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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
 

A. Transliterasi Arab-latin 
 

Daftar huruf bahasa arab dan terjemahanya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jin J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ apostrep terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostop ء

 Ya Y Ye ئ

 
 

Hamza ((ء yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ). 

2. Vokal 
 

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia. Terdiri atas vokal 

tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha A A ا 
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 Kasrah I I ا 

 Dammah U U ا 

 
 

Vokal rangkap bahasa Arab, yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha dan ya Ai a dan i   ى

 Fatha dan wau Au a dan u  ؤ

 
 

3. Maddah 
 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa, harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

 Fatha dan alif atau ya a a dan garis di atas … ا │… ى

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau u u dan garis di atas  و

 
 

4. Ta Marbutah 
 

Translinterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu, tamarbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fatha kasra, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. walau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata 
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yang K menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah. Maka 

tamarbutah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 
 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab, dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyidid ( ). Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonang ganda) yang diberi tanda syddah. Jika huruf ي ber- 

tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia 

ditransliteransikan seperti huruf maddah ( i ). 

6. Kata Sandang 
 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan, huruf ال 

(alif lam ma’arifah). Dalam podoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al- baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 
 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah, dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia 
 

Menurut istilah atau kalimat yang sudah lazim, dan menjadi bagian 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Kata istilah atau 
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kalimat bahasa Arab, yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang 

belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an ), sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkainteks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah ( للا◌ّ◌َ ) 
 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 
 

Sistem tulisan Arab, mengenal huruf capital (Alif caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huhuruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

hurup awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa ma muhammadunillarasul 



xv  

 

 
Inna awwalabaitinwudi’ alinnasilallazii bi bakkatambarakan 

Syahruramadan al-laziiunzilafih al-Qur’an 

Nazir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 
 

11. Daftar Singkatan 
 

Beberapa singkata yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta’ala 

saw. = sallahu a’laihi wa sallam 
 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 
 

SM = Sebelum Masehi 
 

I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
 

w. = Wafat tahun 
 

Qs…/…: 4 = QS An-Nisa/4:32 atau QS A<t’Tubah>n/9:71 

HR = Hadis riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia 

Kab. = Kabupaten 

h. = Halaman 



xvi  

 
 

ABSTRAK 
 

Nama : Ririn Amriani 

Nim 3040017042 
 

Judul :Mistisisme Parakang (Studi terhadap Pandangan 

Masyarakat di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa) 

 

Skripsi ini membahas tentang “Mistisisme Parakang (Studi terhadap 
Pandangan Masyarakat di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten 
Gowa”. Pokok masalah tersebut memunculkan beberapa sub masalah yaitu; (1), 
Bagaimana asal-usul menculnya kepercayaan masyarakat terhadap Parakang di 
Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa? (2), Bagaimana 
pandangan masyarakat mengenai Parakang di Desa Rappoala Kecematan 
Tompobulu Kabupaten Gowa? (3) Bagaimana implikasi kepercayaan parakang 
terhadap hubungan sosial masyarakat di Desa Rappoala Kecematan Tompobulu 
Kabupaten Gowa? 

Jenis penelitian yang diginakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan sosiologi, historis dan antropologi. Sumber data penelitian adalah data 
primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data adalah 
instrumen penelitian, dan teknik analisis data (reduksi, penyajian, dan verifikasi). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asal-usul kepercayaan terhadap 
Parakang merupakan kepercayaan yang diwariskan nenek moyang masyarakat 
Desa Rappoala dari generasi ke generasi. Kepercayaan tersebut diyakini sudah ada 
pada ribuan tahun yang lalu. Parakang ini diyakini dapat menimbulkan bencana 
seperti penyakit dan kematian. Kepercayaan masyarakat terhadap parakang dilatar 
belakangi sedikitnya ilmu pengetahuan dan sedikit banyaknya telah mengalami 
akulturasi dengan budaya islam. Kepercayaan masyarakat Rappoala terhadap 
parakang juga mempengaruhi hubungan sosial antara masyarakat yang dicurigai 
sebagai parakang, yang menimbulkan kerenggangan hubungan sosial antar 
masyarakat. 

Implikasi penelitian ini adalah kepercayaan masyarakat Desa Rappoala 
terhadap parakang mempengaruhi kehidupan sosial antar masyarakat. Khususnya 
masyarakat yang dicurigai sebagai parakang sehingga berdampak pada hubungan 
antarindividu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Manusia hidup dipentas bumi yang diselubungi oleh masteri. Ada banyak 

hal dikehidupan ini yang tidak dapat dideteksi oleh nalar, karena bersifat 

supranatural. Banyak hal sesungguhnya, dalam kenyataan keseharian yang tidak 

dapat dipahami dan dicerna oleh akal manusia, namun hal tersebut tidak dapat 

disangkal keberadaannya. Ketidakmampuan akal manusia mencerna dan 

mengenalisa hal yang bersifat supranatural, tidak seharusnya bisa langsung 

melahirkan klaim bahwa hal yang tidak terlihat sesungguhnya tidak ada.Namun 

terkadang kita menafikkan hal-hal yang tak terlihat yang sesungguhnya ada.1 

Kenyataannya yang tidak bisa dibantah bahwa manusia adalah makhluk 

yang bertuhan, dimana agama adalah kebutuhan yang paling esensial bagi 

manusia yang bersifat universal karena agama adalah merupakan kesadaran 

spiritual yang didalamnya ada suatu kenyataan bahwa manusia selalu 

mengharapkan balas kasih Allah Swt, bimbingan dan belaian tangan-Nya yang 

seacara ontologis tidak bisa diingkari walaupun oleh manusia yang paling 

komunis sekalipun.2 

Sebagian besar masyarakat diseluruh dunia mempercayai adanya sesuatu 

yang bersifat gaib, dan mistik. Tidak hanya pada masyarakat yang memiliki 

tingkat intelektual rendah, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang 

1 Daniel Juned. Ilmu Hadis “Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis” Erlangga, 
2010,h. 38. 

2Muhtadin Dg. Mustafa, “Teologi islam dalam konteks pluralisme beragama”, (Palu, dosen 
Jurusan Ushuluddin STAN Datokrama Palu), h.47. 
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mempunyai tingkat intelektual tinggipun percaya akan hal-hal yang bersifat gaib 

dan mistik. Walaupun kepercayaan ini lebih mayoritas masyarakat pedalaman 

yang terisolasi. 

Kepercayaan-kepercayaan masyarakat di Desa Rappoala terhadap hal-hal 

supranatural terkhusus Parakang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat 

tersebut, mereka berpendapat bahwa parakang ini merupakan manusia jadi-jadian. 

Menurut masyarakat di Desa Rappoala seseorang dapat menjadi Parakang jika 

mereka melakukan perjanjian dengan Jin atau Iblis, untuk mendapatkan kekuatan 

magic. 

Islam menuntut kita untuk menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah 

yang maha kuasa, ajaran-ajaran didalam agama islam mengharuskan kita hanya 

bersandar kepada sang pemilik kekuasaan. Permasalahan hidup apapun dan beban 

yang ada didalamnya semua ia hadapi dengan mendekatkan diri kepada sang 

pencipta. Karena segala sesuatau yang ada dimuka bumi ini tidak akan bermanfaat 

tanpa campur tangan kuasanya 

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah al-ikhlas 1-2 
 


 

 
Terjemahnya: 
“Dialah yang maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya 

segala sesuatu.” (QS. Al-Ikhlas/112: 1-2). 
 

Ayat diatas menjelaskan tentang dzat, sifat dan perbuatan Allah yang maha 

Esa. Ayat diatas juga menjelaskan kebutuhan makhluk kepadanya, yakni hanya 

Allah yang maha Esa itu adalah tumpuan harapan yang ditujuh oleh semua 
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makhluk guna memenuhi segala kebutuhan, permintaan mereka, serta bergantung 

kepadanya segala sesuatu. 

QS. An-Nisa/4:48 
 


 

 
 

 
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa Syirik, dan dia 
mengampuni segala dosa yang selain dari (Syirik) itu, bagi siapa saja 
yang di kehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah maka 
sunggu ia telah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisa:48) 

 
Maksud ayat diatas bahwa, kehidupan manusia ketahuidan dan 

kepercayaan senantiasa ada dalam dirinya yakni percaya kepada Tuhan atau 

kepada yang dianggap bisa menguasai dirinya. 

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, manusia tidak terdiri dari otak dan otot 

saja.Dalam diri manusia ada hati yang butuh kepada keyakinan dan 

pegangan.Tanpa adanya keyakinan dan kepercayaan, manusia akan hidup 

terombang ambing dan berada dalam kebingungan terus menerus. Keyakinan itu 

didapatkan dari filsafat, budaya, atau ajaran agama.Keyakinan-keyakinan 

keagamaan diajarkan oleh keluarga dan masyarakat, dan didasarkan kepada ajaran 

yang diyakini terungkap dalam kitab suci atau berupa petunjuk dari kekuatan gaib 

yang dipercayai.3 

 
 
 
 

3Nur Annisa “Kepercayaan Terhadap Baju Rante di Desa Garing Kecematan Tompobulu 
Kabupaten Gowa” Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar, 2013) h. 2. 
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Agama melibatkan berbagai macam unsur internal yang ada pada diri 

manusia. Unsur-unsur yang terkait itu diantaranya pikiran, perasaan dan fisik. 

Pikiran menjadi sarana untuk memahami berbagai ragam ajaran yang datang dari 

Tuhan, sedangkan perasaan berfungsi sebagai sarana untuk merasakan dan 

menghayati ajaran tersebut, adapun fisik sebagai sarana mengekspresikan 

berbagai macam pemikiran serta penghayatan ajaran keagamaan.4 

Menurut Tylor merupakan esensi setiap agama seperti juga mitodelogi, 

adalah anamisme (berasal daribahasa latin, anima, yang berarti roh), yaitu 

kepercayaan terhadap sesuatu yang hidup dan punya kekuatan yang ada dibalik 

segala sesuatu.5 

Menurut Thohir, kepercayaan terhadap gaib terbentuk menjadi sistem 

simbol yang bertindak untuk menetapkan dorongan hati dan memotivasi dengan 

sangat kuat, dan bertahan lama dalam diri manusia dengan cara menfonmulasi 

berbagai konsep tentang tatanan umum diri yang hidup dengan aura faktualitas, 

sehingga dorongan hati dan motivasi itu tampak sangat realistis. Sebenarnya 

kepercayaan gaib merupakan salah satu rukun iman. Namun, banyak manusia 

yang mengartikan kepercayaan gaib itu menurut cara pandang dan kepentingan 

dirinya sendiri, sehingga menimbulkan kesalahan tafsir terhadap makna 

kepercayaan gaib tersebut.6 

 
 
 
 

4Ujurban, Kajian Fenomenologi dan Keharmonisan Kehudupan umat Beragama, h. 1. 
5Daniel L.Pals, Seven Theories of Religion, terj. Inyiak Ridwan Muzir, “Dekontruksi 

Kebenaran: Kritik Tujuh Teori Agama”Yogyakarta 2001, h. 35. 
6Ikha Safitrf “Kepercayaan Gaib dan Kejawen Study Kasus pada Masyarakat Pesisir 

Kabupaten Rembang” Jurnal (Perencanaan dan Pengelolaan Sumber daya Kelautan Menejemen 
Suniberdaya Pantai, Universitas di Ponegoro, 2013), h. 1. 
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Hidup pada suatu masa yang didalamnya nalar dan sains mengaku telah 

memberikan jawaban logis terhadap seluruh pertanyaan besar yang diajukan oleh 

akal manusia.7Sampai saat ini, masih banyak yang mempercayai kepercayaan- 

kepercayaan tertentu terhadap makhluk gaib. Makhluk gaib tersebut seperti iblis, 

jin, dan setan. 

Kepercayaan terhadap hal-hal mistik pun, dapat ditemui pada masyarakat 

Makassar yang bermukiman di Desa Datara (Salah satu desa yang ada di 

Kabupaten Gowa Kecematan Tompobulu) tepatnya, disalah satu lereng bukit 

Papoang. Disana terdapat sebuah perkampungan yang tidak dihuni oleh 

masyarakat, yang konon katanya perkampungan tersebut dihuni oleh hantu-hantu 

gentayangan yang merupakan penjaga atau pakammik (penunggu) beberapa 

tempat keramat dalam kawasan lereng bukit terjal tersebut. Karena kampung 

tersebut banyak dihuni oleh hantu, sehingga warga setempat pun menyebutnya 

dengan istilah “Pakrasanggang setang” (Kampung Hantu).8 

Kasus-kasus kepercayaan terhadap hal-hal gaib, mistik atau wujud 

supranatural pada masyarakat Rappoala, memang beragam corak dan warnanya. 

Disamping bentuk frekuensi dan alasannya berbeda dengan yang lain, kemudian 

memunculkan teka-teki yang membutuhkan suatu jawaban yang sulit terkait 

dengan pertanyaan; sejak kapan kepercayaan itu muncul dan kenapa kepercayaan 

itu muncul.? Dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai parakang?Melihat 

fenomena sosial, serta pola pikiryang terjadi pada masyarakat Rappoala dalam 

 

 
19. 

 
51. 

7Maurice Bucaille “Dari Mana Manusia Berasal Antara Sains, Bibel, dan Al-Qur’an.”, h. 
 

