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ABSTRAK 

 

Nama  : Rifa‟i 

NIM  : 30100117049 

Judul Skripsi : Kepercayaan Masyrakat Terhadap Batu Meriam di Desa Lenggo 

Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar (Tinjauan Aqidaah 

Islam) 

 

 

  Skripsi ini merupakan kajian terhadap kepercayaan masyrakat terhadap 

batu meriam yang ada di desa lenggo. Adapun rumusan masalah dalam skripsi 

ini yaitu: 1). Bagaimana asal-usul kepercayaan masyarakat terhadap Batu 

Meriam di Desa Lenggo Kecamatan Bulo kabupaten Polewali Mandar? 2). 

Bagaimana proses dan makna ritualitas kepercayaan masyarakat terhadap Batu 

Meriam ? 3). Bagaimana pandangan Aqidah Islam terhadap kepercayaan 

masyarakat tentang Batu Meriam oleh masyarakat Desa Lenggo Kecamatan 

Bulo kabupaten Polewali Mandar? 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif 

dengan tiga pendekatan yaitu sejarah, teologis dan filosofis. Adapun yang 

menjadi sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Dalam 

pengumpulan  data dimulai dari ebservasi dan wawancara. Terkait dengan 

tekhnik pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasih 

data.  

Hakekat yang sebenarnya dari kepercayaan masyarakat terhadap batu 

meriam merupakan bentuk kepercayaan yang turun temurun dari nenek 

moyang,  kepada batu meriam tidak untuk menduakan allah melainkan bukti 

bahwa kuasa allah itu banyak. Batu meriam merupakan benda mati namun 

memiliki nilai sejarah dan kekuatan magic sehingga sudah sepatutunya untuk 

tetap dijaga. 

  Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam 

dunia pendidikan, terutama dalam mata pelajaran Agama dan Sejarah agar 

mampu menjaga dan paham akan kebiasan orang tua dahulu yang masih 

dilakukan sampai kini bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Batu Meriam 

sangatlah kental akan dinamisme terlebih lagi dalam mata pelajaran Agama 

dimana generasi diharuskan mampu memilah yang mana sejalan dengan syariat 

dengan yang tidak beradab saat berziarah, Guna menciptakan generasi bangsa 

yang cerdas tanpa memecah belah perbedaan diantara masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk yang berakal tentu memiliki keinginan untuk 

menghambakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dimensi lain di luar diri 

dan lingkungannya, yang dianggap mampu mengendalikan hidup manusia. 

Dorongan ini sebagai akibat atau refleksi ketidakmampuan manusia dalam 

menghadapi tantangan- tantangan hidup, hanya yang Maha Kuasa saja yang 

mampu memberikan kekuatan dalam mencari jalan keluar dari permasalahan 

hidup dan kehidupan. Manusia tidak hanya mampu untuk berpikir tapi juga 

memiliki kekuatan.
1
 

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa manusia diberi akal oleh Tuhan 

yang Maha Kuasa untuk mampu membedakan perbuatan baik dan buruk dan juga 

sebagai pembeda antara manusia dengan binatang tetapi terlebih agar manusia 

memikirkan sesuatu hingga menyadari bahwa adanya kekuatan yang menjadi 

causa prima atau penggerak utama, yakni Allah swt. Manusia pada dasarnya 

selalu ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani atau kebutuhan 

rohani Manusia tidak hanya menginginkan sesuatu yang nampak oleh panca indra, 

tetapi juga menginginkan sesuatu yang bersifat abstrak. Untuk memenuhi 

kebutuhan ini seseorang akan berusaha semaksimal mungkin untuk sesuatu 

dengan menggunakan berbagai cara sampai kepada hal-hal yang bersifat mistis. 

 لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْنْسَانَ فيِْْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ  

Terjemahanya: 

sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya.

                                                             
1
Elly M Setiadi, Kama A. dan Ridwan Effendi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, cet. 4 

(Jakarta: Kencana, 2011), h. 32.  

1 
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Jadi konsep manusia dalam pandangan ajaran islam sudah disebutkan 

dengan jelas didalam al-qur‟an oleh karena itu manuisa harus melaksanakan 

kebaikan lebih tepatnya amal shaleh. 

Manusia dalam dirinya terdapat hati yang butuh keyakinan dan pegangan 

karena keyakinan dan kepercayaan yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan 

beragama, manusia akan hidup terombang-ambing tidak jelas arah tujuannya dan 

berada dalam kebingungan terus-menerus. Pencapaian pokok dalam menjalani 

kehidupan manusia sangatlah kompleks sehingga tidak bisa lepas dengan agama. 

Agama berkedudukan sebagai benteng kesehatan mental dan bersikap serta 

berperilaku menghadapi setiap masalah yang menimpa.
2
 

Oleh karena itu, setiap manusia harus berkomitmen terhadap apa yang 

telah menjadi kepercayaan dalam hidupnya. Kadang kala keyakinan manusia 

mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya serta adanya beberapa faktor yang 

menjelaskan beberapa kekurangan dari keyakinan pada setiap individu. 

Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan 

adanya supranatural, kekuatan ini sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan 

suatu masyarakat. Kepercayaan itulah y ang menimbulkan perilaku tertentu 

seperti berdoa, memuja dan lainya. Hal ini dilakukan oleh individu biasanya 

dikarenakan timbulnya sikap mental tertentu seperti rasa takut, pasrah, optimis, 

dan lainya.
3
 

Islam secara teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat 

ilahiyah dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologisnya, Islam merupakan 

fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. 

Dialektika Islam dengan realitas kehidupan sejatinya merupakan realitas yang 

terus-menerus menyertai agama sepanjang sejarahnya. Sejak awal Islam tumbuh 

dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak hampa budaya. Realitas 

                                                             
2
Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafik, 2006), h. 1.  
3
Rahmawati, “Kepercayaan masyarakat terhadap erebambang (Suatu tinjauan sosio-

Antopologi) di Desa Pencong Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa”, skripsi, Fakultas 

Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Aaluddin Makassar, tahun (2014), h. 1   
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kehidupan ini diakui atau tidak memiliki peran yang cukup penting dalam 

mengantarkan Islam menuju perkembangannya yang actual, sehingga sampai pada 

suatu peradaban yang relevan dan diakui oleh masyarakat dunia.
4
 

Relasi antara Islam sebagai agama dengan kebiasaan dan kepercayaan 

lokal sangat jelas dalam kajian antropologi agama. Perspektif ini menyatakan 

bahwa agama merupakan penjelmaan dari sistem kepercayaan lokal. Berdasarkan 

teori ini, Islam sebagai agama samawi dianggap sebagai penjelmaan dari sistem 

kebiasan suatu masyarakat Muslim.
5
 Agama Islam mendominaasi dalam 

mengarahkan perilaku keseharian masyarakat di desa Lenggo dan dusun-dusun 

yang ada di sekitarnya. Namun, dalam realitasnya terdapat banyak kebiasaan 

percaya terhadap hal-hal mistis, seperti percaya kepada batu Mariam yang 

dianggap memiliki kuasa dalam memberikan rasa aman terhadap Desa Lenggo.  

Sistem kepercayaan yang diharapkan adalah sosok manusia dalam 

berbagai manifestasinya di luar jangkauan akal dan pikiran manusia Bentuk-

bentuk tersebut tidak dapat direalisasikan oleh daya nalar dan akal, sehingga 

manifestasi-manifestasi tersebut harus diyakini dan diterima sebagai dogma-

dogma yang dilandasi oleh iman dan kepercayaan Gambar dan gambar ini 

termasuk dunia gaib yang mencakup banyak manifestasi seperti dewa, roh, 

makhluk halus dan banyak lagi yang mengandung kekuatan gaib. Rangkaian 

sistem kepercayaan ini meliputi sosok manusia dari rangkaian peristiwa  dan 

peristiwa lain yang terjadi di dunia ini terhadap orang mati.  

Seringkali terjadi di kalangan masyarakat terdahulu yang sebelumnya 

masuk ajaran dan doktrin-doktrin keagamaan, masyarakat memiliki beberapa 

keyakinan diantaranya animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme dari 

bahasa latin anima atau roh-roh adalah kepercayaan terhadap mahkluk halus dan 

roh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan 

manusia primitif. Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap benda yang 

                                                             
4
Budi  Rahmat  Hakim,  “Tekstualitasi  Dan  Kontekstualisasi  Ajaran  Islam:  sebuah  

wacana interrelasi dalam pemaknaan Al-Nusus al-Syar’iyyah”, Jurnal kaganga 3, no.1 (tth), h. 1-

10.  
5
Mohammed Arkoun, Rething Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), h. 202.   
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ada di bumi ini, seperti kawasan tertentu, gua, pohon atau batu besar, mempunyai 

jiwa yang mesti dihormati roh-roh yang terdapat pada benda-benda tersebut tidak 

menganggu manusia. sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap sesuatu 

benda yang memiliki kekuatan mistis yang dapat menjadi faktor kegagalan usaha 

manusia dalam bertahan hidup. Arwah nenek moyang itu sering dimintai tolong 

untuk urusan mereka. Caranya adalah dengan memasukkan arwah-arwah mereka 

ke dalam benda-benda pusaka seperti batu hitam dan batu merah delima dan lain 

sebagainya serta ada juga yang menyebutkan bahwa dinamisme adalah 

kepercayaan yang mempercayai terhadap kekuatan yang abstrak yang berdiam 

pada suatu benda.
6
 

Menurut E.B Tylor, ini disebut animisme, dan itu berasal dari kata anima, 

yang berarti roh atau jiwa Menurut Taylor, animisme adalah  kepercayaan pada 

realitas jiwa Menurut animisme Taylor, setelah kematian jiwa meninggalkan 

tubuh dan dapat bergerak dan menghuni makhluk hidup atau materi. Agar  tidak 

mengganggu para dewa, maka perlu dilakukan pemujaan dan mengabadikan 

arwah atau benda leluhur  yang diyakini memiliki kekuatan mistik. Keyakinan ini 

adalah bahwa mereka menganggap adanya roh-roh di batu atau pohon, gunung, 

dll, sehingga muncul berbagai cara pemujaan.
7
 

Pada zaman modern ini, masih terdapat beberapa dari masyarakat di 

indonesia yang belum terlepas dari kepercayaan animisme dan dinamisme. 

