut sebagai 

negeri asal muasal, oleh karena itu mitologi to manurung di Kabupaten Luwu 

yang dijadikan juga sebagai dasar oleh masyarakat Belawa. 

Seperti kisah-kisah lainnya tentang to manurung yang eksis di jazirah 

Sulawesi Selatan bahwa kisah tersebut bermula tentang turunnya sosok Batara 

Guru sebagai to manurung pertama yang kemudian menjadi raja Luwu pertama 

(Datu). Alkisah bahwa dunia ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu dunia atas(langit) 

disebut sebagai Buting Rilangi‟, duniah tengah(permukaan bumi/dunia tempat 

tinggal manusia) dan dunia bawah tanah disebut sebagai Peretiwi/Buru Liung.  
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Suatu masa di bumi terjadi kekosongan karena belum ada manusia yang 

menghuninya, dan ini membuat Patoto’e merasa bahwa bumi ini selayaknya diisi 

oleh manusia karena begitu tujuannya diciptakan. Para penghuni yang berada di 

Buting Rilangi kemudian mulai menanggapi kejadian yang terjadi di bumi 

tersebut. Mereka kemudian berdiskusi untuk mencari solusi bagaimana mengatasi 

kekacauan yang terjadi di bumi.
52

 Akhirnya setelah melakukan diskusi para dewa 

memutuskan untuk mengutus anak Patoto’e yaitu dewa/penguasa alam untuk 

turun ke muka bumi menyelesaikan kekacauan yang terjadi di muka bumi.  

La Tonge Langi’ atau biasa dikenal dengan Batara Guru yang merupakan 

anak dari Patoto’E dan istrinya yang bernama Datu’ Palingeq kemudian diutus 

turun ke bumi inilah yang menjadi cikal bakal to manurung. Batara Guru 

kemudian turun ke wilayah Luwu dan kemudian mulai mereda kerusuan 

kerusuhan terjadi dan mulai mengajarkan cara hidup atau adat melalui 

kebijaksanaan dan kesaktian yang dimiliki oleh Batara Guru. Atas apa yang 

dilakukan oleh Batara Guru dia kemudian diangkat oleh masyarakat Luwu sebagai 

raja mereka yang pertama. Batara Guru menikah dengan We Nyiliritimo yaitu  

putri  Datuq Riseleng dan merupakan sepupu dari Batara Guru sendiri karena ia 

merupakan anak dari Sinauq Toja yang merupakan saudara dari Datu Palinge Ia 

merupakan anak dari penguasa penghuni dunia bawah Peretiwi yang mana sosok 

tersebut muncul dari air dengan busa busa warna-warni. Setelah menikah Batara 

                                                      
52

 Imanime Celebes¸ “I Lagaligo Series eps 1: Kerajaan Langit dan Hakikat Manusia”, 

Youtube  http://youtu.beOA3groZzdHs (20 Februari 2023). 
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Guru kemudian mempunyai anak yang diberi nama Batara Lattu’. Batara Lattu 

merupakan raja Luwu yang ke 2.
53

 

Selama pemerintahan Batara Guru Kerajaan Luwu berkembang sangat 

pesat baik itu dari faktor ekonomi, maupun segi militer, dan sosial. Setelah 

menyelesaikan tugasnya dan membentuk Kerajaan Luwu yang telah dalam 

keadaan tentram dan damai, Batara Guru kemudian kembali naik ke atas Langit di 

Buting rilangi‟. Hal tersebut kemudian diistilahkan oleh masyarakat Bugis sebagai 

Mallajang(menghilang/ lenyap). Sepeninggal ayahnya Batara Lattu’ kemudian 

diangkat menjadi raja di Luwu menggantikan ayahnya. Ia mempunyai anak 

kembar emas yang bernama Sawerigading dan yang perempuan bernama We 

Tenri Abeng. Sosok Sawerigading inilah yang kemudian tokoh sentral di berbagai 

pelosok Sulawesi Selatan. 

Konsep tentang to manurung ini kemudian berakhir pada masa 

Sarewigading, karena pada saat itu akses untuk penghuni langit untuk turun ke 

bumi kemudian di tutup. Sehingga tidak ada lagi orang yang dari langit yang turun 

ke bumi begitupun sebaliknya. Jadi setelah masa Sawerigading sosok to 

manurung ini kemudian berakhir. Pada periode selanjutnya keturunan dari 

Sarewigading kemudian menjadi penguasa-penguasa di kerajaan Luwu bahkan di 

kerajaan kerajaan lain seperti Bone, Soppeng, dan kerajaan lain yang berada di 

Sulawesi Selatan.
54

  

Menurut lontara silsilah yang diperlihatakan oleh Andi Syamsu Alam. 

Disitu diperlihatkan silsilah keturunan Batara Guru yang sampai kepada 
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 Andi Sinapati, Penggiat Sejarah, Wawancara, Wajo, 03 Januari 2023. 
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keturunan-keturunan di Belawa. Salah satu tokoh yang merupakan keturunan Datu 

Luwu ialah La Tamang Petta Palla’E yang merupakan pangeran dari Belawa La 

Tamang merupakan saudara tiri dari ayahnya, ia adalah  La Rumpang Daeng 

Pasolong yang merupakan Arung Belawa (raja Kerajaan Belawa) jadi La Tamang 

juga merupakan pangeran di Kerajaan Belawa. Dia merupakan cicit dari We Tenri 

Leleang yang merupakan Pajung ri Luwu (Datu/Ratu) ke 23 hal ini dapat dilihat 

dari nasab berikut 

La Tamang Petta Palla’e dari ibunya yaitu We Tenri Balobo Daeng 

Riyase’ Datu Pammana. Dia merupakan puteri dari We Tenriabang Datu’e Watu 

dengan La Pallawagau Arung Maiwa Datu Pammana Pillar i Wajo (putera dari 

Janggo Lampe Ulu Arung Maiwa Arung Tellu Latte’ Sidenrengdengan We Tenri 

Datu Pammana), dari sisi ibunya, ia bersaudara dengan La Mappajanci Sultan 

Ismail Datu Soppeng ke-27, mereka adalah putera dan puteri dari La Mappasilling 

Datu Pattojo Petta Matinro’e ri duninna (beliau dimakamkan di Tippulu’e 

Belawa) dengan We Tenri Leleang Petta Matinroe ri Soreang Pajung Luwu XXIII 

dan XXV.
55

 

Jadi berdasarkan apa yang di ceritakan beliau yang disimpukan bahwa 

masuknya mitologi to manurung di Kecamatan Belawa merupakan suatu warisan 

dari nenek moyang mereka yang mencatat silsilah tersebut di dalam Lontara. 