8Nur Annisa “Mistisisme Masyarakat Makassar” (Makassar, Sejarah Tompobulu 2002), h. 
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pemikiran dan pandangannya terhadap wujud-wujud supranatural, terkhusus 

Parakang menarik bagi penulis untuk meneliti tentang MISTISISME 

PARAKANG (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Rappoala.) 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 

1. Fokus Penelitian 
 

Adapun fokus penelitian ini, yakni: Mistisisme Parakang (Terhadap 

pandangan masyarakat Rappoala); 

2. Deskripsi Fokus 
 

Secara garis besar, berdasarkan fokus penelitian. Penelitian ini akan 

berupaya mengungkap Mistisisme parakang (studi terhadap pandangan masyrakat 

Rappoala). Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam 

memahami penelitian ini, maka peneliti akan mendeskripsikan pengertian yang 

dianggap penting yakni: 

a. Mistisisme 
 

Mistisisme adalah kepercayaan local oleh masyarakat yang bersifat 

mistik, supranatural, dan gaib yang sifatnya diluar kemampuan 

manusia. 

b. Parakang 
 

Menurut masyarakat Desa Rappoala Parakang merupakan, 

manusia jadi-jadian yang memangsa manusia, dan memiliki ilmu hitam 

yang menjadikannya dapat melakukan aktifitas supranatural. 

c. Masyarakat Rappoala 
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Masyarakat Rappoala adalah salah satu masyarakat Makassar yang 

mendiami suatu Kabupaten yang terdiri dari enam Desa yang ada di 

Kecematan Tompobulu Kabupaten Gowa. 

C. Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimana asal-usul menculnya kepercayaan masyarakat terhadap 
 

Parakang di Desa Rappoala Kecematan Tompobulu Kabupaten Gowa? 
 

2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai Parakang di Desa Rappoala 

Kecematan Tompobulu Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana implikasi kepercayaan parakang terhadap hubungan sosial 

masyarakat di Desa Rappoala Kecematan Tompobulu Kabupaten Gowa? 

D. Tujuan Penelitian 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
 

1. Untuk mengetahui asal-usul munculnya kepercayaan masyarakat 

terhadap Parakang di Desa Rappoala Kecematan Tompobulu Kabupaten 

Gowa. 

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai Parakang di Desa 

Rappoala Kecematan Tompobulu Kabupaten Gowa. 

3. Untuk mengetahui implikasi kepercayaan parakang terhadap hubungan 

sosial masyarakat di Desa Rappoala Kecematan Tompobulu Kabupaten 

Gowa. 

E. Manfaat penelitian 
 

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini merupakan media pembelajaran untuk menambah 

wawasan, serta mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dibangku 

perkuliahan. Dan tentu diharapkan dengan adanya penelitian ini akan 

mengurangi permasalahan yang menyangkut tentang Mistisisme 

parakang di Desa Rappoala Kecematan Tompobulu Kabupaten Gowa. 

2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian teoritis 

yang lebih mendalam, sehingga dapat dijadikan acuan ilmiah khususnya 

yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, serta dapat memberikan 

kontribusi bagi eksistensi perkembangaan ilmu sosio-antropologi. 

F. Kajian Pustaka 
 

Pembahasan ini terkait tentang pandangan masyarakat Desa Rappoala 

tentang parakang. Dalam melakukan penelusuran terhadap literatur yang memiliki 

hubungan dengan pokok masalah, maka penulis melakukan kajian penelitian 

terdahulu yang mengambil objek penelitian sejenis “Mistisisme Parakang (Studi 

Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Rappoala”) yang terkait dengan 

pembahasan ini, yakni: 

1. Tesis, Nur Annisa yang berjudul “Mistisisme Masyarakat Makassar (Studi 

Terhadap Pandangan Masyarakat Bontobuddung tentang Wujud-wujud 

Supranatural)”. Yang diterbitkan di Pascaserjana UIN Alauddin Makassar 

tahun 2016. Membahas tentang kepercayaan terhadap wujud-wujud 

supranatural di Desa Bontobuddung. Sebagian masyarakat Bontobuddung 

mempercayai adanya bentuk dari wujud-wujud supranatural, seperti jing 

sallang (yang diyakini dapat memberikan barakka (berkah) dan bencana), 
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Sania’ serta Parakang. Kepercayaan tersebut diyakini ada sejak ribuan 

tahun yang lalu. Persamaan yang dilakukan oleh Nur Annisa dengan 

peneliti yaitu keduanya masing-masing membahas tentang kepercayaan 

mistisisme, dan menggunakan metode penelitian kualitatif namun 

keduanya memiliki objek yang berbeda. Nur Annisa ia mengkaji lebih 

dalam dan lebih luas tentang wujud-wujud supranatural sedangkan peneliti 

lebih memfokuskan pada objek penelitian kepercayaan terhadap 

parakang.9 

2. Skripsi, Nur Annisa yang berjudul “Kepercayaan Terhadap Baju Rante di 

Desa Garing Kecematan Tompobulu Kabupaten  Gowa”Yang diterbitkan 

di UIN Alauddin Makassar tahun 2013. Membahas tentang kepercayaan 

terhadap baju Rante yang diyakini memiliki kekuatan, atau yang didapat 

bisa memancarkan berkah dan menimbulkan bencana, sehingga orang 

harus membuat sesuatu, atau ritual yang menyebabkan akan munculnya 

berkah, dan ritual yang dapat membuat masyarakat Garing pada umumnya 

terhindar dari bencana. 

Persamaan yang dilakukan oleh Nur Annisa dan penulis yaitu 

keduanya masing-masing membahas tentang kepercayaan mistis. Dan 

menggunakan metode penelitian kualitatif namun keduanya memiliki 

objek penelitian yang berbeda. Nur Anissa mengkaji tentang kepercayaan 

masyarakat terhadap benda-benda yang di sakralkan.10 

 
 

9Nur Annisa, ” Mistisisme Masyarakat Makassar” , h. 92-93. 
10Nur Annisa “Kepercayaan Terhadap Baju Rante di Desa Garing Kecematan 

Tompobulu Kabupaten Gowa” h. 66-67. 
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3. Penelitian yang di lakukan oleh Ikha Safitrfdengan judul jurnal 

“Kepercayaan Gaib dan Kejawen Study Kasus pada Masyarakat Pesisir 

Kabupaten Rembang”. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah bahwa 

masyarakat pesisir di Kabupaten Rembang yang mempercayai makhluk- 

makhluk gaib yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal tenrtentu, 

kepercayaan terhadap budaya Jawa yang masih dipengaruhi oleh 

kepercayaan animisme dan dinmisme sehingga agama yang mereka 

percayai bercorak Kejawen atau disebut agama jawi yang masih percaya 

dengan adanya roh-roh halus atau makhluk gaib. 

Persamaan yang dilakukan oleh Ikha Safitrf yaitu masing-masing 

membahas kepercayaan gaib. Dan menggunakan metode penelitian 

kualitatif namun keduanya memiliki objek penelitian yang berbeda. Ikha 

safitrf mengkaji lebih dalam tentang makhluk-makhluk gaib dan kekuatan- 

kekuatan gaib.11 

4. Peneliti yang dilakukan oleh Widya Serliawati judul skripsi kepercayaan 

masyarakat terhadap dukun, adapun hasil dalam penelitian ini adalah 

bahwa berdasarkan kepentingan masyarakat yang memiliki kepercayaan 

terhadap dukun seperti kepentingan hubungan harmonis, kepentingan 

ekonomi dan kepentingan kedudukan politik. Penyebab kepercayaan dukn 

adalah budaya masyarakat, rendahnya penyerapan terhadap nilai dan 

norma agama dan kebijkan pemerrintah. 

 
 
 

11Ikha Safitrf “Kepercayaan Gaib dan Kejawen Study Kasus pada Masyarakat Pesisir 
Kabupaten Rembang” Jurnal, h. 18-19. 
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Persamaan yang dilakkan oleh Widya Serliawati yaitu membahas 

tentang kepercayaan dan mistis, dan menggunakan metode penelitian 

kualitatif namun keduanya memiliki objek penelitian yang berbeda. Widya 

Serliawati mengkaji lebih dalam tentang kepercayaan masyarakat terhadap 

dukun sedangkan peneliti lebih mengfokus kepada pandagan masyarakat 

terhadap parakang.12 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Alvin Maulana Rose Adie judul skripsi 

kepercayaan terhadap benda mistis. Adapun hasil dalam penelitian ini 

kepercayaan masyarakat terhadap benda-benda mistik yang dianggap 

mempunyai kekuatan gaib. Perilaku yang harus dilakukan seperti 

membawa benda mistis kemanapun pergi, membersihkan benda mistis, 

menyimpan benda mistis ditempat khusus dan perlakuan khusus lainnya 

seperti memberikan sesuguhan yang berupa bunga, serta membakar dupa. 

Persamaan yang dilakukan oleh Alvin Maulan Rose Adie yaitu 

keduanya masing-masing membahas kepercayaan mistis dan supranatural 

dan menggunakan metode kualitatif namun keduanya memiliki objek 

penelitian yang berbeda Alvin Maulan Rose Adie mengkaji tentang 

kepercayaan terhadap mistis sedangkan peneliti mengkaji Kepercayaan 

masyarakat Rappoala tentang parakang, yang dimana lebih berfokus 

kepada makhluk bukan benda.13 

 
 
 

12Widya Serliawati, ”Kepercayaan Masyarakat Terhadap Dukun”, Skripsi (Bengkulu: 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unifersitas Bengkulu, 2014), h. 9. 

13Alvin Maulana Rose Adie “Kepercayaan Terhadap Benda Mistis”, skripsi (Surabaya: 
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Unifersitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018), h. 6. 



 

 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Konsep Mistisisme 
 

1. Mistisisme 
 

Menurut istilah mistisisme berasal dari Barat, dalam bahasa Yunani yaitu 

muo yang artinya menyembunyikan, menutup mata dan mulut. Mistisisme adalah 

ajaran yang menyatakan bahwa, ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal 

manusia. Mistik adalah penebusan terhadap dan pengetahuan mengenai alam raya 

dengan tujuan mengadakan hubungan langsung antara, individu dengan 

lingkungan yang Maha Kuasa. 

Umumnya mistisisme dapat dimengerti, sebagai suatu pendekatan spiritual 

kepada persekutuan jiwa dengan Tuhan, atau apa saja yang dipandang sebagai 

realitas sentral alam raya. 

Mistisisme menurut F. C. Hapold dalam bukunya “Misticism: A Study and 

Anthology”. Mendefinisikan a mystic : “One who had been initiated into this 

mysteries. Through which he had gained an esoteric knowledge of divine things 

and had been reborn into elernity.(Maksudnya seorang yang terinisiatif kedalam 

misteri yang mendapat pengetahuan ilahiah dan setelah itu merasa dilahirkan 

kembali kedalam keabadian).14 

Mistisisme dalam islam dikenal dengan istilah tasawuf atau pada zaman 

Nabi Muhammad saw. disebut dengan ahl sl-Suffah. Dalam al-Mu’jam al-Wasit. 

 
 
 

14M. Hidayatullah S. “Mistisisme Dalam Persfektif Filsafat Analitik: Antara Wittgenstein 
dan Mehdi Ha’iriYazdi” (Pascaserjana Ilmu Filsafat UGM), jurnal, h. 225. 

 
12 



 

 

 

 
Tasawuf adalah metode sectarian, dengan landasan meninggalkan kesenangan 

dunia dan menghiasi diri dengan kemuliaan agar jiwa bersih dan mulia.15 

Menurut Robert Charles Zaehner ahli sejarah agama-agama sekaligus 

professor dibidang agama dan etika berkembangsaan Inggris, menerbitkan 

karyanya berjudul “Mysticism Sacret and Profane”. Dengan menyampingkan 

beberapa pengalaman yang terkadang dikaitkan dengan mistisisme, dari definisi 

mistisisme semisal telepati dan kemampuan berjalan diudara. Zaehber 

mengumukakan bahwa ditengah pengertian umum seputar mistisisme dia hanya 

membatasi dirinya pada pengalaman-pengalaman supranatural (berada diluar 

batas alami, namun masih dapat dipahami secara rasional). Segala sesuatu yang 

dipahami melampaui dan berada diluar jangkauan keberagaman alam yang kita 

ketahui. 16 

Pengalaman mistik dapat dibedakan dalam beberapa aspek yaitu, aspek 

pengalaman, aspek jalan, cara, sistem, atau teknik-teknik kontenplasi yang terkait 

dengan pengalaman itu, dan aspek ajaran yang muncul atau lahir dari mistikus 

atau yang dipengaruhi olehnya.17 

2. Karakteristik Mistisisme 
 

a. Studi tentang mistik, teologi, dan spiritual. Karya Ibn al-Arabi dan 

Yohanes dari salib berisikan ajaran yang dapat dipakai untuk 

membimbing kaum beriman dalam kehidupan spiritualnya secara 

 
15M. Iqbal Nasir, “Mistisisme Islam Modern” (Pascaserjana UIN Alauddin Makassar), 

Jurnal, 2019, h. 94. 
16Saeed Zarrabiazadeh “Mendefinisikan Mistisisme: Sebuah Tinjauan atas Beberapa 

Devenisi Utrama”, (University Erfutt, Germany), Jurnal, 2011, h. 98-99. 
17Isti Khomalia, “Mistisisme Dalam Media Televisi” Skripsi (Jogjakarta, Fakultas Dakwa 

dan Komonikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016), h. 11-12. 
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khusus bagi mereka yang hendak mengusahakan perkembangan dan 

pertumbuhan dalam persatuan dengan Tuhan. 

b. Praktek dan gerakan mistik, kontemplasi dan spiritualitas masih relevan 

untuk dihidupi didunia masa kini. Ini bukti nyata akan kekayaan Roh dan 

rahmat Tuhan yang berkarya dalam diri kaum beriman. 

c. Dalam mistisisme, Yohanes dari Slib sebagaimana halnya Ibn al-arabi 

hadir sebagai pelopor yang membuka harizon baru dan menjadikan 

mistik, sebagai jembatan dalam berinteraksi dengan agama dan budaya 

lain. Mitisisme mereka Bertemekan disiplin-disiplin ilmu yang 

mencerahkan dan memurnikan kehidupan manusia.18 

B. Parakang 
 

Secara etimologi parakang, berasal dari kata kerja bahasa Makassar yaitu 

“a’rakang” yang artinya “merampok” atau mengambil sesutu yang bukan 

miliknya secara paksa. Jika perampok mengambil barang-banrang, atau benda- 

benda berharga secara paksa, maka parakang “mepampok” nyawa seseorang 

secara paksa.19Parakang adalah manusia jadi-jadian yang memangsa  manusia, 

dan memiliki ilmu hitam yang menjadikannya dapat melakukan aktifitas 

supranatural. Parakang tidak hanya dipahami sebagai simbol yang menakutkan, 

tetapi juga memiliki wujud yang ‘hakiki”. 