Kadakala sebuah keyakinan sanat erat kaitannya dengan tingkat keyakinan 

seseorang terhadap sesuatu hal yang dianggapnya keramat dan wajib untuk 

dilakukan oleh masyarakat. Keyakinan itu sering muncul ketika seseorang yakin 

pada suatu hal tersebut, walaupun itu terhadap benda yang disakralkan maupun itu 

tidak. Selain terjadinya perubahan pada peradaban kadangpula terjadi perubahan 

pada sistem kepercayaan dan keyakinan dalam sebuah ranah spritual juga tidak 

                                                             
6
Ahmad Afandi, “Kepercayaan Animisme-Dinamisme Seta Adaptasi Kebudayaan Hindu-

Budha Dengan Kebudayaan Asli Di Pulau Lmbok-NTB”, Jurnal Historis Vol 1, No.1, Desember 

2016, h.2.  
7
Mustaqim Pabbajah, “Religiuitas Dan Kepercayaan Masyarakat Bugis – Makasaa”r: 

Universitas teknologi yogjakarta, vol. 12 no. 2 sumber 2012, h. 398-402.  
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bisa terpisahkan sebagai roh dari setiap perubahan. Hal ini juga terjadi perubahan 

seiring perkembangan pola pikir umat manusia. 

Adapun bentuk kepercayaan animisme yang masih sangat menonjol 

sekarang yaitu di desa Lenggo Kecamatan Bulo Kabupaten terdapat suatu 

kepercayaan yang meyakini sebuah batu meriam yang sangat disakralkan oleh 

masyarakat setempat. Dikarenakan batu meriam tersebut diyakini dapat menolak 

segala bencana atau kadangkala masyarakat ke sana untuk melakukan nazar 

apabila ingin melakukan sesuatu hal untuk dikabulkan. Hal ini juga menjadi salah 

satu penyebab masyarakat Lenggo sangat mempercayai kehebatan dari batu 

meriam dapat menciptakan rasa aman, sehingga batu Meriam dijadikan sebagai 

alat tolak bala (pencegah keburukan). Sebagaimana Dalam Q.S. Al-Baqarah : ayat 

270-271. 

لِمِيْنَ مِنْ اَنْ  
ه
َ يَعْلمَُهٗ ۗ وَمَا للِظّ نْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اّللّه نْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّ  صَارٍ وَمَآْ اَنْفَقْتُمْ مِّ

Terjemahnya: 

Dan apapun yang kalian nafkahkan, dan apapun yang kalian nadzarkan, maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya.”  

Perlu kita ingat hal-hal terkait nadzar 

1. Menunaikan nadzar adalah wajib. 

2. Apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nadzar itu ibadah kepada Allah, 

maka menunjukanya kepada selain Allah adalah syirik. 

3. Dilarang melaksanakan nazar yang maksiat. 

Batu Meriam secara wujud sama seperti batu biasa pada umumnya, akan 

tetapi bentuknya bundar dan ada dua yang konon menurut masyarakat setempat 

yang percaya akan hal mistis bahwa batu tersebut sepasang, dan tidak sampai di 

situ pernah dipindahkan pada tempat yang sudah disediakan, akan tetapi pada hari 

berikutnya batu Mariam tersebut pindah ke tempat semula tanpa ada yang 

memindahkan. Oleh karena itu, dari latar belakang di atas tentang kepercayaan 

masyarakat terhadap Batu Mariam desa Lenggo memiliki daya tarik tersendiri 
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karena di zaman modern ini masyarakat desa Lenggo masih saja mempercayai hal 

mistis pada Batu Mariam. 

Kondisi sosial masyarakat Lenggo, pada masyarakat di Desa Lenggo dan 

beberapa dusun yang merupakan suatu desa yang sangat terisolir jauh dari 

perkotaan. Akses jalan masih sangat jauh dari kata layak karena hanya kendaraan 

roda dua sebagai kendaraan hari-hari, selebihnya hanya ada satu mobil khusus 

untuk mengangkut hasil usaha dan bahan material. Pencahayaaan yang ada di 

Desa Lenggo masih sangat terasa kesederhanaan dikarenakan sebelumnya hanya 

menggunakan obor untuk lampu jalan dan pelita sebagai penerang ruang-ruang 

rumah dan seiring perkembangan zaman m ulai modern masyarakat beralih ke 

peneranagan tenaga genset dan lanjut belum cukup dua tahun tiang-tiang listrik di 

bangun hingga bisa dirasakan manfaatnya saat ini bagi masyarakat lenggo. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yaitu suatu batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti. Oleh sebab itu, pada penelitian kali ini penulis memfokuskan 

penelitiannya terhadap bagaimana sejarah asal-muasal kepercayaan masyarakat 

terhadap Batu Mariam, makna ritualitas kepercayaan masyarakat terhadap Batu 

Meriam dan pandangan Aqidah Islam terhadap kepercayaan masyarakat tentang 

Batu Mariam oleh masyarakat desa Lenggo. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus pada penelitian ini dapat disimpulkan dengan melihat dari judul 

tersebut, bahwa fokus penelitian ini hanya terbatas pada kepercayaan masyarakat 

terhadap Batu Meriam di Desa Lenggo Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali 

Mandar. 
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NO Fokus penelitian Deskripsi fokus  

1. Sejarah asal-usul batu 

meriam 

1. Dari manakah asal Batu 

Meriam ? 