Mereka memercayai silsilah mereka yang sampai pada sosok to manurung yang 

pertama yaitu Batara Guru yang kemudian mempunyai keturunan yang ditandai 

sebagai Arung (Bangsawan) di berbagai pelosok Sulawesi Selatan. Mitologi ini 
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menjelaskan keturunan Dewata Seuwwa’e atau Patoto’E ialah mereka orang yang 

turun dari langit dan tinggal di bumi yang bermula di Kerajaan Luwu dan diutus 

seperti Nabi dalam agam Islam untuk mengajarkan kebijaksanaan dan cara hidup 

yang lebih baik. 

C. Pandangan Masyarakat Belawa tentang To Manurung 

1. Konsep To Manurung di Belawa 

Pandangan merupakan suatu pikiran dan gagasan, masyarakat, yang 

berkaitan dengan pandangan manusia misalnya mengenai suatu konteks. Dalam 

konteks ini pandangan berkaitan dengan kepercayaan ataupun keyakinan 

masyarakat. Kepercayaan masyarakat biasanya berupa wujud alam gaib, wujud 

makhluk halus, roh nenek moyang, dewa – dewa, kekuatan sakti, dan lain lain.
56

 

Menurut Koentjaraningrat Bentuk lain dari sistem kepercayaan yaitu ajaran 

kesusilaan, norma keagamaan, dan hal hal yang mengatur tingkah laku manusia. 

Dalam pembahasan ini penulis menjadikan masyarakat di Kecamatan 

Belawa sebagai objek dalam penelitian tentang kepercayaan masyarakat tersebut 

dari salah satu kebudayaan yang ingin diungkap yaitu tentang kepercayaan 

mereka terhadap mitologi to manurung. Setelah peneliti turun ke lapangan 

meneliti, penulis mendapat bahwa konsep legenda to manurung di Kecamatan 

Belawa tidaklah terlalu eksis atau hanya sebagian kecil masyarakat yang tahu 

dengan mitos tersebut. 

Kepercayaan terhadap mitologi to manurung di Belawa pada umumnya 

hanya diketahui oleh orang-orang yang memang mengkaji hal tersebut dan juga 
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mereka yang mengetahui merupakan keturunan arung/bangsawan. Biasannya 

mereka mempertahankan konsep tersebut bertujuan untuk mengetahui dan 

mengkaji tentang silsilah keturunan mereka. Selain itu faktor lainnya yaitu adanya 

cerita yang diturunkan dari generasi–generasi  mengenai hal tersebut. Hal ini 

sejalan dengan apa yang dikatakan Soerjono Soekanto bahwa salah satu hal yang 

membuat orang untuk mempertahankan budaya mereka adalah adanya 

kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat
57

.  

Mari kita uraikan sebagai berikut pertama, to manurung merupakan sosok 

yang raja-raja terdahulu begitu pula dengan keturunannya. Kedua, orang yang 

mempunyai darah bangsawan di Sulawesi Selatan dianggap sebagai wija 

manurung (keturunan manurung), Ketiga, Dengan hal tersebut adanya 

kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat kita bisa melihat 

kepentingan yaitu mempelajari tentang hal tersebut bisa dijadikan sebagai 

legistimasi atau bukti sebagai orang yang berdarah bangsawan atau bisa untuk 

mengetahui silsilah keturunan mereka.  

Adapun masyarakat Belawa yang tidak mengetahui hal tersebut 

sebenarnya dapat dilihat bahwa masyarakat Belawa merupakan masyarakat yang 

beragama Islam. Agama Islam masuk yang masuk pada abad ke 16 membuat 

masyarakat Belawa yang biasa lebih mengenal ajaran agama Islam daripada 

konsep tentang to manurung. Apalagi dapat dilihat bahwa ajaran Islam 

memanglah bertentangan dengan konsep to manurung. Hal ini akan dibahas pada 

poin selanjutnya. Disini perlu diketahui bahwa syiar tentang agama Islam di 
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Kecamatan Belawa memanglah sangat pesat jadi hal-hal yang bertentangan 

dengan bisa saja tidak lagi menjadi konsumsi secara umum. 

Seperti ketika saya mewawancarai salah satu tokoh masyarakat dan 

meminta tanggapannya mengenai tetntang to manurung. Dia menjawab dia  tidak 

mengenal atau mengetahui tentang hal tersebut. Hal ini tersebut dapat dilihat 

bahwa pembicaraan tentang mitologi tersebut tidak sampai ke telingah mereka. 

Bahkan ketika saya menjelaskan tentang sosok to manurung yang merupakan 

orang yang turun dari langit dan sebagainnya. Dia membantah hal tersebut dan 

menanggapinya bahwa nabi Adam adalah nenek moyang seluruh manusia di 

muka bumi ini sebagaimana yang ada dalam ajaran agama Islam. 

Tetapi sebenarnya sebagian masih ada masyarakat yanng mengetahui, dan 

mempercayai tentang konsep mitologi tersebut. Masyarakat Belawa yang 

memercayai mitologi tersebut biasanya dari kalangan bangsawan atau disebut 

sebagai wija arung. Jadi fokus pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana 

pemahaman orang yang mengetahui tentang mitologi to manurung. 