Parakang bakal mengejar para korbannya tidak peduli sanak saudara 

ataupun bukan, dalam kondisi sehat lebih-lebih mereka yang sedang sakit, dalam 

 

18Hesiikius Junedin, “Mistisisme Islam Dan Kristen” Skripsi (Kupang, Fakultas Filsafat, 
Universitas Katolik Widya Madira Kupang 2018), h.3. 

19Nur Annisa, ” Mistisisme Masyarakat Makassar”, h. 98. 



15 
 

 

 
 
 
 
 

keadaan dalam sendiri ditengah kebun yang dikelilngi oleh rimba dan rimbun 

belukar maupun disuatu perhelatan. Parakang hanyalah manusia biasa hanya saja, 

mereka yang memiliki ilmu hitam yang kemudian menjadikannya memiliki 

kekuatan supranatural.20 

C. Kepercayaan dan Agama 
 

1. Pengertian Kepercayaan dan Agama 
 

Kepercayaan adalah suatu komitmen yang muncul dan dibangun oleh dua 

belah pihak yang mempunyai keterikatan satu sama lain. Kepercayaan merupakan 

suatu hal yang sangat penting bagi sebuah komitmen atau janji dan komitmen 

hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti keyakinan.21 

Kepercayaan, mempersatukan semua orang yang beriman  kedalam 

suatau komunitas moral, yang dinamkan umat. Seseorang memeluk suatu agama 

sifatnya tidak rasional. Memang pada prinsipnya, manusia adalah makhluk yang 

mempunyai rasa kagum terhadap sesuatu yang gaib. Sikap tersebut mampu 

menggetarkan jiwa jika manusia mengigatnya. Hal ini terwujud dalam pikiran dan 

gagasan yang di terapkan dalam bentuk peribadatan.22 

Kepercayaan merupakan adat atau kebiasaan hidup yang mereka peroleh 

dari warisan nenek moyangnya. Kepercayaan asli tersebut umumnya bersifat 

animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme menyembah kepada roh-roh 

nenek moyang, yang mereka anggap masih bersemayan dibatu besar, pohon yang 

 
20Nur Annisa, ” Mistisisme Masyarakat Makassar” , h. 98-100. 
21Arvan Aliprokoso, “ Analisis Pengaruh Kepercayaan, Kualitas Pelayanan Dan Harga 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Serta Dampaknya Pada Loyalitas”, (Jakarta, Fakultas Ekonomi 
Dan Bisnis, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017), h. 43. 

22Nur Annisa “Kepercayaan Terhadap Baju Rante di Desa Garing Kecematan 
Tompobulu Kabupaten Gowa” Skripsi, h. 20. 
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rindang daunnya dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Kepercayaan 

dinanisme menyembah kepada kekuatan alam, atau benda-benda seperti matahari, 

bulan, gunung yang dianggap sakti. Kepercayaan kepada kekuatan benda-benda 

tersebut dapat dijadikan seabagi penangkal datangnya bahaya atau berfungsi 

sebagai alat untuk memperoleh kekebalan.23 

Kepercayaan agama dilandasi oleh getaran jiwa, (emosi keagamaan) 

yang menyebabkan manusia mempercayai atau menganut suatu agama atau 

kepercayaan. Hal ini mulai mempercayai hal-hal gaib seperti Tuhan, dewa, 

makhluk halus, dan kekuatan sakti.24 

Kepercayaan telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan 

manusia. Bahkan, di era modern sekarang ini, banyak orang yang beragama tetapi 

tetap memegang teguh pada kepercayaan tertentu yang merupakan bagian dari 

kebudayaan atau tradisi bangsanya. Munculnya kepercayaan bersifat dari proses 

pengalaman hidup yang dialami manusia berkaitan dengan alam lingkungan 

sekitarnya.25 

Agama berasal dari bahasa Sansekerta, ‘a’ artinya tidak dan ‘gama’ 

artinya kacau. Jadi agama adalah sistem ajaran yang mengatur manusia agar hidup 

tenang.26 

 
 
 

 

 
h. 84. 

23Wahyuni, Agama dan Pembentukan Struktur Sosial, (Jakarta: Prenamedia Droup, 2018), 
 

24Nur Annisa “Kepercayaan Terhadap Baju Rante di Desa Garing Kecematan Tompobulu 
Kabupaten Gowa” Skripsi, h. 20-21. 

25Edi Supriadin, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pamakkang Boe Di Kelurahan 
Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Prespektif Aqidah Islam, (Fakultas 
Ushuluddin Filsafat Dan politik UIN Alauddin Makassar 2017), skripsi, h. 6. 

26Pengertian agama yang penulis dapatkan dalam mata kuliah Filsafat Agama, pada tanggal 
18 September 2019. 
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Ciri- ciri untuk mengidentifikasikan agama, bahwa agama terdiri atas 

bermacam- macam ritual, doa, nyanyian, tari- tarian, saji- sajian, dan kurban yang 

diusahakan oleh memanipulasi mahkluk dan kakuatan supranatural untuk 

kepentingan sendiri. Mahkluk dan kekuatan supranatural tersebut dapat terdiri atas 

dewi- dewi, arwah leluhur, dan roh- roh lain, kekuatan impersonal, entah yang 

berdiri sendiri atau yang dalam bermacam- macam kombinasi.27 

Agama bagi manusia merupakan unsur pokok yang menjadi kebutuhan 

spiritual. peraturan-peraturan yang terdapat dalam agama pada dasarnya nilai 

tertinggi bagi manusia.28 

Agama menurut Tylor, Frazer dan Freud bahwa agama adalah 

kepercayaan terhadap kekuatan supranatural, seperti Tuhan atau dewa- 

dewi.29Agama menurut Berger adalah, daya upaya manusia yang dengannyalah 

yang sakral dibentuk atau dengan kata lain, agama lain komisasi hal-hal sakral, 

yang sakral disini diartikan sebgai sebuah kualitas kekuatan yang misterius dan 

menggentarkan yang bukan manusia, namun berhubungan dengannya yang dia 

yakini ada dan terdapat dalam objek-objek tertentu.30 

KH. Ali Yafie memperoleh kesan bahwa, kata agama sejalan dengan 

bahasa Arab, ‘aqama’ yang dalam dialek bahasa Arab Hadramaunt Selatan 

Jazirah Arabia diucapkan ‘agama’ yang maknanya adalah menetap. Beragama 

 
 

27Afif Andi Wibowo, Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos Air Tiga Rasa Di Lingkungan 
Makam Sunan Muria Kabupaten Kudus, (Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Semarang 2021), h. 16- 17. 
28Wahyuni, Agama dan Pembentukan Struktur Sosial, (Jakarta: Prenamedia Droup, 2018), h. 11. 

29Daniel L.Pals, Seven Theories of Religion, terj. Inyiak Ridwan Muzir,“Dekontruksi 
Kebenaran: Kritik Tujuh Teori Agama”Yogyakarta 2001, h. 154-155. 

30Rahmawita, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ere Bambang”, Skripsi (Samata, 
Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar 2014), h. 18. 
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Islam berarti menetap didalam Islam kalau hanya sekali-kali melaksanakan 

tuntunan Islam, maka yang bersangkutan tidak dapat di namai beragama Islam.31 

Psikolog Erich From dalam bukunya Psychoanaliysis and  religion,  h. 

508, mengungkapkan bahwa, agama sebagai kebutuhan manusia dengan makna, 

manusia tidak dapat hidup tanpa menyucikan dan mencintai sesuatu. Kalau yang 

diakui dan di sembahnya bukan Allah, dia pasti mengakui sesuatu sebagai realitas 

yang absolut, dan menjadikannya sebagai objek keyakinan, dan  berdasarkan 

naluri dia berupaya mendapatkan sesuatu yang boleh jadi disucikan dan 

dipujanya, maka satu-satunya jalan adalah meningkatkan keyakinan religius kita, 

yang merupakan satu-satunya keyakinan yang benar-benar dapat mempengaruhi 

manusia.32 

Menurut Koentjaraningrat dalam buku Antropologi Agama. Beliau 

mengatakan bahwa, adanya dorongan emosi keagamaan atau Religius Emotion 

dalam batin manusia, sehingga menimbulkan pemikiran pendapat perilaku 

kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan luar biasa, 

dianggap keramat atau paling dikeramatkan dan dianggap suci, serta di sayangi 

atau ditakuti.33 

Menurut Emile Durkheim agama merupakan, sistem yang menyatu 

mengenai berbagai kepercayaan, dan peribadatan yang berkaitan dengan benda- 

benda sakral yaitu, katakanlah benda-benda yang terpisah dan yang terlarang. 

31Nur Annisa “Kepercayaan Terhadap Baju Rante di Desa Garing Kecematan Tompobulu 
Kabupaten Gowa” Skripsi, h. 17. 

32Erich From, dalam bukunya Psychoanaliysis and Religion, h. 508,( di kutip di skripsi Nur 
Annisa 2013“Kepercayaan Masyarakat Garing Terhadap Baju Rante”. 

33Hilman Adikusuma, Antropologi Agama Bagian I, Pendekatan Budaya Terhadap aliran 
Kepercayaan, agama Hindu, Buddha, Kong Huchu di Indonesia, h. 23. (di kutip di Skripsi Nur 
Annisa 2013 “ Kepercayaan Masyarakat Garing Terhadap Baju Rante” 
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Kepercayaan dan peribadatan yang mempersatuakan sema orang yang 

menganutnya kedalam suatau komunitas moral. 

Menurut Emile Durkheim dalam bukunya The Elementary froms of 

Religion Ous Life, berpendapat bahwa, semua keyakinan agama yang diketahui, 

baik yang sederhana maupun yang kompleks, memiliki satu ciri yang sama, 

semuanya berisikan suatu sistem penggolongan tentang segala seseuatu baik yang 

nyata maupun yang ideal mengenai apa yang dipikirkan oleh manusia kedalam 

dua kelas atau golongan yang saling bertentangan. 

Menurut M Revilli dalam buku sejarah agama mengatakan bahwa, agama 

merupakan daya penentu kehidupn manusia yaitu, sebuah ikatan yang  

menyatukan pikiran manusia dengan pikirsan misterius yang menguasai dunia dan 

diri yang dia sadari dan dengan hal-hal yang menimbulkan ketentraman bila 

terkait dengan hal tersebut. 

Elizabeth K. Nottingham dalam bukunya psikologi agama mengumukakan 

bahwa, agama adalah gejala yang begitu sering terdapat dimana-mana, dan agama 

berkaitan dengan usaha manusia, untuk mengukur dalamnya makna dari 

keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. 

Menurut Talal Asad agama merupakan identifikasi terhadap aksi, tanda, 

dan simbol tertentu sebagai sesuatu bersigfat keagamaan.34Berbagai devenisi 

diatas dapat disimpulkan mengenai agama dan kepercayaan masyarakat Rappoala 

yaitu kecenderungan batin manusia, untuk berhubungan kekutan dengan alam 

 
 
 

34Novizal Wendry “Menimbang Aagama Dalam Kategori Antropologi: Telaah Terhadap 
Pemikiran Talal Asad” (Intitude Agama Islam Negeri ImanBojol Pandang 2016), h. 192. 
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semesta, dalam mencari nilai dan makna yang berbeda samasekali dari apa yang 

di kenal dan dialami manusia.35 

2. Masyarakat Primitive 
 

Primitive berasal dari bahasa latin “primitives” berarti sederhana, bersifat 

seperti orang purbakala. Menurut Van Der Leeuw, primitive adalah susunan 

tertentu budi manusia suatu cara tertentu dalam mengalami dan mendekati dunia 

dan Tuhan, suatu cara tertentu terhadap segala kehidupan disekeliling dan suatu 

mentalitas atau sikap rohani yang tertentu. 

Masyarakat primitive menurut Dr. Harum HadiwijonoBahwa Masyarakat 

primitive menganggap dunia ini bukan sebgai suatu benda yang dapat menjadi alat 

atau bahan untuk perbuatannya, malah ia mengaggap dirinya sendiri sebagai salah 

satu subjek. Jika menurut masyarakat modern benda-benda dapat dipergunakan, 

lain halnya dengan masyarakat primitive, bagi orang primitive benda-benda 

tersebut seperti dengan mereka (makhluk). Sehingga harus di hormati dan dihargai 

kekuatan dan kemampuannya.36 

Anize M. M. Hoogvelt dalam bukunya “Sosiologi Masyarakat Sedang 

Brekembang” mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat itu melalui tiga 

tingkatan utama, yaitu: primitif, ittermediate, dan modern. Ketiga tingkatan utama 

tersebut dijabarkan lagi dalam apa yang disebut sebagai subklasifikasi evolusi 

sosial sehingga menjafdi lima tingkatan dengan contoh masing-masing yaitu: 

a. Masyarakat Primitive (Masyarakat Aborigin Australia) 
 

b. Masyarakat Kuno (Kekaisaran Mesopotamia dan Mesir Kuno) 
 

35Rahmawita, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ere Bambang”,h. 11-13. 
36Irwansyah “Pandangan Islam Terhadap Konsep Ketuhanan Dalam Agama Primitif” 

(Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), Penelitian h. 7-14. 
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c. Masyarakat Historis (Cina, India, dan Kesultanan Islam) 
 

d. Masyarakat Seebed (Israel dan Yunani) 
 

e. Masyarakat Modern (Amerika Serikat, Uni Soviet, Eropa, dan Jepang) 
 

Sedangkan menurut Selo Sumardjan dengan berdasarkan diri pada struktur 

sosial budaya dan masyarakat. Mengklasifikasikan masyarakat primitive menjadi 

tiga karakteristik yaitu: 

1. Masyarakat dengan strukrut sosial dan kebudayaan yang sederhana. 
 

2. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya 
 

3. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra-modern atau 

modern.37 

3. Ciri-ciri Keagamaan Masyarakat Primitive 
 

a. Mudah mensakralkan objek tertentu 
 

Masyarakat primitive mempunyai ciri yaitu mudah mensakralkan 

objek, artinya masyarakat primitive memandang sakral pada suatu yang 

menurut mereka mengandung kemanfaatan, kebaikan, atau bencana.38 

b. Sikap hidup yang serba magis 
 

Masyarakat primitive yang kehidupannya selalu dihubungkan 

dengan hal-hal gaib. Masyarakat primitive beranggapan bahwa setiap 

peristiwa dipengaruhi oleh kekuatan gaib sehingga senantiasa 

membangun mitis-mitos tertentu guna menjelaskan peristiwa tersebut.39 

c. Hidup penuh dengan upacara keagamaan 
 

37M. Syamsuddin, Jurnal “Hukum Pada Masyarakat Tradisional Dan Kemungkinan 
Pengembangan Bagi Hukum Indonesia Modern” , h. 72-74. 