2. Dimanakah Batu Meriam 

            ditemukan ? 

3. Mengapa Batu Meriam 

            Disakralkan ? 

 

2. Proses dan Makna ritualitas 

kepercayaan masyarakat 

terhadap batu meriam  

1. Kapan mayarakat berziarah ke 

             Batu Meriam ? 

2. Apa alasan pergi berziarah ? 

3. 3.        Apa yang dilafadzkan saat        

pergi     berziarah 

4. Apa makna dari makanan yang di 

bawa ? 

5. 5.   Apa yang bakal terjadi jika tidak 

menziarahi Batu              Meriam ? 

 

3. Pandangan masyarakat 

terhadap batu meriam 

1. Seperti apa kekuatan magis bat meriam 

yang telah dilihat msyarakat? 

2. Pendapat masyarakat secara umum tentang 

Batu Meriam? 

3. Pendapat para tokoh adat tentang Batu 

Meriam? 

4. Pendapat tokoh agama tentang batu 

meriam? 

5. Pendapat pemerintah desa terhadap batu 

meriam? 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana asal-usul kepercayaan masyarakat terhadap Batu Meriam di Desa 

Lenggo Kecamatan Bulo kabupaten Polewali Mandar? 

2. Bagaimana proses dan makna ritualitas kepercayaan masyarakat terhadap       

Batu Meriam ? 

3. Bagaimana pandangan Aqidah Islam terhadap kepercayaan masyarakat 

tentang Batu Meriam oleh masyarakat Desa Lenggo Kecamatan Bulo 

kabupaten Polewali Mandar? 

D. Kajian Pustaka 

  Penelitian ini memiliki acuan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penulis akan mencantumkan beberapa hasil 

penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca, di 

antaranya: 

Pertama, skripsi dari Firsal pada 2015 dengan judul “Kepercayaan 

Masyarakat Terhadap Mitos Batu Mustika (Study Kasus Masyarakat Parenring 

Soppeng)” Skripsi ini membahas tentang kepercayaan masyarakat yang 

mengsakralkan Batu Mustika yang membuat pola keyakinan masyarakat lengser 

serta mendeskripsikan kejadian terhadulu seperti batu mustika yang digunakan 

oleh nenek moyang dijadikan sebagai asimat baik dalam kesehatan maupun dalam 

memperkaya diri.Perbedaan dari skripsi Firsal ini dengan kepercayaan masyarakat 

terhadap Batu Meriam di Desa Lenggo Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali 

Mandar, yaitu lokasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan berbeda dibanding 

kepercayaan masyarakat terhadap Batu Meriam.  

Kedua, skripsi dari Ferial Irfan Suwitri 2019 dengan judul “Analisis 

Pengaruh Perilaku Masyarkat Campagaloe Terhadap Tradisi Kepercayaan Batu 

Ejayya Lurah Bontojaya Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng” Skripsi ini 

membahas tentang tempat keramat dan tempat istana masyarakat Bontojaya. Batu 
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Ejayya sering didatangi oleh orang-orang dari luar daerah yang berasal dari 

Pangkep, Maros, Bone dan Gowa. Seringkali orang dari luar datang mengunjungi 

Batu Ejayya untuk melepaskan nazarnya, seperti sukses dalam usahanya dan 

tercapai cita-citanya dan masalah jodoh. 

Perbedaan dari skripsi ini dengan kepercayaan masyakat terhadap Batu 

Meriam di Desa Lenggo Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar yaitu 

perbedaan tempat pelaksanaanya, penelitian yang  dilakukan oleh penulis di Desa 

Lenggo sedangkan skripsi yang ditulis oleh Ferial Irfan Suwitri dilakukan di 

Bontojaya, kemudian batu yang di digunakan untuk melepas nazar juga berbeda. 

Ketiga, skripsi oleh Ade Ulfatun Najah 2020 yang berjudul “Motivasi 

Ziarah Batu Keramat Uyut Eyang Lang-Lang Buana di Sian Jin Ku Poh Tajur 

Halang Bogor”. Skripsi ini membahas tentang berziarah dengan tujuan 

memperoleh berkah dan keteguhan hidup. Peziarah mendatangi tempat keramat 

hanya melakukan penghormatan serta memohon umur panjang dan mencari 

ketenangan batin. Tempat keramat dianggap sebagai salah satu tempat yang dapat 

mengabulkan permohonan meminta pekerjaan dan keharmonisan keluarga. 