Tidak seperti wilayah lain di Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo termasuk 

Kecamatan Belawa tidak mempunyai konsep to manurung dalam konsep 

berdirinya. Masuknya konsep mitologi to manurung di Kecamatan Belawa 

merupakan suatu bentuk difusi budaya yang dibawah oleh orang-orang dari 

wilayah tetangga yang mempunyai konsep mitologi tersebut. Difusi budaya ialah 

suatu bentuk proses pengembangan dan penyebaran unsur-unsur terbentuknya 

kebudayaan dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kelompok kelompok 
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lain. Difusi kebudayaan yang terjadi karena suatu unsur budaya dibawa oleh 

orang-orang atau kelompok yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain.
58

 

Adanya difusi budaya to manurung ke Kecamatan Belawa selaras dari apa 

yang dikatakan oleh Andi Sinapati. Dia mengatakan bahwa silsilah to manurung 

yang ada pada keturunan Bangsawan di Belawa itu sampai pada to manurung 

pertama yang berada di Luwu. Hal ini dapat dilihat dari buktinya yaitu salah satu 

pangeran Belawa yaitu La Tamang Petta Palla’e merupakan cicit dari We Tenri 

Leleang Petta Matinroe ri Soreang Pajung Luwu XXIII dan XXV. Jadi adanya 

migrasi masyarakat yang akhirnya membawa konsep to manurung masuk ke 

Kerajaan Belawa seperti contohnya dari wilayah Luwu. Hal ini kemudian 

dipertahankan menjadi suatu elemen budaya yang kemudian turun dari generasi 

ke generasi berikutnya. 

To manurung diyakini oleh sebagian masyarakat adalah sosok yang suci 

yang diutus oleh Dewata Seuwwae‟ untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini 

dan membawa ajaran agama lokal di bugis. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh 

Andi Opu Nustain salah satu narasumber. Beliau menyebutkan bahwa to 

manurung adalah sosok suci yang dianggap sebagai wali Allah atau utusan. 

Jadi narasumber tersebut beranggapan sosok Dewata Seuwwae‟ (tuhan 

yang maha esa) atau Patoto’e sama dengan tuhan dalam Islam yaitu Allah swt. 

tapi beda penyebutan. Jadi menurutnya hanyalah perbedaan bahasa dalam 

penyebutan Dewata Seuwwae‟ dan juga Allah swt. Seperti halnya contohnya 

penyebutannya dalam Yahudi yang menyebut-Nya sebagai Yehuwa atau 
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penyebutan Sulaiman dalam agama Islam sedangkan di dalam agama Kristen di 

penyebutannya yaitu Solomon. Jadi dalam pemahaman narasumber disimpukan 

bahwa to manurung adalah utusan atau dalam Islam disebut sebagai wali Allah 

atau bahkan mencapai derajat nabi yang diutus oleh Allah yang dalam penyebutan 

bugis disebut sebagai Dewata Seuwwae‟ kepada masyarakat di Sulawesi 

Selatan.
59

 

Turunnya to manurung ke bumi ini dan menjadi pemimpin yang kemudian 

mendamaikan atau membentuk tatanan yang baru yang lebih baik dengan 

masyarakat di daerah itu yang sebelumnya terjadi kekosongan atau 

kekacauan(chaos) ialah suatu bentuk terjadinya kontrak sosial oleh masyarakat 

dengan to manurung tersebut. Dalam perspektif  Choel Mallarangeng, dia 

menjelaskan bahwa lahirnya konsep to manurung terjadi karena orang-orang 

merantau(Passompe) membuat konsep cerita orang yang turun dari langit yang 

terinspirasi dari peradaban luar dan mengadopsi kisah mitologi dari peradaban 

yang lebih maju. Konsep cerita ini dibuat bahwasannya muncul sosok yang 

memiliki kekuatan supranatural dan berkaitan dengan dewa dan membentuk 

kontrak sosial dengan masyarakat dan menjadi pemimpin dari masyarakat itu. Hal 

ini dibutuhkan untuk memberi pandangan kepada masyarakat yang saling perang 

dan kacau itu bahwa muncul sosok pemimpin yang diutus oleh dewa untuk 

membawa kesejahteraan keteraturan dan membuat sistem yang lebih baik, karena 

apabila hanya masyarakat biasa dari suatu kelompok  akan sulit diterima oleh 

kelompok yang lain. Dengan adanya cerita tentang orang setengah dewa yang 
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turun dari langit akan menjadi sebuah legitimasi bagi masyarakat itu sehingga 

menerimanya dengan baik.
60

 

Selanjutnya pandangan bahwa to manurung adalah nenek moyang nenek 

moyang orang-orang bugis khususnya para bangsawan. Jadi menurut Andi 

Sinapati yang merupakan penggiat sejarah ia mengatakan bahwa: 

Sitongenna ero wija arunge akko Belawa yaseng toni wija manurung 

nasaba appolenganna lettu i matu akko to manurungge yang pertama. 

Naiyye agagae teroki‟i akko Lontara‟. Jaji eros silsilahna mappammula ko 

idi lettu matu akko batara guru teroki silsilana akkoe lontara e.
61

 

 

Dari penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa menurutnya Arung 

(bangsawan) sebenarnya semuanya adalah berasal dari satu rumpun yang sama 

yaitu to manurung. Hal itu dapat dilihat dari Lontara‟ bahwa semuannya 

mempunyai silsilah dari to manurung pertama yang stambung atau saling 

terhubung dan sampai kepada mereka. Dan hal inilah yang menjadi dasar atas 

kepercayaan mereka mengenai mitologi tersebut konsep tersebut kemudian 

menjadi cara hidup dan pandangan dari orang tersebut. 

Berdasarkan teori Charles bahwa keyakinan itu melalui tiga proses yaitu 

menerima sebuah pernyataan, menganggap pernyataan tersebut sebagai sebuah 

kebenaran, dan terakhir menjadikan kebenaran sebagai cara hidup atau kebiasaan. 

Jadi sejalan dengan teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, orang-

orang yang mengetahui konsep tentang to manurung menerima konsep tersebut 

melalui pengajaran dari orang tua ataupun sanak keluarga lainnya. Hal ini seperti 

pengajaran silsilah kekeluargaan yang akan dikaitkan dengan konsep tentang to 
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manurung, hal tersebut kemudian dengan baik; kedua, setelah konsep tersebut 

diketahui, orang-orang kemudian mulai menganggap konsep tersebut sebagai 

suatu yang mulai diyakini suatu kebenarannya; ketiga, setelah konsep tersebut 

dianggap dan diyakini sebagai sebuah kebenaran, konsep tentang to manurung 

tersebut perlahan-lahan kemudian hal tersebut terbentuk menjadi cara dan 

pandangan hidup.  