38Agus Mauluddin, jurnal “Sistem Kepercayaan Masyarakat Primitif”, Peneliti di CIC 
Institute of Rural and Urban Studies. 

39Nur Annisa, ” Mistisisme Masyarakat Makassar” , h. 24. 
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Masyarakat primitive hidup yang penuh dengan upaca keagamaan, 

ketika tiba musim panen diladang, masyarakat primitive tidak 

menganggap hal sepele hal tersebut . mereka akan mengadakan upaca 

agar kekuatan gaib seta roh-roh yang berada disekitar mereka tidak 

menganggu.40 

d. Pandangan tentang alam semesta 
 

Masyarakat primitive menganggap alam sebagai subjek. Yang 

artinya, alam seakan-akan mempunyai jiwa makhluk berpribadi, dan 

menempatkan alam sebagai subjek atau “personal”. Berbeda dengan 

masyarakat modern yang menganggap alam sebagai objek. Maksudnya, 

manusia menempatkan alam bukan suatu yang memiliki jiwa. Manusia 

modern meyakini antara manusia dengan alam terdapatnya simbiosis 

mutualisme. Akan tetapin mereka tidak memandang bahwa alam itu 

makhluk yang berpribadi, memiliki jiwa dan lain-lain.41 

4. Asal usul kepercayaan masyarakat primitive 
 

Sejarah agama telah mencapai usia yang sama dengan sejarah manusia. 

Ahli-ahli genetika dan antropologi telah menyimpulakn bersama bukti-bukti 

ilmiah menunjukkan (homo sapiens) manusia berasal dari populasi kecil di Afrika 

dan kemudian berimigrasi dari sena keseluruh muka bumi, yang disebut dengan 

teori Out of Afrika. 42 

 

 
40Nur Annisa, ” Mistisisme Masyarakat Makassar” , h. 25. 
41Agus Mauluddin, jurnal “Sistem Kepercayaan Masyarakat Primitif”, Peneliti di CIC 

Institute of Rural and Urban Studies 
42Nur Annisa “Kepercayaan Terhadap Baju Rante di Desa Garing Kecematan Tompobulu 

Kabupaten Gowa” Skripsi, h. 21. 
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Kita ketahui bahwa persepsi agama-agama semitik khususnya Islam sangat 

jelas bahwa manusia pertama yakni Adam dan Istrinya Hawa adalah orang-orang 

yang menyembah Tuhan serta sadar akan adanya sang pencipta yakni Allah swt. 

Mengenai beberapa pemikiran mengenai suatu kepercayaan yang 

diungkapkan melalui penghambaan diri, para pakar agama telah mencatatnya dan 

merumuskan dalam berbagai teori sesuai dengan pendekatan dan latar belakang 

ilmunya.43 

Menurut Muller masyarakat primitive pada kala itu lebih menyukai cerita- 

cerita mistis daripada membentuk suatu agama alam brdasarkan berdasarkan 

inspirasi dan persepsi indah tentang yang tak terbatas seperti setiap fajar mulai 

hilang dengan terbitnya matahari, maka masyarakat waktu itu mulai membuat 

cerita khayalan tentang Dewi Fajar yang sedang sekarat ditangan Dewa Apollo. 

Dengan proses yang agak janggal seperti ini yang oleh Muller di sebut “Penyakit 

Bahasa”, kata-kata yang pada awalnya bertujuan mendeskripsikan alam dan 

mengisyaratkan suatu kekuatan yang ada dibalik alam dan mengisyaratkan suatu 

kekuatan yang ada dibalik alam, terdistorsimenjadi bentuk cerita-cerita rekaan 

tentang Dewa-Dewi, lengkap dengan dongeng tentang kejahatan dan petualangan- 

petualagannya.44 

Menurut Tylor hubungan antara basis rasional pemikiran dan evolusi 

sosial dapat dilihat dari setiap aspek kebudayaan manusia, contoh yang paling 

tepat menurut Tylor adalah menggunakan magis, yang bisa ditemukan dalam 

 
 

43Nur Annisa 2013“Kepercayaan MAsyarakat Garing Terhadap Baju Rante”. h. 23-24. 
44Daniel L.Pals, Seven Theories of Religion, terj. Inyiak Ridwan Muzir, “Dekontruksi 

Kebenaran: Kritik Tujuh Teori Agama”Yogyakarta 2001, h. 27. 
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setiap masyarakat primitive. Magis didasarkan pada gabungan ide-ide, satu 

kecenderungan “yang terletak di dasar rasio manusia”.45 

Masyarakat primitive masih menganut kepercayaan animisme dinamisme. 

Mereka menganggap bahwa, sebagian alam mengandung kekuatan gaib. Sehingga 

kebutuhan dan pemecahan masalahpun melalui langka-langkah rasional. Salah 

satunya sesajen, untuk mengendalikan dan menundukkan kekuatan-kekuatan gaib 

yang dipandang sebagai sumber segala kejadian.46 

D. Teori Fungsionalisme Struktural 
 

Teori fungsionalisme struktural pertama kali dikembangkan dan 

dipopulerkan oleh Talcott Parsons yaitu tokoh sosiolog kontemporer dari Amerika 

yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang 

menyangkut fungsi dan prosesnya. Teori fungsionalisme struktural yang dibangun 

Talcott Parsons dan dipengaruhi oleh para sosiolog Eropa menyebabkan teorinya 

itu bersifat empiris, positivistis dan ideal. Pandangannya tentang tindakan  

manusia itu bersifat voluntaristik artinya, karena tindakan itu didasarkan pada 

dorongan kemauan dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang telah 

disepakati. Tindakan individu, manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana 

atau alat dan tujuan yang akan dicapai dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi- 

kondisi dan apa yang telah dipilih dikendalikan oleh nilai dan norma. 

Menurut teori fungsional struktural masyarakat merupakan sistem-sistem 

sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling menyatu 

 

45Daniel L.Pals, Seven Theories of Religion, terj. Inyiak Ridwan Muzir,“Dekontruksi 
Kebenaran: Kritik Tujuh Teori Agama”Yogyakarta 2001, h. 32. 

46Sutomo, Jurnal “Agama Dalam Arus Post-Modern”, di unggah oleh Bee Afrianti Rita, 
http//id.scribd.com/doc/287924961/agama-primitif-docx. 
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dalam keseimbangan perubahan yang terjadi dalam suatu bagian akan membawa 

perubahan pada bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur 

dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain termasuk juga fungsional 

terhadap perubahan pada perilaku dalam masyarakat dan sebaliknya apabila tidak 

fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. 

Para penganut teori fungsional cenderung menekankan pada sumbangan 

suatu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu, sedikit 

mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau sistem ini dapat beroperasi 

menentang fungsi-fungsi lainya dalam suatu sistem sosial. Penganut teori 

fungsional stuktural memusatkan perhatiannya pada fungsi dari satu fakta sosial 

terhadap fakta sosial lainnya. 



 

 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 

1. Jenis Penelitian 
 

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif dengan tujuan menggambarkan mistisisme masyarakat Makassar 

khususnya di Desa Rappoala Kecematan Tompobulu Kabupaten Gowa. 

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial 

keagamaan dengan variable pengamatan secara langsung yang sudah di tentukan 

secara jelas, sistematis, factual, akurat dan spesifik.Penelitian deskriptif dan 

kualitatif lebih menekankan pada keaslian dan tidak bertolak dari teori saja 

melainkan dari fakta sebagaimana adanya dilapangan. Dengan kata lain, 

menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau 

masyarakat tertentu. 

2. Lokasi Penelitian 
 

Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Desa 

Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. 

B. Metode Pendekatan 
 

1. Pendekatan Sosiologis 
 

Pendekatan sosiologi dibutuhkan untuk mengetahui pola interaksi 

masyarakat Rappoala. Pendekatan sosiologi digunakan untuk berintraksi 

dengan informan agar mendapat informasi atau data.  Pendekatan 

sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan 
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masyarakat lengkap dengan sktruktur, lapisan serta berbagai gejala sosial 

lainnya yang saling berkaitan.47 

2. Pendekatan Historis 
 

Pendekatan historis adalah menghimpun data dari peristiwa- 

peristiwa yang terkait dengan kepercayaan masyarakat Desa Rappoala 

terhadap Parakang. 

3. Pendekatan Antropologi 
 
 

Pendekatan antropologi berusaha memahami situasi masyarakat, 

Khususnya masyarakat Desa Rappoala, guna memperoleh data konkrit 

mengenai seluk-beluk adat-istiadat. 

C. Sumber Data 
 

1. Sumber Data Primer 
 

Data primer, yaitu data empiric yang diperoleh dari informan 

penelitian dan hasil observasi. Hal ini ditetapkan secara purposive 

sampling yaitu informan yang sengaja dipilih tau yang mengetahui 

dengan pasti permasalahan yang akan diteliti. 

2. Sumber Data Sekunder 
 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan bacaan 

berupa skripsi, jurnal-jurnal, buku-buku sosial, artikel, yang terkait 

dengan judul skripsi dan berbagai hasil pnelitian terkait serta data yang 

diperoleh dari dekomentasi. 

 
 
 

47M Hajir Nonci, Sosiologi Agama, (Makassar: Alauddin UIN Perss, 2014), h. 13. 
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D. Tekhnik Pengumpulan Data 
 

1. Observasi 
 

Observasi yaitu mengamati secara langsung bagaimana bentuk- 

bentuk ritual yang dilakukan oleh masyarakat Rappoala terhadap 

kepercayaan Parakang. Pada pengertian ini kegiatan observasi digunakan 

hanya untuk mengamati pola perilaku manusia pada situasi tertentu untuk 

mendapatkan informasi tentang fenomena yang menarik. 

2. Wawancara (Interview) 
 

Wawancara (Interview), yaitu tekhnik pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab kepada berbagai kalangan informan dari 

masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, pemerintah setempat dan para 

masyarakat di Desa Rappoala untuk menggali informasi yang lebih 

mendalam, yang berhubungan dengan realitas kepercayaan terhadap 

Parakang di Desa Rappoala Kec. Tompobulu Kab. Gowa. 

3. Dekomentasi 
 

Pengumpulan informasi dalam bidang pengetahuan, pada penelitian 

ini penulis menggunakan kamera, rekaman, dan alat tulis untuk membantu 

mengumpulkan data-data. 

E. Penentuan Informan 
 

Penetuan informan menggunakan purposive sampling yaitu masyarakat yang 

mengetahui tentang kepercayaan parakang. 
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F. Teknik Penarikan Sampel 
 

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan yang ditentukan oleh 

peneliti sendiri. 

G. Teknik Analisis Data 
 

Teknik analisis data yang tersedia, penulis menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi data yaitu data yang diperoleh ditempat penelitian langsung 

dirinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data, lalu laporan- 

laporan tersebut direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang 

sesuai focus penelitian. 

2. Penyajian data, yaitu penyajian kesimpulan informasi sistematis yang 

member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data-data yang telah diperoleh. 



 

 

 
 

BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Kabupaten Gowa 
 

Gambar 1.1 Peta wilayah Kabupaten Gowa 
 

Kabupaten Gowa merupakan Kabupaten yang memiliki wilayah yang 

cukup luas dari pada Kabupaten lainnya dimana Kabupaten Gowa berada pada 

12°38.16’ Bujur Timur dari ibu kota Jakarta dan 5°33.6’ Bujur Timur dari Kutub 

Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19’ hingga 

13°15.17’ Bujur Timur dan 5°5’ hingga 5°34.7’ Lintang Selatan dari Jakarta. 

Kabupaten Gowa dengan ibu kota Sungguminasa dan berada di Provinsi Sulawesi 

Selatan, karena wilayahnya cukup luas sehingga berdekatan dengan tujuh 

kabupaten lainnya, yakni dari arah utara Kabupaten Gowa berdekatan dan 
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dihimpit dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Dari sebelah timur 

dibatasi oleh Kabupaten Sinjai, Bulukumba serta Bantaeng, sedangkan dari arah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan dari arah 

Barat berdekatan dengan ibu kota Provinsi dan Kabupaten Takalar. 

Kabupaten Gowa memiliki luas daerah yang sangat luas dibandingkan kabupaten 

lainnya dan memiliki wilayah yang terdiri dari dataran rendah hingga dataran 

tinggi dimana luas wilayahnya pada tahun 2017 adalah sekitar 1.883,32 km2 atau 

sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah 

penduduk sebesar 752.896 jiwa dengan sebaran penduduk 400 jiwa/km2 . 