Perbedaan dari skripsi ini dengan dengan kepercayaan masyarakat 

terhadap Batu Meriam di Desa Lenggo Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali 

Mandar, yaitu lokasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan berbeda dibanding 

kepercayaan masyarakat terhadap Batu Mariam. 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui asal-usul kepercayaan masyarakat terhadap Batu Meriam di 

Desa Lenggo Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar. 

b. untuk mengetahui makna ritualitas kepercayaan masyarakat terhadap Batu 

Meriam 

c. Untuk mengetahui pandangan Akidah Islam terhadap kepercayaan masyarakat 
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tentang Batu Meriam oleh masyarakat di Desa Lenggo Kecamatan Bulo 

Kabupaten Polewali Mandar. 

2.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini ditinjau dari dua segi yaitu: 

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi informasi bagi para pembaca 

tentang kepercayaan terhadap batu Meriem yang dijadikan masyarakat sebagai 

batu yang di sakralkan. 

b. Kegunaan PraktisMelalui kajian ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan 

umat Islam. 

  



 
 

 
 

BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kepercayaan Masyarakat terhadap Animisme dan Dinamisme 

 Iman adalah konsep dogmatis terkait dengan kebiasaan hidup dari berbagai 

kelompok etnis, terutama di kalangan suku bangsa yang masih terbelakang Poin 

kepercayaan adalah kebiasaan -kebiasaan yang mereka jalani diwarisi dari  nenek 

moyang mereka. keyakinan ini bersifat universal animisme dan dinamisme. 

 kepercayaan animisme menyembah arwah para leluhur yang mereka yakini 

masih hidup bebatuan besar, pepohonan rindang, dan tempat-tempat yang 

dianggap keramat Keyakinan akan vitalitas adalah pemujaan terhadap kekuatan 

alam atau benda semacam itu matahari, bulan, gunung, bebatuan, dan belati. 

berbicara tentang kepercayaan fakta tentang animisme, aliran sesat pada 

masyarakat pra-Islam saat itu Pohon keramat, gunung yang dianggap keramat dan 

sungai, bulan dan beberapa bintang. percaya pada kekuatan hal-hal ini Dapat 

bertindak sebagai penangkal  bahaya di depan atau memainkan peran pendukung 

mendapatkan kekuatan. penangkal datangnya bahaya atau berfungsi sebagai alat 

untuk memperoleh kekuatan.
8
 

 Untuk mengekspresikan keyakinan tentang makna hidup, orang 

menggunakan simbol atau tanda. Tanda-tanda penting ada dua jenis, yang 

pertama: mitos asal usul atau cerita yang menjelaskan makna hidup dalam 

kaitannya dengan asal usul peristiwa masa lalu Misalnya mitos asal usul suatu 

suku  atau mitos asal usul sebuah batu. Kemudian ritual adalah tindakan simbolik 

yang digunakan untuk memulihkan keharmonisan dan membawa manusia dan 

tindakan mereka ke dalam harmoni dengan tatanan alam. Berdasarkan 

pemahaman ini, ungkapan tradisional selalu menggunakan kata-kata tertentu, doa, 

                                                             
8
Wahyuni, Agama dan Pembentukan Struktur Sosial,(Jakarta: Prenada Media Group, 

2018),h.83-84. 



 

 
 

dan gerakan tangan atau tubuh  diharapkan dapat menghindarkan manusia dari 

mala petaka dan memberikan keselamatan atau kesejahteraan.
9
 

 Manusia pada dasarnya membutuhkan suatu bentuk kepercayaan terhadap 

kekuatan supranatural. Keyakinan ini akan memberikan nilai untuk mendukung 

budaya dalam kehidupannya. Nilai-nilai tersebut kemudian dilembagakan menjadi 

tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dipupuk oleh anggota 

masyarakat yang mendukungnya Inilah mengapa tradisi  sulit diubah, dan  sangat 

lambat.
10

 

 Awal mula pemahaman dan kepercayaan masyarakat adalah pengenalan 

istilah-istilah sakral, simbol-simbol keimanan dan bentuk-bentuk gaib. Apa yang 

sakral lebih mudah diketahui daripada didefinisikan Itu adalah sesuatu yang penuh 

misteri, mengejutkan sekaligus menakutkan  

 Pemahaman orang tentang bijak atau yang ilahi dan dasar pemahaman 

mereka tampaknya berbeda-beda. Meski begitu, menurut pemahaman sekelompok 

orang, hampir tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang dapat lolos dari 

Yang Maha Suci (Suci)..
11

 Begitu pula dengan orang bijak, yang wujudnya ghaib 

(tak kasat mata), sehingga keberadaannya tidak dapat dibuktikan secara 

eksperimen; oleh karena itu, bagi mereka yang tidak mengetahui bentuk ini, 

semua yang sakral  dianggap tidak ada Namun bagi penganutnya, kekaguman dan 

ketakutan terhadap benda-benda keramat masih ada dan bertahan karena perasaan 

tersebut dianggap nyata dan masih menggoda pikiran (imajinasi). Meskipun 

imajiner, para pendukungnya tampaknya percaya bahwa hal itu dapat memiliki 

efek nyata secara empiris. 