2. Implikasi To Manurung di Belawa 

Adanya kepercayaan tentang mitologi to manurung di Kecamatan Belawa 

tentunya akan memberikan sebuah pengaruh yang akan berdampak dalam 

keseharian bagi masyarakat tersebut. Konsep mitologi tersebut akan membentuk 

suatu sistem budaya yang juga akan melahirkan tradisi-tradisi tertentu, seperti 

halnya di daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan yang mempunyai ritual ritual 

yang berkaitan mitos to manurung masyarakat Belawa juga melakukam suatu hal 

sebagai bentuk implikasi terhadap kepercayaan dari mitologi  to manurung. 

Adanya bentuk ritual atau sesuatu yang dilakukan sebagai bentuk menjalin 

hubungan kepada sesuatu yang dianggap sebagai yang maha kuasa. Dalam bahasa 

bugis istilah yang sering dipakai yang berkaitan dengan ritual ialah gau‟ gau‟. 

Kata gau‟ gau‟ dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan hal 

tersebut dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan secara 

transendetal. Adapun salah satu bentuk  gau‟ gau‟ yang dilaksanakan oleh 

masyarakat Belawa sebagai bentuk implikasi terhadap kepercayaan kepada to 

manurung ialah mappangolo. 
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Menurut Andi Syamsi, mappangolo merupakan suatu bentuk persembahan 

sesajian-sesajian kepada to manurung karena dianggap sebagai nenek moyang 

dari kalangan Bangsawan di masyarakat Bugis. Mappangolo dilaksanakan 

bertujuan untuk memperoleh berkah dan keselamatan dari leluhur nenek moyang 

mereka. Mappangolo juga dilakukan sebagai bentuk tolak bala atau dapat 

menghindarkan teguran yang diberikan oleh to manurung . Hal ini seperti yang 

dijelaskan oleh Andi Syamsi yaitu: 

Mappangolo laipegau  nasaba wija manurungi bre aja nacalla ana‟ appona 

pappada nalasai ana appona niarega napammaling malingi ana‟appona. 

Jaji mappangolo ipegau bre mancaji papparengerran i akko nene ta. 

Mappangolo rekeng ero ipegaui bre melengi anre (persembahan) ero to 

manurung e.
62

 

Berdasarkan keterangan itu dapat diuraikan bahwa orang yang 

melaksanakan Mappangolo adalah kalangan bangsawan karena mereka percaya to 

manurung sebagai nenek moyang mereka. To manurung dipercaya sebagai sosok 

yang memiliki kekuatan yang mampu memberikan nasib baik dan buruk kepada 

keturunannya. Sehingga keturunannya diperintahkan untuk melakukan gau‟ gau‟ 

untuk mengingat dan sebagai penghormatan kepada leluhur mereka yaitu dengan 

mappangolo. Apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan dipercaya akan 

mendatangkan suatu mudharat dari to manurung kepada anak cucunya seperti 

bencana seperti penyakit gila atau bencana lainnya terhadap keturunannya. 

Penyakit kegilaan ini dipercaya sebagai suatu bentuk hukuman dari to manurung 

karena melupakan mereka, ia akan secara bersemayam kedalam salah satu tubuh 

keturunannya sehingga menimbulkan kegilaan hal disebut juga dengan mallarung 

hal ini dipercayai sebagai teguran.  
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Ritual melaksanakan gau‟ gau‟ mappangolo dilakukan dalam bentuk acara 

kekeluargaan. Jadi seluruh anggota keluarga yang dikenal dikumpulkan untuk 

melakukan tradisi tersebut Pertama-tama seluruh anggota keluarga dikumpulkan 

dan dilaksanakan semacam rapat untuk melaksanakan agenda kegiatan tersebut. 

Setelah tiba pada hari yang ditentukan disiapkanlah bahan-bahan yang mau 

dipersembahkan kepada to manurung bahannya itu biasannya terdiri dari kelapa 

yang kulitnya tersisah ditengah, beberapa jenis pisang, beras ketan hitam, beras 

ketan putih, dan bahan makanan lainnnya. Hal ini sebagai mana keterangan yang 

diberikan oleh Andi Syamsi yaitu: 

Na lai gau‟ gau‟ kenni ero to manurung nalai pangolongenni bangsana ero 

otti panasa otti lereng otti barangeng, na ipassediangeng toni kaluku pura 

tara, maksudna ero kaluku pura itarai lebona yase, itarei to yawana nappa 

isesanolo tengana, ipasediangeng toni sokko bolong e, sokko cellae siba 

sokko pute e. Nai tambai toi otti manurung. Nai nappa tommala wai akko 

sanggang kosong nappa yaleng wai na lalenna ero sanggang engka 

ulaweng nappa yaleng minya-minya. Nainappa ko purani ero ipasikumpu 

manengni nappa itaro akko yolona bebang e nappa yaggau gaukenni 

iponingenni genrang beccing gong Nappa yabaca doangenni.
63

 

 

Selanjutnya bahan bahan persembahan tadi diletakkan diatas beberapa 

bantal yang sudah dibungkus kain puti dan juga disiapkan baskon yang berisi air 

yang dicampuri parfum dan wewangian lainnya yang didalam air itu terdapat 

emas. 

Ketika semua bahan-bahan persembahan itu disiapkan dimulailah ritual 

itu. Pertama-tama mereka melakukan ritual semacam pertunjukan tari dan musik 

yaitu memainkan beberapa alat musik seperti gendang dan lain-lain. Setelah 

selesai selanjutnya kemudian dilaksanakan melakukan penyerahan dengan cara 
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mabbaca doang yaitu membaca doa menyerahkan persembahan-persembahan 

tersebut dengan meminta berkah dan keselamatan leluhur mereka atau to 

manurung. Setelah selesai mabbaca doang ritual mappangolo pun selesai bahan 

makanan yang berupa sesajian persembahan tadi kemudian dimakan oleh orang-

orang diacara tersebut. 