Kabupaten Gowa memiliki 18 Kecamatan, 46 Kelurahan dan 121 Desa. Dari total 

luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai tingkat kemiringan tanah di atas 40 

derajat, yaitu pada daerah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, 

Bontolempangan, Biringbulu dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah 

yang sebahagian besar berupa dataran tinggi dan pegunungan, wilayah Kabupaten 

Gowa dilalui oleh lima belas sungai yakni sungai besar dan kecil yang sangat 

berpotensi sebagai sumber tenaga listrik dan pengairan pertanian dan persawahan. 

Salah satu diantaranya sungai terbesar di Selawesi Selatan adalah sungai 42 

Jeneberang yang terletak di Bili-Bili dengan luas 881 Km dan memiliki panjang 

90 Km. 

1. Kondisi Meteorologi 
 

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa 

dikenal dengan dua musim kamarau dan hujan. Musim kamarau berlangsung pada 
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bulan Desember hingga Maret.Keadaan ini berarti setiap setengah tahun setelah 

melewati masa peralihan, yaitu bulan April - Mei dan Oktober - November. Curah 

hujan di Kabupaten Gowa dipengaruhi keadan iklim, keadaan geografi dan 

perputaran/pertemuan arus udara.Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam. 

Catatan curah hujan tertinggi yang di pantau oleh beberapa stasiun/pos 

pengamatan terjadi pada bulan Januari yang mencapai rata-rata 710 mm, 

sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli-September yang bisa 

dikatakan hampir tidak ada hujan. 

2. Struktur Penduduk 
 

Menurut Mata Pencaharian Jumlah penduduk menurut angkatan kerja di 

Kabupaten Gowa pada tahun 2011 berjumlah 298.089 jiwa yang terdiri dari laki- 

laki berjumlah 188.640 jiwa dan perempuan dengan jumlah 109.449 jiwa. Dari 

seluruh angkatan kerja yang berjumlah 298.089 jiwa, terdapat 178.012 jiwa laki- 

laki yang bekerja dan 10.628 jiwa laki-laki yang mencari pekerjaan. Sedangkan 

jumlah seluruh penduduk perempuan yang bekerja adalah sebanyak 99.048 jiwa 

dan yang mencari pekerjaan sebanyak 10.401 jiwa. 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Komposisi penduduk menurut tingkat 

pendidikan secara tidak langsung dapat menjadi indikator tingkat kesejahteraan 

dan kualitas sumber daya manusia suatu wilayah. 

3. Geologi 

 
Struktur geologi batuan Kabupaten Gowa yang memiliki karakteristik 

geologi yang kompleks dicirikan oleh adanya jenis satuan batuan yang bervariasi 

akibat pengaruh struktur geologi. Beberapa jenis batuan yang dapat ditemukan di 
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Kabupaten Gowa pada umumnya antara lain: batuan epiklastik gunungapi 

(batupasir andesitan, batulanau, konglomerat dan breksi batugamping kelabu 

hingga putih berupa lensa-lensa besar batugamping terumbu batupasir hijau, 

grewake, napal, batulempung dan tuf, sisipan lava bersisipan andesit-basal, 

batupasir, konglomerat, tufa, batulanau, batulempung, batugamping, napal 

batusabak, kuarsit, filit, batupasir kuarsa malih, batulanau malih dan pualam, 

setempat batulempung malih granit, granodiorit, riolit, diorit, dan aplit hasil erupsi 

parasit konglomerat, sedikit batupasir glokonit dan serpih lava andesit dan basal, 

dan latit kuarsa lava, breksi, tufa, konglomerat napal diselingi batulanau 

gampingan dan batupasir gampingan napal, kalkarenit, batugamping koral 

bersisipan dengan tuf dan batupasir, setempat dengan konglomerat serpih coklat 

kemerahan, sepi napalan kelabu, batugamping, batupasir kuarsa, konglomerat, 

batugamping dan setempat batubara. 

 
4. Hidrologi 

 
Keadaan Hidrologi di Kabupaten Gowa umumnya dipengaruhi oleh 

sumber air yang berasal dari Sungai Saddang dan anak sungai serta mata air 

dengan debit yang bervariasi. Hulu Sungai Saddang yang merupakan sungai 

terpanjang di Sulawesi Selatan merupakan satu daerah aliran sungai (DAS) 

Jeneberang berada di Kabupaten Gowa merupakan sumber air bersih dan 

pertanian di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Disatu sisi keberadaan 

sungai-sungai tersebut sangat potensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata , 

misalnya arum jeram dan wisata rafting. Kondisi hidrologi Kabupaten Gowa 

secara umum adalah sebagai berikut; Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat 

pada kedalaman 40-100 meter. Air permukaan, air permukaan pada umumnya 
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berupa sungai dan genangangenangan. Dalam hal ini, hidrologi di Kabupaten 

Gowa untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan 

kelestariannya harus tetap dijaga. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Gowa 

selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh 

beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. 

Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya. Potensi 

sumberdaya air di wilayah Kabupaten Gowa yang telah termanfaatkan oleh 

penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber 

dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah 

dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata 

air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan 

air melalui pengeboran. Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok 

penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya 

terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. 

Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya 

penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (artesis), air permukaan 

dan mata air yang bersumber dari pegunungan. 

B. Kecamatan Tompobulu 

Tabel 1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah Kecamatan Tompobulu 

Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2019 

No Desa/Kelura 

han 

 
Sebagian 

Besar 
Wilayah 

Utara Timur Selatan Barat 
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1. 
Garing Dataran Malakaji Bontobud 

dung 
Kec. 

Biringbul 
u 

Datara 

2. 
 

Bontobuddun 
g 

Dataran Malakaji Tanete Kab. 
jeneponto 

Garing 

3. 
 

Tanete 
Dataran Cikoro Kab. 

Jeneponto 
Kab. 

Jeneponto 
Bontob 
uddung 

4. 
 

Cikoro 
Lereng Kab. 

Sinjai 
Kab. 

Jeneponto 
Malakaji Rappol 

emba 

5. 
 

Rappolemba 
Lereng Kab. 

Sinjai 
Cikoro Malakaji Rappoa 

la 

6. 
 

Rappoala 
 

Lereng 
Kec. 

Tinggim 
oncong 

Rappolem 
ba 

Bontolem 
pangang 

Kec. 
Biringb 

ulu 

7. 
Malakaji Dataran Cikoro Bontobud 

dung 
Datara Rappoa 

la 

8. 
Datara Dataran Malakaji Garing Kec. 

Biringbul 
u 

Kec.Bir 
ingbulu 

 

 
Tabel 1.2 Kondisi Geografis (Topografi) Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Tompobulu Tahun 2019 

No Desa/Kelura 

han 

 
Pantai Lembah Puncak Dataran Hutan 

1.  
Garing 

 
- 

 
√ 

 
- 

 
√ 

 
- 

2.  
Bontobuddun 

g 

-  
- 

 
- 

 
√ 

 
- 

3.  
Tanete 

 
- 

 
- 

 
- 

 
√ 

- 

4.  
Cikoro 

-  
- 

 
√ 

 
- 

 
√ 

5.  
Rappolemba 

 
- 

 
- 

 
√ 

 
- 

√ 

6.  
Rappoala 

 
- 

 
- 

 
√ 

 
- 

 
√ 
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7. Malakaji  
- 

 
- 

 
- 

 
√ 

 
- 

8. Datara  
- 

 
- 

 
- 

 
√ 

 
- 

 

 
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di 

Kecamatan Tompobulu Tahun 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Desa Rappoala 

Desa Rappoala merupakan Desa hasil dari pemekaran Desa Rappolemba 

pada tahun 1985, Desa Rappoala adalah salah satu desa dari 6 desa dan 2 

kelurahan yang terletak sebelah utara diwilayah Kecamatan Tompobulu. 

Kata Rappoala pada dasarnya berasal dari kata “Rappo” dan “Ala”, 

“Rappo” berarti “buah pinang”, “Ala” berarti “Langka”. Artinya budaya 

masyarakat Desa Rappoala mempunyai adat tersendiri dimana dalam acara adat 

pinang merupakan salah satu bahan langka yang digunakan dalam acara-acara 

khusus misalnya: dalam pesta perkawinan, sunatan dan acara-acara hajatan 

lainnya. 

No Desa Laki-laki Perempuan Jumlah 
Rasio Jenis 

Kelamin 

1 Garing 1.774 1.951 3.725 91 

2 Bontobuddung 1.151 1.209 2.360 95 

3 Tanete 1.995 2.167 4.162 92 

4 Cikoro 2.341 2.396 4.737 98 

5 Rappolemba 2.415 2.597 5.012 93 

6 Rappoala 1.852 1.452 3.304 200 

7 Malakaji 2.082 2.317 4.399 90 

8 Datara 1.749 1.949 3.698 90 
 

Jumlah 15.359 16.038 31.397 849 
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Desa Rappoala berdiri sejak tahun 1985 yang meliputi 5 dusun, yaitu: 

Dusun Bulueng sebagai ibu kota Desa Rappoala, Dusun Garentong, Dusun 

Taipakkodong, Dusun Rappoala dan Dusun Kayumalle. 

Desa Rappoala pada tahun 1985 dipimpin oleh seorang Kepala Desa  

yang bernama Muhidin (1985-1998). Pada tahun 1999-2012 dipimpin Oleh 

H.Baharuddin.T, Bsc. Dg.Emba dan tahun 2012 sampai sekarang dipimpin oleh 

Syamsurisal, ST. Dg. Bulu. 

1. Letak Geografis 

Desa Rappoala Sejarah Geografis berada di ketinggian antara 800 – 1000 

mdpl (diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam 

pertahun antara 135 hari s/d 160 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 10 s/d 

25°C . 
Desa Rappoala secara umum terdiri dari daratan dan lembah yang 

mempunyai unsure tanah yang subur, kemiringan tanah secara umum di Desa 

Rappoala sekitar 15 s/d 45 .Untuk memenuhi kebutuhan akan air. Desa Rappoala 

memiliki beberapa sumber air yaitu dari sumur biasa mata air langsung dari 

pegunungan lompobattang dan sungai. Pemenuhan air untuk lahan pertanian 

bersumber dari air hujan dan air sungai dengan sistemirigasi pertanian. Sedangkan 

untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari menggunakan sumur dan mata air 

langsung dari pegunungan. 

Secara administrasi Desa Rappoala terletak di wilayah Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa, yang merupakan salah satu desa dari 6 desa dan 

kelurahan. Wilayah Desa Rappoala secara administrasi dibatasi oleh wilayah 

kecamatan serta desa/kelurahan tetangga. Secara administrasi desa, disebelah 

utara berbatasan dengan Gunung Lompo Battang, disebelah selatan berbatasan 
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dengan Desa Datara kelurahan Malakaji, disebelah barat berbatasan dengan Desa 

Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan dan disebelah timur berbatasan 

dengan Desa Rappolemba. Jarak dari ibukota kecamatan 27 km, dari ibukota 

kabupaten 78 km. Luas wilayah Desa Rappoala 20,96 yang terdiri dari, hutan 

Desa, hutan, seluas 386,87 ha, hutan masyarakat seluas 45,77 ha, sawah seluas 

457,57 ha, padang pengembalaan seluas 233,99 ha dan pemukiman seluas 37,77 

ha. Wilayah Desa Rappoala terdiri dari 5 (lima) dusun dan 12 RK serta 24 RT 

yaitu, wilayah Dusun Bulueng terdiridari 2 Rukun Keluarga (RK) dan 4 Rukun 

Tetangga (RT). Wilayah Dusun Garentong terdiri dari 2 Rukun Keluarga (RK) 

dan 4 Rukun Tetangga (RT) wilayah Dusun Taipakodong terdiri dari 3 Rukun 

Keluarga (RK) dan 6 (RukunTetangga). Wilayah Dusun Rappoala terdiri dari 3 

Rukun Keluarga (RK) dan 6 Rukun Tetangga (RT) dan terakhir wilayah Dusun 

Kayumalle terdiri dari 2 Rukun Keluarga (RK) dan 4 Rukun Tetangga (RT). 

2. Struktur Penduduk 
 

Berdasarkan data dari RPJMDES (Rencana Pembangunan jangka 6 tahun 

Desa) di dapatkan bahwa jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Desa 

Rappoala berjumlah 3.304 orang. 

Tabel 1.4 Struktur Penduduk dan Jumlah Peduduk Berdasarkan Data Dari 

Masing-Masing Dusun 
 
 
 

No Dusun Total 

1 Garentong 290 

2 Bulueng 374 
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3 Kayumalle 605 

4 Rappoala 536 

5 Taipakkodong 1.499 

 Jumlah 3.304 

Sumber Data: Kantor Desa Rappoala 2020 
 

3. Sarana Dan Prasana 

 
Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Desa Rappoala 

 
 
 

No Fasilitas Umum Jumlah 

1 Mesjid 5 

2 Mushollah 5 

3 SMP 1 

4 SD 1 

5 Lapangan 1 

6 Posyandu 2 

7 PAUD 1 

8 Embung 1 

9 Waduk 1 

Sumber Data: Kantor Desa Rappoala 2020 
 

4. Kondisi Pertanian 
 

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan 

manusia untuk menghasilkan bahan pangan bahan baku industri atau sumber 

energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber 
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daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai 

budidaya tanaman atau bercocok tanam. Bagian terbesar penduduk dunia bermata 

pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya 

menyumbang 4% dari PDB dunia. 

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang 

melibatkan pemanfaatan makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia 

untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit pertanian diartikan sebagai 

kegiatan pembudidayaan tanaman, usaha pertanian diberi nama khusus untuk 

subjek usaha tani tertentu. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan 

(biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar hutan. 

Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat 

dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan. Sektor-sektor ini memiliki arti 

yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi 

dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 

2002 bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 

44,3% penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total 

pendapatan domestik brut, pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan 

signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35.9% dari 

total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14.7% bagi GNP Indonesia 

(BPS, 2012). Fakta-fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai megasektor yang 

sangat vital bagi perekonomian Indonesia. 