 Keyakinan ini dipegang dan bertahan lama karena  aturan tabu, yang 

menurutnya benda-benda yang dianggap suci tidak boleh disentuh atau didekati, 

                                                             
9
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apalagi dimakan, kecuali pada waktu-waktu tertentu atau hanya oleh orang-orang 

yang benar-benar kuat. Betapa suci iman itu hanya soal ucapan, bukan sembarang 

orang yang mengucapkannya Jika terpaksa,  harus berbicara dengan suara dan 

bahasa yang tidak biasa.
12

 

 Meskipun kepercayaan animisme dan dinamisme ditujukan pada masyarakat 

primitif, mereka bertahan di antara orang-orang di era globalisasi dan teknologi 

maju Masyarakat kita selalu mempercayai dukun, sehingga mudah mendapatkan 

apa yang mereka inginkan, meskipun mereka sangat berkualitas. Dukun masih 

dipandang sebagai orang yang masih memiliki "mana" dan masih bisa 

mengendalikan kekuatan supernatural yang beroperasi di sekitar manusia Oleh 

karena itu, perannya adalah untuk menundukkan kejahatan dan mengambil 

manfaat dari kebaikan. Hanya saja, kata dukun saat ini mengalami pengecilan 

(eufemisme) dari kata  paranormal Fenomena paranormal dianggap sebagai 

tatanan yang lebih tinggi  dan memiliki konotasi "positif" yang terjadi 

menggunakan teori "sebab dan akibat". 

 Permadi S.H., salah satu tokoh supranatural Indonesia, mengatakan bahwa 

konjungsi  Jupiter dan Saturnus akan menyebabkan beberapa peristiwa besar di 

Bumi. Peristiwa ini dapat berupa guncangan politik atau gejolak sosial dan 

ekonomi Keresahan sosial pada akhirnya dapat berupa bencana alam Misalnya, 

hak cipta publik ditangguhkan dan orang-orang secara teratur ditekan, 

diintimidasi, dan diusir. Akibatnya, orang menjadi marah, tetapi karena takut tidak 

dapat mengungkapkan kemarahannya. Oleh karena itu, kemarahan akan terpancar 

dari pori-pori kulit mereka Amarah yang baru saja keluar dari pori-pori  akhirnya 

menghangatkan udara Oleh karena itu tidak mengherankan jika kebakaran mudah 

terjadi dan gunung berapi meletus dengan mudah..
13

 

 Animisme dan dinamisme muncul pada masa manusia hidup, dan hingga 

munculnya teosofi, kepercayaan ini tetap mengakar kuat dan tertanam dalam 

praktik keagamaan Dalam tinjauan pemahaman Islam, perpaduan antara 
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kepercayaan animisme dan dinamisme terhadap ajaran Islam dipandang sebagai 

tindakan pelarian. 

Menurut KBBI, dinamisme berarti keyakinan bahwa segala sesuatu 

memiliki daya atau kekuatan yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya 

usaha manusia untuk mempertahankan hidup.
14

 Jadi jelas dinamisme ini 

mempercayai kekuatan ghaib pada benda-benda seperti keris, tombak, jimat, dan 

batu.    

Istilah kepercayaan dalam Pasal 29(2) tunduk pada multitafsir dan bukan 

sekadar masalah pengaruh. Bagi aliran kebatinan  seperti sapto dharmo, sumarah, 

subud, dan pangestu (kepercayaan yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan), 

pasal tersebut dianggap setara dengan pengakuan negara terhadap ilmu kebatinan 

dan agama Juga untuk Ortodoks, harus mempromosikan sekte kebatinan  dan 

kembali ke agama utama mereka.
15

 

Keyakinan adalah teori yang harus dipertimbangkan sebelum teori lain. 

Aqidah adalah iman yang tulus yang memadukan komitmen manusia sebagai 

makhluk dan Tuhan Yang Maha Pencipta. Kepercayaan harus total, tanpa 

keraguan, keraguan dan ambiguitas. Keyakinan masyarakat tentang dinamika 

berubah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, mereka tidak seperti teologi yang 

hanya berfokus pada Wujud Absolut. Masyarakat primitif sangat relatif dalam 

tingkah laku dan cara berpikirnya. Memang, ada kalanya benda-benda tertentu 

ditakuti dan disembah, dan di lain waktu benda-benda itu tidak lagi ditakuti dan 

disembah karena dianggap tidak lagi memiliki kekuatan gaib.i.
16

 

Menurut sejarawan agama berkebangsaan Jerman Rudolf Otto,  yang 

menulis karya seminalnya The Idea of Holiness pada tahun 1917, pengertian 
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okultisme (numineus) ini  adalah dasar  agama Perasaan ini mendahului setiap 

keinginan untuk menjelaskan asal usul dunia atau  perilaku moral yang mendasar. 