Dipercaya bahwa persembahan-persembahan tersebut akan sampai 

kepada leluhur mereka. Jadi sesajian persembahan itu akan diterima oleh to 

manurung secara non-fisik atau roh dari makanan tersebut atau melalui nilai atas 

apa yang telah dilakukan sedangkan secara materi dari sesajian tersebut yang 

dimakan akan menjadi berkah. Jadi dalam pelaksanaan mappangolo yang 

didapatkan adalah berkah dari persembahan-persembahan tersebut, sedangkan 

makanan yang dibawah hanya sebagai simbol saja. 

Jadi kepercayaan terhadap mitologi to manurung kemudian sesuatu yang 

mengikat kepada wija arung masyarakat Belawa yang percaya tentang mitologi 

itu yang akhirnya membentuk suatu sistem kepercayaan yang terkait satu sama 

lain. Hal ini dapat dilihat dari dogma-dogma yang terbentuk dari mitologi tersebut 

seperti percaya bahwa to manurung ialah nenek moyang mereka, karena mereka 

adalah keturunan dari to manurung mereka harus melakukan sesuatu (gau‟ gau‟) 

sebagai pengingat dan penghormatan. Apabila mereka tidak melaksanakan  gau‟ 

gau‟ mereka percaya itu akan mendatangkan bala atau bencana kepada 

keturunannya. Hal inilah kemudian yang menjadi sebuah mata rantai yang saling 

berkaitan dan membentuk suatu sistem kepercayaan. Yang pada akhirnya mereka 
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akan percaya pada dogma apa yang terkandu dalam mitos tersebut bukan tentang 

apa yang tentang hal yang sebenarnya. 

Munculnya pengaruh to manurung  juga bukan hanya dalam bentuk 

tradisi, melainkan ada juga ajaran atau pesan-pesan yang yang diturunkan dari 

konsep mitologi tersebut. Pesan-pesan tersebut bertujuan untu menanamkan 

pendidikan karakter kepada suku Bugis. Dalam budaya bugis  pesan-pesan yang 

disampaikan oleh orang bijak terdahulu atau to manurung dikenal dengan istilah 

pappaseng. 

Adapun pappaseng dari orang terdahulu sebagaimana dikatakan oleh 

narasumber yang terkandum dalam Lontara’ yaitu:  

 “nacciangngi marukka akko mangngaribini(larangan untuk berisik di 

waktu mulainya magrib/petang)” 

“Ajak marukka laeng polang ri tangnga bennie ( jangan berisik dimalam 

hari)” 

“ajak toki marukka riwettu subue (jangan ribut di pagi subuh)” 

“nacceattokki ro ana-ana‟e terri ko mattengngang manrei (larangan untuk 

anak anak menangis diwaktu makan)” 

“ajak musisala ripada sellao sibawa sikampongmu, sipammase maseko 

mennang (jangan berselisih sesama teman dan sekampung)” 

“aja mupegau‟ ceko-ceko (jangan curang)” 

“aja mualai akko tenia anummu (jangan mengambil yang bukan hak 

milik)” 

“ sappai makunrai malempue wurane mapatoe, worane malaboe (carilah 

perempuan yang jujur, laki-laki yang patuh, dan laki-laki yang dermawan)” 

“sipammase mase ripadanna rupatau (berbuat baiklah sesama manusia)”
64

 

 

Menurut pandangan narasumber semua ajaran-ajaran tersebut mengandum 

perintah yang sangat baik. Ia menambahkan bahwa apa yang diajarkan to 

manurung dalam Lontara’ adalah sesuatu yang bagus dan sejalan dalam ajaran 

agama Islam. Sehingga itulah pentingnya untuk tetap melestarikan apa yang 

                                                      
64

Andi Sinapati, Penggiat Sejarah, Wawancara, Wajo, 03 Januari 2023. 



54 

 

 

diajarkan oleh nenek moyangnya.  Jadi pappaseng ialah suatu pesan yang 

disampaikan secara lisa maupun tertulis yang bertujuan untuk sarana kritik dan 

nasehat, gambaran karakter yang baik, dan juga sebagai sumber nilai.  

 

D. Pandangan Aqidah Islam terhadap Mitos To Manurung 

Agama Islam merupakan agama yang ditujukan kepada seluruh umat 

manusia agama yang rahmatan lil „alamiin. Islam bukan hanya ditujukkan kepada 

bangsa Arab saja tetapi ditujukkan kepada seluruh bangsa ada di muka bumi ini 

termasuk juga bangsa yang ada di Indonesia seperti bangsa melayu maupun bugis. 

Islam adalah agama yang tidak dimakan zaman ia akan selalu menjadi jalan yang 

lurus bagi umat manusia mulai dari zaman nabi Adam sampai pada hari kiamat 

kelak.  

Adanya syariat dalam agama Islam menjadi sebuah aturan yang harus 

dijalankan oleh pemeluknnya dan menghindari semua larangannya. Setiap 

perbuatan manusia diatur oleh syariah yang mana apabila dijalankan akan dinilai 

maupun dilanggar akan dinilai. Sehinga seluruh umat Islam dimanapun harus 

berpedoman pada syariat  Islam termasuk di umat Islam di Sulawesi Selatan. 

Diketahui bahwa sumber syariat Islam ialah Al-Qur’an dan sunnah Nabi. 

Berdasarkan pedoman tersebut nantinya akan menuntut kehidupan manusia 

kejalan yang lurus. 

Aqidah Islam memberikan kejelasan bahwa yang mutlak disembah 

hanyalah Allah swt. karena Allah lah yang mengatur  seluruh alam semesta. 

Dengan tauhid yang baik akan membentuk suatu iman atau keyakinan yang baik 

pula seperti keyakinan bahwa kepada-Nya seluruh yang ada di muka bumi ini 
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bergantung. Dengan iman yang baik maka akan membentuk suatu sistem 

kepercayaan yang sejalan dengan agama Islam. 