Keanekaragaman hayati yang didukung dengan sebaran kondisi geografis 

berupa dataran rendah dan tinggi, limpahan sinar matahari dan intesitas curah 
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hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, serta keaneka 

ragaman jenis tanah memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis tanaman dan 

ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah sub tropis secara 

merata sepanjang tahun di Indonesia. Aneka ragam dan besarnya jumlah plasma 

nutfah tanaman dan hewan baik yang asli daerah tropis maupun komoditas 

introduksi yang sudah beradaptasi dengan iklim tropis. Di sisi lain merupakan 

sumber materi genetik yang dapat direkayasa untuk menghasilkan varietas dan 

klone tanaman unggul serta bangsa ternak. 

Selain itu faktor cuaca juga menentukan seberapa banyak hasil panen 

dalam bertani. Cuaca yang tidak menentu, seperti pergeseran musim hujan dan 

musim kemarau menyebabkan petani kesulitan dalam menetapkan waktu yang 

tepat untuk mengawali masa tanam, dengan benih beserta pupuk yang digunakan 

sehingga tanaman yang ditanam mengalami pertumbuhan yang tidak wajar dan 

mengakibatkan gagal panen. Peristiwa ini sering terjadi di hampir setiap daerah di 

Indonesia dan membuat petani yang miskin semakin miskin karena kegagalan 

panen tersebut. Diharapkan pemerintah juga memperhatikan nasib para petani 

yang sama memprihatinkannya dengan kondisi pertaniannya. Semestinya adanya 

penyuluhan dan pembekalan pengetahuan tentang pertanian kepada petani itu. 

Berikut ini gambaran mengenai aktivitas pertanian di Desa Rappoala yaitu 

masalah pertamanya adalah masih ada petani yang belum mengerti sistem 

teknologi pertanian, masih ada lahan yang tidak produktif kelompok tani belum 

berfungsi optimal penyuluhan pertanian bagian lapangan (PPL) di Desa tidak ada, 

penampung air (embung) belum ada. Pupuk kimia mahal sedang petani tidak 
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terampil membuat pupuk kompos. Ternak masih berkeliaran dan merusak 

tanaman karena tidak adanya PERDES yang mengatur. Vaksinasi ternak tidak 

teratur karena pengetahuan warga minim. 

Desa Rappoala sangat cocok untuk tanaman cokelat namun kekurangan 

bibit tanaman cokelat. Namun dari sederet masalah pertanian yang dialami oleh 

petani di Desa Rappoala pemerintah Desa telah memberikan solusi. 

untuk memecahkan masalah pertanian ini diantaranya adalah bimbingan tentang 

sistem pertanian yang difasilitasi oleh dinas pertanian, bimbingan  dalam 

mengolah lahan tidur menjadi lahan produktif, bimbingan kelompok tani dalam 

semua sistem, pengadaan penyuluhan lapangan dibidang pertanian, pengadaan 

penampungan air (embung) ditiap dusun, pelatihan pembuatan pupuk kompos, 

penyuluhan PERDES tentang ternak. Sosialisasi tentang pentingnya pemberian 

vaksinasi teratur pada ternak, dan pengadaan bibit cokelat, sehingga setiap 

masalah dalam bidang pertanian yang dihadapi oleh petani di Desa Rappoala telah 

mendapatkan solusi yang terbaik 

Penduduk Desa Rappoala bisa dikategorikan memiliki kelas ekonomi  

kelas menengah kebawah dengan mengandalkan profesi mereka sebagai petani. 

Mungkin inilah faktor utama yang menyebabkan kurangnya angka sarjana di Desa 

Rappoala dikarenakan lemahnya perekonomian sebagian besar warga Desa 

imbasnya sangat minimnya angka pendidikan dikarenakan mahalnya biaya 

pendidikan apalagi di bangku Universitas. 

Kondisi pertanian di Desa Rappoala sudah dapat dikategorikan diatas rata- 

rata apalagi Desa Rappoala memiliki kelompok tani yang cukup aktif, sehingga 
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para petani memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasi ataupun masalah 

pertanian yang sedang dialami oleh para petani di Desa Rappoala. Selain itu 

dengan aktifnya kelompok tani di Desa Rappoala menyebabkan mudahnya 

tersalurkan bantuan seperti pupuk, bibit, dan sebagainya dari pemerintah sehingga 

para petani lebih mudah lagi untuk meningkatkan kualitas tanamannya dan tetu 

saja akan menjanjikan hasil yang maksimal juga ketika tanamannya dirawat 

ataupun dipupuk dengan sebaik-baiknya. 

Permasalahan lainnya dalam bidang pertanian adalah para petani masih 

kurang memahami tentang pemanfaatan pupuk kompos sehingga, kebanyakan 

petani terkendala di mahalnya harga pupuk sehingga banyak juga lahan tani yang 

masih kurang terawat dengan baik. Meskipun demikian pemerintah desa telah 

mengupayakan dengan mengadakan penyuluhan cara membuat pupuk kompos, 

akan tetapi meskipun demikian masih banyak juga petani yang msih kurang 

memahaminya akibatnya petani yang belum mengerti tentang pupuk kompos 

terkendala di pupuk imbasnya saat musim panen pera petani mendapatkan hasil 

yang kurang maksimal. Jika dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk dengan 

yang tidak dipupuk tentu saja yang dipupuk mendapatkan hasil yang lebih 

maksimal akibatnya berdampak lagi pada hasil keuangan yang diterima oleh para 

petani. 

Desa Rappoala memiliki sumber air yang melimpah, sehingga petani tidak 

kekurangan air sedikitpun sehingga, seluruh lahan pertanian di Desa Rappoala 

dapat teraliri. Sistem irigasi di Desa Rappoala sudah sangat baik terlihat dari lahan 

persawahan mereka yang subur dan tidak kekeringan karena air dari pegunungan 
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yang mengaliri Desa Rappoala tidak ada hentinya. Faktor inilah yang paling 

dibutuhkan oleh para petani untuk mengairi lahan sawah mereka sehingga, petani 

terhindar dari kekeringan, karena masalah kekeringan dapat teratasi dengan alami 

maka dari itu Rappoala dikatakan sebagai tempat produksi beras terbesar di 

kecamatan Tompobulu, karena para petani memanen beras yang melimpah setiap 

musim panen. Masalah pertanian yang sedang dialami oleh para petani di Desa 

Rappoala adalah masih kurangnya alat pembajak sawah modern (traktor) sehingga 

dalam proses pembajakan sawah masih mengandalkan tenaga hewan sehingga, 

membutuhkan proses yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan traktor. 

Selain lahan persawahan para petani juga mengelola lahan kopi dan bisa dikatakan 

kopi di Desa Rappoala memiliki hasil yang lumayan besar oleh karena itu, selain 

sebagai tempat produksi beras, Rappoala juga sebagai tempat memproduksi kopi. 

Rappoala yang merupakan desa yang kaya akan lahan pertanian sehingga, 

mayoritas penduduknya adalah seorang petani, dan dengan hasil bertaninya 

penduduk desa sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan kata lain 

mereka adalah petani yang sukses.48 

5. Pemetaan Aset 
 

 

Aset Fisik dan 

sumber daya 

1. Pasar 

Pasar di Desa Rappoala bertempat di dusun taipakoddong, 

pasar tersebut hanya satu kali dalam seminggu tepatnya, hari 

minggu saja pasar tersebut beroperasi. 
 

 
48Laporan KKN Angkatan 65 Uin Alauddin Makassar “Secarik Cerita diRappoala”, 2020, 

h. 16-42 
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2. Sekolah 

Sekolah di desa Rappoala terletak di dusun taipakkodong, 

dusun Bulueng dan dusun Rappoala. 

3. Puskesmas 

Puskesmas Desa Rappoala bertempat di dusun bulueng, 

puskesmas ini bersampingan dengan kantor desa. 

4. Jembatan 

Jembatan di Desa Rappoala yang menghubungkan antar 

dusun, semuanya dapat di gunakan dengan baik. 

5. Irigasi 

Irigasi di Desa tersebut sudah tertata dengan baik, disamping 

itu juga pengairan dari sawah juga sudah baik. 

6. Pertanian 

Pertanian biasanya menanan beras merah dan beras biasa. 

Pertanian di Desa Rappoala juga cukup subur, karena terlihat 

tanah yang cukup baik untuk pertumbuhan pertanian dan 

hasil pertanian di Desa Rappoala terkenal dengan penghasil 

beras di Gowa. 

7. Perkebunan 

Masyarakat Desa Rappoala mayoritas menanam jagung, 

tomat, cengkeh, kol, kopi dan lombok yang akan dijual 

kepada pedagang. 

8. Jalan 

Akses jalan Desa Rappoala sebagian sudah baik, namun 

terdapat beberapa bagian yang rusak apalagi tiba musim 

hujan akan menghalangi pengendara. 
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9. Potensi wisata alam (air terjun) 

Wisata alam di Desa Rappoala cukup tersembunyi, terdapat 

tiga air terjun, tepatnya di dusun kayumalle yang dinamakan 

air terjun barrasa. 

Aset Budaya 

dan Agama 

1. Peringatan Isra’ Mi’raj 

Tradisi Isra’ Mi’raj di Desa Rappoala biasanya, 

masyarakat membawa beraneka ragam makanan dan 

minuman yang akan dibawa ke masjid, setelah itu 

makanan tersebut di do’akan dalam istilah “dibacai- 

bacai”. Setelah seluruh makanan dibaca barulah 

masyarakat setempat menyantap hidangan tersebut 

Bersama-sama dan dibagikan. 

1. Ritual makan Bersama di hutan 

Masyarakat setempat di Desa Rappoala mempunyai tradisi 

saat sudah menikah, sedang sakit maupun masyarakat 

yang akan merantau. Mereka membawa makanan lalu 

makan bersama-sama yang bertujuan untuk meminta 

Panjang umur dan kesehatan. 

2. Wisata ceria 

Masyarakat Desa Rappoala saat menjelang memasuki 

bulan suci ramadan, mereka mengajak bepergian kesuatu 

tempat contohnya berwisata kepermandian dan lain 

sebagainya. 

3. Panai balanja 

Bagi orang Bugis Makassar tidak asing lagi mendengar 

istilah “panai balanja” yang dimana mempelai pria 
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membawa uang mahar untuk mempelai wanita. 

4. Mandi di sumur abadi 

Masyarakat Desa Rappoala mempercayai sebuah sumur 

atau sumber mata air, bahwasanya sumur ini pembawa 

berkah. Masyarakat setempat biasanya membawa calon 

pengantin mandi disana. 

Aset ekonomi Penghasilan dari bidang pertanian dan perkebunan 

masyarakat Rappoala cukup baik, mulai dari beras, sayur- 

sayuran, kopi, cengkeh dan lain sebagainnya. Mayoritas 

penduduk didesa tersebut bekerja sebagai petani. 

Berdasarkan observasi beberapa remaja perempuan juga 

memanfaatkan media sosial untuk berjualan online, baik itu 

baju, masker, daster dan lain sebagainnya. 

Asset modal 

social 

1. Rasa gotong royong 

Masyarakat Desa Rappoala sangat menjunjung tinggi rasa 

kekeluargaan, sehingga apabila terdapat pekerjaan yang 

memerlukan orang banyak atau bantuan yang membutuhkan 

tenaga banyak maka, masyarakat disana dengan senang hati 

akan bergotong royong untuk membantu. 

2. Interaksi social 

Masyarakat Rappoala sangat ramah, baik orang yang dikenal 

maupun tidak, sehingga tercipta interaksi yang baik. 

3. Organisasi profesional 

Struktur perangkat Desa Rappoala sistemnya sangat 

professional, baik itu perempuan maupun laki-laki, sangat 
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patuh terhadap pemimpinnya. 

 
 

D. Asal Usul Munculnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Parakang di Desa 

Rappoala 

Hampir setiap manusia sadar bahwa terdapat suatu alam, yang tak 

tampak dan berada di luar batas nalar manusia. Dunia itu, adalah dunia 

supranatural atau alam gaib. Berbagai budaya dan serta kepercayaan yang 

menganut bahwa dunia gaib, dihuni oleh aneka makhluk serta kekuatan yang tidak 

dapat dikuasai oleh manusia dengan cara yang tidak lazim. Oleh karena itu, dunia 

gaib pada dasarnya ditakuti oleh manusia.49 

Kepercayaan atau keyakinan secara khusus mengandung banyak sub- 

unsur. Dalam rangka ini para ahli antropolagi biasanya menaruh perhatian 

terhadap konsepsi tentang dewa-dewa yang baik maupun yang jahat. Sifat-sifat 

dan tanda dewa-dewa, konsepsi tentang makhul halus lainnya, seperti roh-roh 

leleuhur, roh-roh lain yang baik maupun yang jahat.50 

Masyarakat indonesia terkhusus masyarkat pedalaman yang masih sangat 

menganut paham dogmatis terhadap kepercayaan supranatural dan gaib. Seperti 

halnya kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Rappoala terhadap adanya 

makhluk gaib yang bernama “Parakang”. 

Parakang adalah makhluk jadi-jadian yang berubah wujud menjadi apa 

saja yang dikehendakinya. Secara etimologi, parakang berasal dari kata kerja 

bahasa Makassar yaitu “a’rakang” yang artinya “merampok” atau mengambil 

49 Koentjaraningrat, Pengatntar Antropologi; Pokok-pokok Etnografi II, h.203 
50 Eka Kurnia Firmansyah dan Nurina Dyah Putrisari Jurnal (Sistem Religi dan 

Kepercayaan Kampung Adat Kuta) h.237. 
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hari, pada tanggal 20 Mei 2021. 

 

 

 
 
 
 
 

suatu yang bukan miliknya, secar paksa. Jika permpok mengambil barang-barang 

yang berupa benda-benda berharga secara paksa, Lain halnya dengan parakang. 