Kekuatan sihir dirasakan dengan cara yang berbeda oleh orang-orang, terkadang 

gembira dan memabukkan; Ketika orang pertama kali membuat mitos dan 

menyembah dewa, mereka tidak  mencari penjelasan literal untuk fenomena alam 

Kisah-kisah simbolis, lukisan gua, dan pahatan berusaha mengungkapkan 

kekaguman mereka dan  menghubungkan misteri besar ini dengan kehidupan 

mereka sendiri; memang, penulis, artis, dan musisi saat ini sering dipengaruhi 

oleh sentimen yang sama Dalam Paleolitik, misalnya, ketika pertanian maju, 

pemujaan terhadap ibu dewi mengungkapkan perasaan bahwa kesuburan yang 

mengubah kehidupan manusia ternyata suci..
17

  

Patung yang dipahat oleh seniman  yang menggambarkan dirinya sebagai 

wanita hamil telanjang telah ditemukan oleh para arkeolog  di  Eropa, Timur 

Tengah, dan India Selama berabad-abad, Ibu Dewi memiliki kekuatan imajinatif 

yang luar biasa. Seperti Dewa Tua, dia kemudian memasuki Kuil Tua dan duduk 

sejajar dengan Dewa Tua lainnya. Ia pernah menjadi salah satu dewa terkuat, 

tentunya lebih kuat dari dewa-dewa yang masih bersosok kegelapan. Dia dikenal 

sebagai Inana di Sumer kuno, Ishtar di Babel, Anat di Kanaan, Isis di Mesir, dan 

Aphrodite di Yunani Banyak cerita serupa ada di semua budaya ini untuk 

mengekspresikan peran mereka dalam kehidupan spiritual manusia Mitos-mitos 

ini tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah, tetapi secara metaforis 

untuk menggambarkan suatu realitas yang terlalu berbelit-belit dan rumit  untuk 

diungkapkan dengan cara lain Kisah-kisah dramatis dan emosional tentang para 

dewa ini membantu orang mengungkapkan perasaan mereka tentang kekuatan 

yang kuat namun tak terlihat di sekitar mereka
18

 

Penduduk Indonesia menganut agama Hindu, Budha dan kepercayaan 

primitif (animisme dan dinamisme) jauh sebelum kedatangan Islam di Indonesia. 

                                                             
17

Karen amstrong, A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and 

Islam. Terj. Zaimul Am, Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan Yang dilakukan Oleh Orang 

Yahudi, Kristen, Dan Islam (Bandung: Mizan, 1993), h. 29 
18

Karen amstrong, A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and 

Islam. h. 27  



 

 
 

Sebagai seorang penulis, sudah selayaknya dijelaskan unsur-unsur fundamental 

yang membedakan animisme dengan dinamisme 

Animisme berasal dari bahasa latin anima yang berarti jiwa atau roh. 

Keyakinan publik tidak sistematis atau absolut. Roh ada di alam  sesuai dengan 

kebutuhan mereka 
19

 Jadi, mereka tidak seperti teologi yang hanya berfokus pada 

wujud Absolut. 

Kata dinamisme berasal dari kata Yunani, dunamos. Ini disebut dinamis 

dalam bahasa Inggris, yang berarti kekuatan, daya, kekuatan atau efisiensi. 

Vitalisme dalam hal ini adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang ada 

disekitar manusia karena dipercaya memiliki kekuatan supranatural. Dengan kata 

lain, vitalisme adalah kepercayaan pada suatu kekuatan yang ada dalam substansi 

suatu objek dan bahwa kekuatan ini dapat berbuat baik dan juga merugikan. 

Kekuatan gaib bisa berasal dari api, batu, air, pohon, hewan, bahkan manusia 

Unsur vitalitas berasal dari rasa ketergantungan manusia pada kekuatan lain dan 

pada kekuatan selain dirinya sendiri. Setiap manusia akan selalu merasakan 

kebutuhan dan keinginan akan zat-zat lain yang menurutnya dapat memberikan 

segala macam pertolongan dengan kekuatan yang dimilikinya Manusia  mencari 

zat lain yang akan dicintainya, karena dia merasakan kedamaian dan kenyamanan 

ketika dia selalu berada di dekat zat ini..
20

 

Setelah masuknya Islam, kepercayaan kuno yang mereka praktikkan masih 

ada dalam pikiran mereka dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
21

 

Kepercayaan adalah aplikasi khusus dari nilai yang telah miliki.
22 Keyakinan yang 

dianut oleh suatu masyarakat seringkali diwariskan dari generasi ke generasi, 

sebagai pedoman nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi yang akan datang. 
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Jika melihat sejarah perkembangan agama di Indonesia Mengingat pengaruh yang 

besar selama ini yaitu agama Hindu Ini adalah salah satu  agama yang 

berkembang di Indonesia Memiliki pengikut dan pengaruh  besar, termasuk 

pengaruhnya terhadap muslim Jawa
23

 

Manusia pada dasarnya membutuhkan suatu bentuk kepercayaan terhadap 

kekuatan supranatural. Keyakinan inilah yang memberi nilai pada pemeliharaan 

kebiasaan sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian tertanam dalam kepercayaan 

masyarakat, diturunkan dari generasi ke generasi, dan mengikat anggota 

masyarakat yang mendukungnya Oleh karena itu, kepercayaan ini  sulit untuk 

diubah, meskipun perlu waktu untuk mengubahnya. Dalam sejarah kepercayaan, 

telah terjadi beberapa perkembangan sistem kepercayaan ghaib, salah satunya 

adalah vitalisme dan animisme Keyakinan pada aktivisme dan animisme  

dianggap sebagai awal dari kepercayaan manusia. Hingga saat ini, kepercayaan ini 

masih ada di semua lapisan masyarakat, meskipun kepercayaan ini tidak 

menyerupai masyarakat primitif, namun fenomena dan praktiknya masih sama, 

seperti meminta bantuan dukun.
24

 