Kepercayaan masyarakat Belawa pada umumnya adalah agama Islam, 

tetapi telah kita bahas bahwa sebagian masyarakat Belawa masih percaya terhadap 

mitologi tentang to manurung khusunya bagi wija arung. Fenomena kehidupan 

yang terjadi dikalangan masyarakat di Kecamatan Belawa, sebenarnya bukan 

merupakan hal yang terlalu nampak atau telah melalui proses Akulturasi. 

Semenjak resminya Islam menjadi agama di Kabupaten Wajo, sejak itu pula 

ajaran-ajaran Islam telah dicampur adukkan dengan kepercayaan-kepercayaan 

terdahulu. 

 Kepercayaan terhadap mitologi tersebut pada akhirrnya akan merusak 

aqidah Islam, karena memang dapat dilihat bahwa aqidah Islam tidak sejalan 

dengan mitologi to manurung yang diyakini oleh masyarakat Bugis. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan oleh pak Misbah salah satu ustadz di Kecamatan Belawa 

bahwasannya konsep to manurung bertentangan dengan aqidah Islam. Patoto’E 

yang diyakini merupakan Dewata Seuwwae atau Tuhan yang maha Esa  

digambarkan bahwa ia menikah dan memiliki anak yaitu La Tonge Langi berbeda 

jelas dengan tuhan yang maha esa dalam konsep agama Islam yaitu Allah swt. 

Allah adalah Zat Yang maha Esa yang menciptakan segala yang ada, Zat yang 

hanya kepadannya segala sesuatu bergantung. Dia tidak beranak dan tidak ada 

sesuatupun yang setara dengan Dia.
65

 Hal ini sebagaimana dalam Q.S. Al-

Ikhlas/112 :1-4: 
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ٰ ُٰاحََدٌٌۚ ٰلّل  َ٘ ٥ٰٰقوُُْٰٕ دٌُۚ ََ ُٰاىصَّ ٢ٰٰلَلّ  ىدَْْۙ ْ٘ ُٰٝ ٌْ ىَ َٗ ٰٝيَدِْٰ ٌْ ٰى٣َّٰٰىَ ِْ ٰٝنَُ ٌْ ىَ اٰاحََدٌَٰٗ ً٘ ٰمُفُ ٰٗٔࣖ٤ٰ

Terjemahnya: 

1. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa. 2.  Allah 

tempat meminta segala sesuatu. 3. Dia tidak beranak dan tidak pula 

diperanakkan 4.  serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”
66

 

 

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini maksud dari ayat ini ialah menerangkan 

bahwa Allah satu-satunya tuhan yang maha tunggal, kepada-Nya segala sesuatu 

bergantung, tidak ada kekuatan yang setara dengan-Nya. Al-Hasan memaknai kata 

Samad berarti yang maha berdiri sendiri dan juga tiak pernah berakhir. Sedangkan 

Ikrimah memaknai kata samad berarti tidak makan dan juga minum. Ayat 

selanjutnya kemudian menjelaskan bahwa Dia adalah tuhan yang tidak 

mempunyai anak dan juga diperanakkan oleh sesuatu pun dan juga tidak ada 

sesuatu pun yang setara dengan Allah swt.
67

 Sehingga surah Al-Ikhlas 

menegaskan keesaan Allah swt. Sangat tidak pantas apabila menyebut Tuhan itu 

beranak dan juga diperanakkan karena itu adalah sifat yang diciptakan-Nya karena 

tidak ada satupun yang setara dengan-Nya apalagi menandingi-Nya. 

Masyarakat yang percaya terhadap konsep to manurung menganggapnnya 

sebagai utusan tuhan atau nabi. Menurut narasumber bahwasannya nabi atau 

utusan Allah merupakan sesuatu yang keliru. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa 

utusan-utusan Allah membawah konsep yang sama yaitu tauhid. Jadi apabila to 

manurung dianggap sebagai utusan Tuhan tetapi yang konsep yang dibawah 
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bertentangan dengan konsep ketauhidan Allah maka dapat disimpulkan bahwa 

menganggap to manurung sebagai utusan berarti keliru.
68

  

Berdasarkan hasil wawancara dapat pula dilihat bahwa implikasi dari 

kepercayaan terhadap mitologi tersebut terbentuk pula ritual-ritual yang 

dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan ataupun pemujaan terhadap to 

manurung atau para leluhurnya maupun peninggalan raja-raja zaman dahulu 

seperti mappangolo. Penghormatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk 

menjadikan to manurung sebagai perantara untuk menolak bala bencana dan juga 

untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan dari to manurung. Menurut pak 

Misbah bahwasannya menjadikan sesuatu sebagai perantara dalam berdoa dalam 

agama Islam disebut tawassul. Bertawassul dalam ajaran Islam hukumnya terbagi 

menjadi dua yaitu dibolehkan dan dilarang. Dibolehkan apabila yang dijadikan 

perantara itu adalah orang yang masih sebagaimana riwayat mengatakan bahwa 

ada orang buta yang datang meminta kepada nabi untuk mendoakannya untuk 

sembuh kemudian nabi mendoakannya dan juga bertawassul dengan nama-nama 

Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an. Dilarang apabila menjadikan 

sesuatu selain daripada yang diperbolehkan tadi sebagai perantara seperti orang 

mati yang dianggap wali keramat, benda-benda pusaka, berhala, dan lain-lain. 

Sehingga melaksanakan ritual yang bertujuan meminta keselamatan dengan 

menjadikan leluhur ataupun nenek moyang sebagai perantara juga termasuk 

merupakan perbuatan syirik. Selain itu adanya kepercayaan bahwa dengan tidak 

melakukan ritual dapat mendatangkan mudharat atau bala bencana adalah 
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perbuatan yang menganggap bahwa to manurung adalah sosok yang mempunyai 

kelebihan dan juga kekuatan selain Allah swt.
69

  Dalam agama Islam menjadikan 

sesorang sebagai perantara merupakan salah satu bentuk perbuatan syirik dan 

akan pelakunya akan mendapatkan dosa besar. Syirik merupakan perbuatan 

menyekutukan Allah swt. dengan sesuatu yang lain dengan berharap membantu 

kehidupannya. Sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa’/4: 48. 