Parakang akan mengambil nyawa seseorang dengan paksa. Menurut masyarakat 

Desa Rappoala, Parakang merupakan manusia yang akan berubah wujud apabila 

akan memangsa korbannya. 

Sejarah asal-usul parakang masih menjadi misteri dikalangan masyarakat 

Rappoala, tidak ada yang tahu pasti kapan munculnya dan siapa yang 

memunculkan kepercayaan terhadap parakang. Masyarakat setempat hanya 

percaya bahwa kepercayaan terhadap parakang ini sudah ada pada zaman nenek 

moyang mereka. Seperti yang dikatakan narasumber Dg Sattu (nama samaran) 

bahwa: 

“anu tena niak anggisengi injo mae sikuranna na niak ampatappaki niakna 
parakang, anu sallo dudumo nakke saja inne tau toa di desayya anne na 
tena kuissengi kunggi nai pakaramulai appatappaki niakna parakang” 

Artinya: 
“tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan munculnya kepercayaan 
parakang, saya saja sebagai orang yang sudah tua di Desa ini tidak 
mengetahui asal-usul munculnya parakang”.51 

Begitupun menurut narasumber Dg Murni (nama samaran) bahwa: 
 

”Parakang injo anu sannakmo sallona ditappaki tau kinnea mae 
rikampongga, mangka tena di issengi kunggi nai paramulai i, ka anu 
pakinnea intu tena di issengi kitte inne mae di pitappaki tommi ka carita 
asengji.” 

Artinya: 
“kepercayaan soal parakang itu sudah sangat lama muncul di desa ini, 
tetapi tidak ada yang tahu pasti kapan munculnya. Karena hal  yang seperti 

 
 
 
 

51Dg Sattu, (75 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa Rappoala siang 
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hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 

 

 

 
 
 
 
 

ini tidak ada yang tahu siapa yang memulai memunculkan kepercayaan, 
karena kita hanya mendegar dari berbagai cerita saja”.52 

Begitupun dengan anggapan narasumber Dg Ti’no (nama samaran) bahwa: 
 

“kepercayaan mae riparakangga inne kammai tradsi turung-temurungi, 
yang nacarita tau toa-toayya, tena tong diissengi kunggi naipakaramulai 
inne patappaka mae riparakang”. 

Artinya: 
“kepercayaan terhadap parakang ini seperti tradisi yang turun-temurun 
yang didapatkan oleh cerita orang tua terdahulu. Jadi kita tidak tahu asal- 
usul kepercayaan ini muncul”.53 

 
Lain halnya dengan Dg Juma (nama samaran) yang mengatakan bahwa: 

 
“nakke tappakka di parakang kabiasa punna mae a assanro, biasa a na 
pawwang kunggi niak intu parakanggang di rampi’ ballaknu” 

Artinya: 
saya percaya parakang karena biasa ketika saya pergi assanro (berobat), 
biasa saya ditanya oleh sanro itu.54 

 
Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat Desa 

Rappoala terhadap Parakang sudah ada pada zaman nenek moyang mereka, tidak 

ada yang tahu pasti kapan munculnya, yang jelas sudah ada sejak dulu dan 

menjadi doktrin di kalangan masyarakat. Selain itu kepercayaan parakang juga 

didukung oleh, cerita-cerita dari para “Sanro”, (orang pintar/ dukun) yang ketika 

ada yang terjadi suatu kejanggalan atau seseorang yang meninggal ketika 

melahirkan atau seorang yang memiliki penyakit yang parah, mereka mengatakan 

bahwa penyebabnya adalah dikarenakan mereka dimakan oleh Parakang. Sebab 

 

 
52Dg Murni, (40 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa Rappoala siang 

hari, pada tanggal 20 Mei 2021. 
53Dg Ti’no, (62 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa Rappoala siang 

hari, pada tanggal 20 Mei 2021 
54Dg Juma, (68 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa Rappoala sore 
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jika seseorang meninggal secara tidak lazim dan penyakit tambah parah itu 

dikarenakan dinganggunya oleh makhluk jadi-jadian yang dinamakan parakang. 

E. Pandangan Masyarakat Rappoala Terhadap Parakang 

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem 

tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama serta, mengarah 

pada kehidupan kolektif. 

Menurut Phil Astrid S. Susanto Masyarakat atau Society merupakan manusia 

sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang- 

ulang. Sedangkan menurut Dannerius Sinaga masyarakat merupakan orang yang 

menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling 

berhubungan sebagai suatu usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan 

sosial melalui perasaan soladiritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun 

kebudayaan yang sama. 

Pandangan masyarakat Desa Rappoala terhadap parakang terbagi menjadi 

dua, yaitu: ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya 

a. Masyarakat yang percaya parakang 

Seperti yang diungkapkan oleh Dg Masang (nama samaran) selaku bapak 

RT (71) di Dusun Bulueng bahwa dirinya percaya jika parakang itu ada, sebab 

beliau adalah salah satu saksi mata dari keganasan parakang. Dg Masang 

mengatakan bahwa ia pernah melihat seorang teman yang di “lagai” (diterkam / 

diganggu) oleh parakang. Ia mengisahkan pada saat itu, saat ia masih muda ia 

sering pergi “aklembara’ korong” (membawa panci di atas pundak) berkeliling 

Desa bahkan sering kali melintasi Desa-desa tetangga hanya untuk 

mempromosikan barang dagangannya. Dg Masang mengatakan bahwa pada saat 

itu langit tampak cerah, matahari bersinar terik, kulit kaki terasa akan melepuh 

karena panasnya aspal yang terbuat dari kulit kemiri yang keras dan tajam. Dg 
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55Dg Masang, (75 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa Rappoala sore 
hari, pada tanggal 26 Mei 2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Masang dan temannya sebut saja Dg Juma’(nama samaran) beristirahat  

dibungung bo’ni (sumur yang dinamakn sumur bo’ni), pada saat itu dg Juma’ 

dilagai (Diterkkam/diganggu) oleh parakang. Dg Masang mengatakan bahwa 

parakang itu belum sempat Ammalisi (berubah wujud/menjelma) tetapi parakang 

itu sudah menerkam Dg Juma’ dengan brutal, punggung dg juma’pun tidak luput 

dari cakaran-cakaran parakang, bau anyir menyeruak, darah segar mengucur deras 

dipunggung Dg juma’. Pada saat Dg Masang akan menolong Dg Juma’ parakang 

itu sudah kabur tanpa jejak.55 

Berita penyerangan tersebutpun kemudian tersebar luas dipenjuru Desa, 

bahkan dikampung sebelah ikut hangat memperbincangkan kejadian tersebut, 

alhasil masyarakat takut untuk lewat dijalan tersebut apalagi akan pergi ke 

Bungung Bo’ni alhasil Bungung Bo’ni jadi terbengkalai pada saat itu, tetapi 

seiring dengan berjalannya waktu masyarakat setempat telah kembali memakai 

Bungung Bo’ni lagi. 

Tidak jauh berbeda dengan cerita Dg Saha’, (nama samaran) bahwa 

keluarganya pernah mate manak (meninggal saat melahirkan) tidak lain tidak 

bukan itu karena perbuatan parakang. Konon katanya salah satu mangsa kesukaan 

parakang adalah orang yang melahirkan. Parakang akan ammannang rawa 

sonrong (terdiam di bawah pembuangan air kotor) menunggu saat-saat tepat untuk 

memangsa korbannya. Dg Saha’ mengisahkan bahwa saat malam ketika jarum 

jam menunjukkan pukul delapan lewat, ia melihat seseorang dibawah Sonrong 

ponakannya, orang itu tampak mencari sesuatu di bawah genangan air kotor. 

Karena Dg Saha’ dilanda ketakutan, iapun berlari sekencang-kencangnya, bahkan 

saat itu senternya terlembar entah dimana saking takutnya. 
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56Dg Saha’, (37 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa Rappoala siang 
hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Penulis sempat bertanya pada Dg saha’ mengapa ia sangat yakin bahwa 

yang dilihat dibawah sonrong itu adalah parakang, Dg Saha’ pun mengatakan 

bahwa: 

 
“Inai na mange ri rawapaccerannga, apalaniboya, lamaei akboya sendok 
ammakbung. Hahaha.... Anu banggi pole. Punna pale niak naboya, 
angguratala anggerang sentere”. 

Artinya: 
siapa yang akan pergi dibawah genangan air kotor, apa yang mau dicari? 
Mau pergi cari sendok yang jatuh? Hahahaha apalagi sudah malam. 
Itupun kalau memang mau mencari sesuatu kenapa dia tidak membawa 
senter.56 

 
Pernyataan Dg Saha’ cukup masuk akal untuk lebih meyakinkan dirinya 

bahwa itu adalah parakang. 

Parakang tidak memandang kapan akan berkeliaran, tidak hanya malam, 

saat siangpun parakang dapat berkeliaran dengan bebas. Menurut masyarakat 

Desa Rappoala, parakang memang sangat cerdas biasanya sebelum memangsa 

korbannya, terlebih dahulu ia akan membuat sikorban takbangka(kaget) dengan 

cara ampakammallaki (menakut-nakuti) dengan cara merubah wujud menjadi 

berbagai macam bentuk. Ada yang seperti kucing, anjing, kambing, pohon pisang 

bahkan Dg Maya (nama samaran) mengaku pernah melihat bentuknya yang 

seperti kuntilanak seperti halnya di flem “The Real Parakang” yang menyerupai 

manusia yang menakutkan. Dg Maya mengatakan bahwa: 

“injo bentuk na parakang nga biasa kammaji tau, mangka sannak 
pakamallak-mallakna, lakbui u’na, matanna kammana assuluk di 
pammantanganna, lakbui kanukunna tarangngi pole na lekleng 
assingkammai kongkong romang.” 
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58Dg Mangung, (60 Tahun,sanro), wawancara di Desa Rappoala sore hari, pada tanggal 29 
Mei 2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Artinya: 
Sosok makhluk parakang itu kadang juga seperti manusia, tetapi 
memiliki muka yang menyeramkan memiliki rambut panjang, mata 
seakan keluar dari kelopaknya, memiliki kuku panjang tajam dan hitam 
bak kuku serigala.57 

 
Intinya parakang bisa menjelma menjadi apa saja yang ia inginkan, 

dengan motif agar sikorban takbangka (kaget) dan menjadi takut, tetapi bukan itu 

motif utamanya. Parakang ingin korbanya ingin jatuh sakit setelah takbangka 

(kaget), karena jika korbannya jatuh sakit akan lebih mudah memangsanya. Ia 

memang menyenangi orang sakit. Ia kemudian akan mendatangi korban dengan 

beralasan untuk menjenguk secara normal sesuai dengan tubuh aslinya. Terkadang 

juga akan menjelsa menjadi cammi’ (kucing). Parakang juga memiliki 

penglihatan yang sangat tajam, memiliki penglihatan tembus pandang bak super 

hero Invisible Women dalam serial dunia maya. Ia dapat melihat benda dengan 

mudah dibalik batu, dibalik dinding dan tentu saja, organ dalam manusia. Organ 

dalam manusia memang menjadi santapan favorit parakang apalagi bagian hati 

dan jantung. Dg Mangung (nama samaran) sebagai sanro (dukun) menambahkan: 

“Injo parakangga angganrei tau, mingka punna diciniki tau dikanrea 
tenaja kuranna. Ka bone lalangnaju intu memang nakanre” 

Artinya: 
Parakang itu memakan manusia, tetapi jika dilihat orang yang dimakan 
tidak kurang apapun di anggota tubuhnya. Karena memang yang ia 
makan adalah organ dalam manusia.58 

 
Dg Raha’ (nama samaran) (56) juga menambahkan bahwa: 

 
 
 
 

57Dg Maya, (63 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa Rappoala sore 
hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 
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wawancara di Desa Rappoala sore hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 

 

 

 
 
 
 
 

“Joka intu tau parkangganga anu loe tangdiisseng. Biasa todo intu joka 
natompolo anakna, jari niak penerusna.” 

Artinya: 
Kadang kita tidak tau siapa yang parakanggang. Terkadang juga mereka 
sengaja mewariskan ilmu parakang mereka ke anaknya. 59 

 
Pernyataan Dg Raha’ menjadi tanda tanya bagi penulis, mengapa ilmu 

parakang ingin di teruskan, sedangkan ilmu ini biasanya tidak disengaja dan tidak 

ada yang menginginkannya. 

Anti, (nama samaran) Dg Daha’ (nama samaran), Dg Jania’ (nama 

samaran) dan masyarakat Rappoala menggambarkan bahwa parakang, itu 

hanyalah manusia biasa, yang memiliki ilmu hitam, yang kemudian memiliki ilmu 

suprnatural maupun ilmu ka’bala (kebal) dan pakkalumanynyanggang  

(kekayaan). Motif seseorang mencari dan mempelajari ilmu hitam bukan untuk 

menjadi parakang. Tetapi sungguh ironis bukan ilmu kekebalan atau kekayaan 

yang ia dapatkan ia malah keliru dalam membaca mantra sehingga tanpa ia sadari 

ia berubah parakanggang karena salah ilmu.60 

b. Masyarakat yang tidak percaya parakang 
 

Lain halnya dengan Dg Jarre’ (nama samaran) dan Hj Aminah (nama 

samaran) yang tidak percaya akan adanya makhluk jadi-jadian yang bernama 

parakang. Ia beranggapan bahwa, itu hanya cerita masyarakat yang dilebih- 

lebihkan, sehingga masyarakat termakan oleh omogan-omongan apa lagi 

didukung dengan kejadian-kejadian yang mendukung, sehinggah dikaitkan 

 

 
59Dg Raha’, (62 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa Rappoala sore 

hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 
60Anti, Dg Daha’, dan Dg Jania’, (42, 44 dan 60 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), 
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bahwasanya itu adalah perbuatan parakang. Dg Jarre’ dan Hj Aminah belum 

pernah melihat secara langsung ataupun bukti adanya parakang.61 

Dg Kami’ (nama samaran) menambahkan bahwa 
 

“punna nakke ia tena kutappak dudu kunggi niak tau parakanggang, ka anu 
saing carita di palakbiji injo mae di kampongga” 

 
Artinya: kalau saya sih tidak percaya kalau parakang itu ada. Karena itu 

hanya cerita yang di lebihkan oleh masyarakat.62 
 

Tidak jauh berbeda dengan anggapan Dg Sira’ (nama samaran) bahwa 

 
“tappak ja kapang nakke punna kamma jing ja mange, ka niak mantodo 

angkunggi dikurangangnga. mangka punna parakang tena, tenapa pole kulekba’ 
accini, tenaja injokupalaki ia, mangka tena na antama di nawa-nawangku.” 