ٰفقَدَِٰ ِ
ٰتِالِّل  ُّٰٝشْسِكْ ِْ ٍَ َٗ ٰ َّٰٝشَاۤءٌُٰۚ ِْ ََ ٰىِ ىلَِ

ٰذ  َُ ْٗ ٰدُ ا ٍَ ٰ ٝغَْفسُِ َٗ ٰ ٖٔ ٰتِ ُّٰٝشْسَكَ ُْ ٰاَ ٰٝغَْفسُِ ٰلََ َ
ٰلّل  َُّٰ

ٰٙاِٰ ْٓ اافْتسَ  ًَ ْٞ اٰػَظِ ًَ  ثْ

Terjemahnya: 
 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena 

mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang 

selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang 

mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.
70

 

 

Syirik merupakan perbuatan menyembah atau percaya kepada kekuatan 

selain Allah swt. atau menyekutukan Allah sehingga syirik dapat dimaknai bukan 

hanya  menduakan Tuhan selain Allah tetapi juga percaya bahwa ada kekuatan 

selain Allah juga merupakan perbuatan syirik. Syirik terbagi menjadi dua yaitu 

syirik besar dan juga syirik kecil, syirik besar yaitu ketika sesorang beribadah 

bukan hanya kepada Allah swt., tetapi juga kepada kekuatan yang lain ataupun 

melakukan pemujaan dengan cara memberikan sesajen-sesajen ke sesuatu yang 

dianggap mempunyai nilai sakral. Yang kedua yaitu syirik kecil yaitu ketika kita 

melakukan ibadah namun dilaksanakan untuk pamer (riya).
71

 Dalam Islam umat 
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muslim hanya dianjurkan memohon pertolongan hanya kepada Allah swt. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zumar/39: 3. 

اىصُِٰٰۗ ََ ٰاىْ ُِ ْٝ ِٰاىدِّ ِٰالَََٰلِِلّ  اىَِٰٚلّل  ّآَْٰ ْ٘ تُ ٰىِٞقُسَِّ ٰالََِّ ٌْ اّٰؼَْثدُُُٕ ٍَ ٰ ىَِٞاۤءََۘ ْٗ ْٰٓاَ ٖٔ ِّ ْٗ ٰدُ ِْ ٍِ اٰ ْٗ رُ ََ ٰاتَّ َِ ْٝ اىَّرِ َٗ

ُٰٰٕ ِْ ٍَ ٰ ْٛ دِ ْٖ َٰلَََٰٝ
ٰلّل  َُّ ٰەٰۗاِ َُ ْ٘ تيَفُِ َْ َِٰٝٔ ْٞ ٰفِ ٌْ إُٰ ٍَ ٰ ْٜ ٰفِ ٌْ َُْْٖٞ ٰتَ ٌُ َٰٝحَْنُ

ٰلّل  َُّ ٰاِ ۗٚ رِبٌٰمَفَّازٌٰشُىْف  ٰم  َٰ٘

Terjemahnya: 

Ketahuilah, hanya untuk Allah agama yang bersih (dari syirik). Orang-orang 

yang mengambil pelindung selain Dia (berkata,) “Kami tidak menyembah 

mereka, kecuali (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah 

dengan sedekat-dekatnya.” Sesungguhnya Allah akan memberi putusan di 

antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah 

tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi sangat ingkar.
72

 

 

Agama Islam mengajarkan adanya keharusan penyerahan total kepada 

Allah swt., dan juga meniadakan segala bentuk kepercayaan kepada kekuatan 

selain Allah swt. Selain itu aqidah Islam mengajarkan kita untuk percaya bahwa 

segala hal yang terjadi di muka bumi ini merupakan kehendak Allah. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Hidayah mengatakan bahwa kepercayaan 

bahwa percaya bahwa ada kekuatan lain yang menentukan takdir atau membawa 

bencana dan semacamnya termasuk perbuatan menyekutukan Allah swt..Segala 

sesuatu yang terjadi meskipun itu adalah suatu bencana merupakan qadhar dari 

Allah. Jadi seperti kata pepatah bahwa tidak ada setetes pun embun yang jatuh 

kecuali atas izin Allah swt. Sehingga dalam aqidah Islam yang menentukan takdir 

seseorang ataupun segala yang di muka bumi ini adalah Allah swt. dan bukanlah 

to manurung. Sehingga hendaknya sebagai seorang muslim yang baik kita hanya 
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berserah takdir hanya kepada Allah satu-satunya dan percaya bahwa Dia-lah yang 

menentukan segala sesuatu yang terjadi.
73

 

Ajaran agama Islam datang untuk memperbaiki atau meluruskan segalah 

bentuk penyelewangan penyelewangan yang dilakukan oleh umat manusia. Ajaran 

Islam memberikan pengakuan dan informasi bahwa aqidah Islam lah ajaran yang 

benar dan wajib dianut oleh umat manusia. Maka segala bentuk penyelewengan 

aqidah termasuk percaya terhadap mitologi to manurung itu tidak dibenarkan . 

Fanatik terhadap apa yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya karena bisa 

jadi itu adalah hal yang batil dan salah. Jadi bisa jadi merupakan salah satu bentuk 

penyelewengan aqidah apalagi mengangkat sesuatu derajatnya di atas yang 

semestinya. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 170. 