 
Artinya: kalau soal Jin saya percaya, karena sudah dijelaskan didalam Al- 

Qur’an, tapi kalau parakang saya tidak percaya, saya juga belum pernah melihat 
bukti nyata adanya parakang, tapi bukan berarti saya ingin melihat. Intinya 
parakang itu tidak masuk akal menurut saya.63 

 
Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan terhadap 

parakang masih pro dan kontra dikalangan masyarakat, walaupun di Desa 

Rapppoala masih terbilang masyarakat yang menjunjung nilai kepercayaan Mistis, 

tetapi masih ada yang merasionalkan hal tersebut, di samping itu masih banyak 

masyarakat yang lebih percaya bahwa parakang itu ada dan nyata. 

F. Implikasi Kepercayaan Parakang Terhadap Hubungan Sosial Masyarakat di 

Desa Rappoala 

1. Merenggangnya Interaksi sosial 
 
 
 

61Dg Jarre’ dan Hj Aminah’, (54 dan 66 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), 
wawancara di Desa Rappoala sore hari, pada tanggal 29 dan 22 Mei 2021. 

62 Kami’ (45 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa Rappoala sore hari, 
pada tanggal 23 Mei 2021 

63 Dg Sira’ (40 tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa Rappoala sore hari, 
pada tanggal 23 Mei 2021. 
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Interaksi sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu 

dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang 

lainya. 

Hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang salling 

membutuhkan. 

Interaksi sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik antar individu 

dalam pergaulan hidupnya. Hubungan timbal balik merupakan sutau hubungan 

vital yang sangt menentukan wujud pergaulan dalam mngembangkan diri. Suatu 

hubungan antara dua atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang 

satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu lain atau 

sebaliknya64. Manusia adalah makhluk sosial atau makshluk bermasyarakat. 

Selain itu juga diberikan berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat 

dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, 

manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. 

Menurut astrid S. Susanto Sosiolisasi adalah proses yang membantu 

individu-individu belajar dan menyusaikan hidup dan bagaimana cara berfikir 

kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Proses 

ini dapat berjalan dengan serasi dapat pula terjadi melalui pertentangan. Tetapi 

selama individu merasa memerlukan kelompoknya, maka ia bersedia untuk 

mengadakan beberapa kompromi terhadap tuntutan kelompok65 

Sebuah hubungan sosial pasti akan terjadi yang namanya kontroversi antar 

sosial. Penyebab adanya kontroversi ini karena ketidakpastian terhadap diri 

seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan.66 Sehingga menyebabkan 

kerenggangan antar sosial. 

 

64Soedjono, Pengantar Psikologi,(Cet. 1: Bandung:Tarsito 1983), h, 44. 
65 Loeni Novita Amin, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi, Pengaruh Hubungan Sosial Teman 

Sebaya, Desa Bukit Gemuruh, di askes pada tanggal 2 agustus 2021, h, 4. 
66Soedjono, Pengantar Psikologi, h, 44. 
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Begitu halnya yang yang terjadi dimasyarakat Desa Rappoala, mereka 

enggan berinteraksi dengan orang yang dicurigai sebagai parakang, karena hal 

inilah, menciptakan kerenggangan interaksi sosial. Bahkan walaupun yang 

dicurigai adalah keluarga sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Dg Nani (nama 

samaran) bahwasanya ia memiliki keluarga yang dicurgai sebagai parakang sebut 

saja Dg Menang (nama samaran) awalnyan ia takut untuk berinteraksi dan 

canggung saat bertemu, tetapi karena tidak enak hati Dg Nani mulai bersikap 

normal terhadap Dg Menang.67 Dg Rabati (nama samaran) menambahkan bahwa: 

 
“Nakke intu riolo wattunna kuisseng tala erokka anggurangi appau, ka 
mallaka. Beru-berupi isse inne kuurangi, ka akjari pakbeserangi sallak 
dendek”. 

Artinya: 
Dulu waktu saya mengetahui bahwa dia parakanggang, saya tidak i ingin 
menemaninya berbicara karena saya takut, tetapi baru-baru ini saya sudah 
mulai mengajaknya berbicara lagi. Karena saya pikir akan jadi 
permusuhan kalau begitu terus.68 

Begitupun dengan pengalaman Kurni (nama samaran) ia mengatakan 

bahwa dulu pa’garring-garringang (sakit-sakitan), bukan sakit dalam artian sakit 

jantung atau penyakit fisik lainnya, kalau bahasa di kampung, Garring Le’leng 

(sakit hitam). Saat itu malam yang mencekam telah tiba, didalam mimpinya ia 

bertemu dengan Dg Kamiseng (nama samaran), Dg kamiseng datang dengan 

wujud aslinya, memandangi Kurni dengan dingin seolah memperhatikan gerak- 

gerik mangsanya. Tidak lama kemudian Dg Kamiseng berubah jadi Cammi’ 

le’leng (kucing hitam) lalu menerkamnya, saat Kurni sadar ia berteriak mencari 

seseorang karena takut. Setelah mimpi itu Kurni menghindari Dg Kamiseng 

karena yakin bahwa ia adalah parakang, dan takut akan diganggu. Saat ia melihat 

67Dg Nani, (60 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa Rappoala sore 
hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 

68Dg Rabati, (49 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa Rappoala siang 
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Dg Kamiseng dari kejauhan Kurni akan pergi untuk bersembunyi demi 

menghindari Dg Kamiseng.69 

Tidak jauh berbeda dengan Kurni. Kepala Dusun Bulueng Kamsir (nama 

samaran), juga mengaku bahwa ia pernah didatangi oleh Dg Sada’ (nama 

samaran) dialam mimpinya. Ia mengatakan bahwa didalam mimpinya Dg Sada’ 

ada dibalik jendala sedang memperhatikannya tertidur. Karena mimpi inilah  

bapak Kamsir berspekulasi bahwa Dg Sada’ adalah parakang. Kecurigaan bapak 

Kamsir tambah kuat setelah tahu beberapa masyarakat juga sudah lama 

mencurigainya Dg Sada’.70 

Sungguh ironis nasib Dg Sada’, hanya karena ia hadir dalam mimpi 

seseorang lantas langsung dikatakan ia adalah parakang. 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat Desa 

Rappoala terkesan berlebihan, mereka terlalu gampang menuduh seseorang 

parakanggang padahal tidak ada pembuktian kritis. Kebanyakan hanya menduga- 

duga sehingga menciptakan tuduhan yang tak berujung. 

2. Ciri Seseorang yang dicurigai sebagai parakang 

Menurut masyarakat Desa Rappoala ciri orang parakanggang mempunyai 

ciri sebagai berikut: 

a. Memiliki gerak gerik yang mencurigakan 

b. Ekspresi yang berbeda 

c. Sering datang membesuk saat ada orang sakit 

d. Suka berdiam dibawah paccerang (Genangan air kotor) 

e. Bola mata yang berbeda 

3. Kondisi ekonomi 
 

69Kurni, (46 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa Rappoala siang 
hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 

70Kamsir J. ST, (32 Tahun,Kepala Dusun Bulueng), wawancara di Desa Rappoala 
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a. Kondisi ekonomi rendah 

b. Kondisi ekonomi rendah 

c. Kondisi ekonomi yang sedang 

d. Kondisi ekonomi yang rendah 



 

 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

Asal-usul parakang masih menjadi misteri dikalangan masyarakat 

Rappoala, tidak ada yang tahu pasti kapan munculnya dan siapa yang 

memunculkan kepercayaan terhadap parakang. Masyarakat setempat hanya 

percaya bahwa kepercayaan terhadap prakang ini sudah ada pada zaman nenek 

moyang mereka. 

Pandangan masyarakat Rappoala terhadap parakang ada yang percaya 

dan ada juga yang tidak percaya, dan adapula masyarakat yang memilh tidak 

berkomentar. Salah satu faktornya yaitu kurangnya pendidikan dan faktor agama. 

Keteguhan memegang kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, 

serta merefliksikan pengalaman empirik. 

Kepercayaan masyarakat Rappoala terkesan berlebihan mereka terlalu 

gampang menuduh seseorang parakanggang, padahal tidak ada pembuktian kritis. 

Kebanyakan hanya menduga-duga sehingga menciptakan tuduhan yang tak 

berujung, yang berdampak pada hubungan antar individu mengakibatkan 

merenggangnya interaksi sosial. 

B. Saran 
 

Penelitian ini secara khusus telah memberikan gambaran yang cukup jelas, 

tentang realitas kepercayaan terhadap parakang dimasyarakat Desa Rappoala 

mengigat akan sulitnya mencari serta menemukan sebuah hasil terkait dengan 

studi kepercayaan terhadap parakang. Bagi penulis penelitian seperti ini masih 

 

 

61 



 

 

62 
 
 
 

 
kurang diminati oleh kalangan mahasiswa, yang lebih cenderung terhadap 

penelitian pustaka. Karena itu, dengan penelitian ini sekiranya dapat membantu 

atau jadi landasan untuk melengkapi data-data khususnya, menjadi  referensi 

untuk siapa saja yang memiliki minat dengan studi kampung. 

Oleh karena itu, sangat tepat manakala hasil penelitian lapangan ini, 

pembaca kembali mengkaji lebih jauh dilapangan sehubungan dengan realitas 

kepercayaan terhadap parakang, di Desa Rappoala dan memperkaya data-data, 

lapangan sebagai pegangan pembaca. Diharapkan pula, dengan adanya penelitian 

ini mampu menarik minat para peneliti lain untuk meneliti lebih dalam lagi 

tentang realitas kepercayaan parakang di Desa Rappoala dari sudut yang berbeda. 
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DAFTAR INFORMAN 
 

No Nama Umur Pekerjaan 

1. Dg Sattu 75 Ketua RW 

2. Dg Rabati 49 Masyarakat 

3. Dg Murni 40 Masyarakat 

4. Dg Ti’no 62 Masyarakat 

5. Dg Juma’ 68 Masyarakat 

6. Dg Masang 72 Masyarakat 

7. Dg Saha’ 37 Masyarakat 

8. Dg Maya 63 Masyarakat 

9. Dg manggung 61 Sanro 

10. Dg Raha’ 62 Masyarakat 

11. Kurni 46 Ketua PKK 

12. Dg Daha’ 44 Masyarakat 

13. Dg Jarre’ 54 Tokoh Agama 

14. Hj Aminah 66 Masyarakat 

15. Dg Nani 60 Masyarakat 

16. Dg Soho’ 40 Masyarakat 

17. Kamsir J. ST 32 Kepala Dusun 

18. Dg Jania’ 60 Masyarakat 

19. Dg Kami’ 45 Masyarakat 

20. Dg Sira’ 40 Masyarakat 
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Gambar 1 Kamsir J. ST, (32 Tahun, Kepala Dusun Bulueng), wawancara di Desa 

Rappoala siang hari, pada tanggal 26 Mei 2021. 

 

 

Gambar 2 Dg Mangung, (60 Tahun,sanro), wawancara di Desa Rappoala 

sore hari, pada tanggal 29 Mei 2021. 



 

 

 
 
 

 
Gambar 3 Dg Juma, (68 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di 

Desa Rappoala sore hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 
 

 
Gambar 4 Dg Rabati, (49 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara 

di Desa Rappoala siang hari, pada tanggal 26 Mei 2021. 



 

 

 
 

 

 
 

Gambar 5 Dg Raha’, (62 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di 

Desa Rappoala sore hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 

 
Gambar 5 Dg Maya, (63 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di 

Desa Rappoala sore hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 6 Dg Soho’, dan Dg Jania’, (42, dan 60 Tahun, Masyarakat Desa 

Rappoala), wawancara di Desa Rappoala sore hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 

 
 

Gambar 7Dg Jarre’, (54 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa 

Rappoala sore hari, pada tanggal 29 Mei 2021 



 

 

 
 
 
 

 
 

Gambar 9Dg Saha’, (37 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa 

Rappoala siang hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 
 

Gambar 10 Dg Daha’, (44 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di 

Desa Rappoala siang hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 



 

 

 
 
 
 

 
 

Gambar 11Kurni, (46 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa 

Rappoala siang hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 

Gambar 12 Dg Masang, (75 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), 

wawancara di Desa Rappoala sore hari, pada tanggal 26 Mei 2021. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 13 Hj Aminah’, (66 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), 

wawancara di Desa Rappoala sore hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14 Dg Sattu, (75 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di 

Desa Rappoala siang hari, pada tanggal 20 Mei 2021. 



 

 

 
 
 

 
 

Gambar 15Dg Murni, (40 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara 

di Desa Rappoala siang hari, pada tanggal 20 Mei 2021. 

 

 
 

Gambar 16 Dg Nani, (60 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa 

Rappoala sore hari, pada tanggal 22 Mei 2021. 



 

 

 
 

 

 
 
 

Gambar 17 Dg Sira’ , (40 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di Desa 

Rappoala sore hari, pada tanggal 23 Mei 2021. 

 

 
 

Gambar 18 Dg Kami’, (45 Tahun, Masyarakat Desa Rappoala), wawancara di 

Desa Rappoala sore hari, pada tanggal 23 Mei 2021. 
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