ىَٰ َٗ ٰٰۗاَ تاَۤءَّاَ ٰا  ِٔ ْٞ ْْٞاَٰػَيَ آْٰاىَْفَ ٍَ اٰتوَّْٰتََّثِغُٰ ْ٘ ُٰقاَىُ
ّْصَهَٰلّل  اَ آْٰ ٍَ اٰ ْ٘ ٰاتَّثؼُِ ٌُ ْٞوَٰىَُٖ اذَِاٰقِ َٰٗ ٌْ ُٕ ُُ تاَۤ ٰا  َُ ٰمَا ْ٘

 ـاًٰ ْٞ ٰشَ َُ ْ٘ ُ َّٰٰٗلََٰٝؼَْقيِ َُ ْٗ ْٖتدَُ ٰلَََٰٝ

Terjemahnya: 
 

Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan 

Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang 

kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti 

juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan 

tidak mendapat petunjuk?
74

 
 

Berdasarkan dari tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini mengandum 

perintah larangan untuk meninggalkan segala bentuk kesesatan yang dapat 

menimbulkan kemusyrikan. Kemusyrikan yang dimaksud dalam ayat ini ialah 

mengikuti ajaran maupun tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. 
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Tetapi orang musyrik yang membantah hal itu dan menganggap bahwa tradisi 

nenek moyang mereka adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Allah swt. 

kemudian menegaskan bahwa nenek moyang mereka atau orang-orang yang 

mereka ikuti adalah orang-orang yang tidak menerima pemahaman maupun 

petunjuk.
75

 

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ajaran yang 

terkandum dalam konsep to manurung dapat disimpulkan bahwa itu sesuatu yang 

bertentangan dengan Aqidah Islam. Hendaknya umat Islam merefleksikan 

kembali tingkat aqidahnya dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah. Hal-

hal yang bisa menimbulkan kesyirikan hendaklah ditinggalkan supaya tidak 

mengurangi kadar keimanan seorang muslim 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan yang telah dibahas dari uraian diatas mengenai penelitian 

tentang “Kepercayaan Masyarakat Belawa terhadap mitologi to manurung 

(tinjauan Aqidah Islam)” maka akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut  

1. Sejarah mengenai to manurung yang ada di Belawa dimulai seperti kisah 

mitologi tentang to manurung yang tertera di naskah Lontara I La Galigo 

yang menceritakan tentang turunnya  La Tonge Langi’ atau yang biasa 

disebut dengan Batara Guru inilah yang kemudian disebut sebagai to 

manurung yang Pertama. Dia kemudian turun ke Bumi dan mendirikan 

Kedatuan di Luwu’ yang kemudian setelah beberapa era keturunan dari 

Batara Guru menyebar ke pelosok Sulawesi Selatan termasuk di Kerajaan 

Belawa . Bukti adanya keturunan dari to manurung di Belawa yaitu adanya 

pangeran di Belawa yaitu La Tamang Petta Palla’e yang merupakan cucu 

dari We Tenri Leleang yang merupakan Datu Luwu ke 23. Cerita tentang 

nenek moyang mereka kemudian di teruskan dari generasi ke generasi 

hingga sekarang ini. 

2. Kepercayaan masyarakat Belawa terhadap to manurung bukanlah 

kepercayaan masyarakat pada umumnya, hanya segelintir dari masyarakat 

Belawa saja yang percaya dan mengetahui tentang mitologi tersebut. Jadi 

orang yang percaya terhadap mitologi ini biasannya adalah keturunan 

bangsawan yang percaya bahwa leluhur mereka sampai pada to manurung. 
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Mereka percaya bahwa to manurung adalah sosok yang suci yang 

merupakan utusan dari Dewata Seuwwa‟e untuk mebawa kedamaian dan 

kesejahteraan. To manurung ini yang sakti yang mampu melakukan hal-

hal yang diluar kemampuan manusia biasa. Olehnya itu mereka percaya 

mereka melakukan ritual-ritual sebagai bentuk penghormatan kepada 

leluhur mereka dan untuk meminta keselamatan kepada to manurung. 

3. Ditinjau dari Aqidah Islam ,mengenai hasil wawancara tersebut 

dikemukakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap mitologi to 

manurung merupakan suatu bentuk perbuatan syirik. Hal ini karena 

masyarakat percaya bahwa adanya kekuatan selain Allah yang bisa 

menentukan takdir seseorang dan berharap keselamatan kepada leluhur 

meraka atau disebut to manurung. Dalam ajaran Islam perbuatan 

mencampur adukkan iman atau syrik merupakan bentuk dosa besar. Selain 

itu Islam telah mengajarkan bahwa Allah adalah tuhan yang maha esa 

yang tidak beranak tidak pula diperanakkan. Sehingga konsep mitologi to 

manurung dalam tinjauan aqidah Islam merupakan suatu penyelewengan. 

 

B. Implikasi 

Dari hasil pengamatan peneliti mengenai apa yang telah didapatkan dari 

penelitian tersebut yang kemudian dianalisis, maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan masyarakat Belawa yang beragama Islam yang masih percaya 

terhadap mitos tersebut agar lebih menganalisa ajaran agama Islam secara 
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seksama sehingga segala sesuatu yang dapat menimbulkan segala bentuk 

kesyirikan dapat dicegah.  

2. Diharapkan dengan penelitian ini diharapkan bisa  mengikis sedikit demi 

sedikit kepercayaan nenek moyang yang tidak sejalan dengan syariat Islam 

di Kecamatan Belawa khususnya dan juga seluruh masyarakat yang masih 

percaya terhadap mitologi to manurung, karena bertentangan dengan 

aqidah dan syariat Islam, karena orang yang beragama Islam harus selalu 

sejalan dengan aturan-aturan serta petunjuk dari Allah swt.. Jadi, agama 

harus dijadikan sebagai pedoman hidup yang dapat diterapkan dalam nilai-

nilai tradisi yang berlaku. 
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Dokumentasi Penelitian 

 

Gambar 1: Naskah Lontara‟ silsilah kekeluargaan yang ada di Belawa yang 

disimpan oleh Andi Syamsu Alam  

 

 

Gambar 2: Isi lontara yang menjelaskan tentang silsilah dari Sarewigading 
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Gambar 3: Silsilah keluarga kebangsawanan yang ada di Belawa diperlihatkan 

oleh Andi Syamsi 

 

 

Gambar 4: Wawancara dengan Andi Opu Nustain salah satu tokoh masyarakat 
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Gambar 5: Wawancara dengan Andi Syamsi salah satu tokoh masyarakat di 

Belawa 
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Daftar Informan 

No Nama Informan Status Informan 
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4 Andi Syamsi Tokoh Masyarakat 

5 Andi Syamsualam Tokoh Masyarakat 

6 Misbahuddin Tokoh Agama/ustadz 

7 Ahmad Hidayah Tokoh Agama/ustadz 
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