Jauh sebelum datangnya ajaran Islam masyarakat lenggo telah banyak 

yang memegang keyakinan mengenai hal mistik terhadap keberadaan kekuatan 

gaib yang sifatnya supranatural, menurut mereka percaya bahwa hal-hal gaib yang 

sewaktu-waktu dapat saling merugikan juga dapat membawa kemakmuran bagi 

alam dan bekal sosial. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mereka untuk 

menjaga hubungan dengan ruh atau ruh. Untuk menjaga kerukunan agar arwah 

tidak merugikan masyarakat, mereka tetap melakukan kegiatan yang sudah 

menjadi kebiasaan leluhur mereka sebagai tanda kepedulian terhadap arwah 

tersebut. 

Secara teologis, suatu ritus tidaklah mustahil akan bergeser dari 

kemurniannya bila bercampur dengan tradisi, karena terkesan sebagai 
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kepercayaan bahkan keyakinan. Menurut Robenson Smith “suatu upacara bisa 

tetap, walau berlatar belakang keyakinan, namun maksud dan doktrinnya berubah-

ubah.
25

 

Semua berawal dari  kepercayaan yang tersebar luas di masyarakat Desa 

Lenggo bahwa tanpa bantuan masyarakat, ketika batu meriam mengeluarkan suara 

yang keras, akan terjadi keajaiban. Bahwa kemakmuran bisa membawa kabar 

gembira bagi petani sudah menjadi semacam kepercayaan di mata masyarakat, 

dan lahirlah nilai magis Dalam hal agama, kepercayaan masyarakat sangatlah 

penting, bukan karena hanya berkaitan atau mengandung peristiwa supranatural, 

melainkan karena kepercayaan itu sendiri memiliki fungsi supranatural..
26

 

1.  Pengertian Animisme dan Dinamisme 

a. Animisme 

Animisme berasal dari anima, kata untuk animasi; dari bahasa Latin animus 

dan bahasa Yunani avepos, dalam bahasa Sanskerta disebut prana, dan dalam 

Blarani disebut psikis, artinya nafas atau jiwa Ini adalah ajaran doktrinal tentang 

realitas jiwa Dalam animisme biologis atau psikologis, roh atau jiwa dianggap 

sebagai salah satu unsur nonmateri yang bekerja sama di dalam tubuh, mulai dari 

otak dan sistem saraf 

Dalam filsafat, animisme adalah doktrin yang menempatkan asal usul 

kehidupan spiritual dan material dalam  energi yang terpisah, atau setidaknya 

berbeda, dari tubuh. Alternatifnya, animisme adalah teori bahwa semua benda 

alam ini bernyawa atau memiliki jiwa, memiliki roh, dan bahwa kehidupan mental 

dan fisik berasal dari jiwa, jiwa, atau roh..
27

 

Dari perspektif sejarah Islam, istilah tersebut telah digunakan secara lebih 

luas dan diterapkan  untuk mengungkapkan kepercayaan akan keberadaan 

makhluk spiritual yang terkait erat  dengan tubuh atau shalat. Makhluk spiritual 

adalah yang  membentuk jiwa dan kepribadian, tetapi jiwa dan kepribadian  tidak 
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ada lagi 

Jika kita mempelajari sejarah agama-agama primitif, kita mengetahui bahwa 

salah satunya adalah animisme Animisme berfokus pada keberadaan roh sehingga 

manusia tidak dapat melihat objeknya. Dalam kamus sains populer, animisme 

adalah konsep bahwa alam  atau segala sesuatu memiliki roh atau jiwa Jadi, 

animisme mencoba menjelaskan  fakta alam semesta secara komprehensif. Karena 

alasan ini, dalam masyarakat biadab, orang sering berbicara tentang "iman", 

agama, atau filsafat. 

Ciri khas animisme adalah kepercayaan pada roh dan kekuatan gaib yang  

aktif di alam.
28

 Karena animisme percaya bahwa setelah kematian tubuh, roh atau 

kekuatan gaib ini masih ada, membuat orang percaya bahwa kekuatan  atau roh 

gaib ini dapat menimbulkan masalah dan sebaliknya, dan  menentukan kehidupan 

seseorang. Peri atau dewa ini terkadang bersahabat dengan manusia dan terkadang 

sangat ramah sehingga manusia diliputi rasa takut Roh-roh ini bersifat manusia 

super dan sangat mempengaruhi dan menentukan kehidupan manusia Karena 

masyarakat primitif mengakui bahwa keinginannya sendiri memiliki keinginan 

lain, keinginannya sendiri memiliki keinginan lain,  suaranya sendiri memiliki 

suara lain, tindakannya sendiri memiliki tindakan lain, dan seterusnya.
29

 

b). Dinamisme 

Dinamisme berasal dari bahasa Yunani, dunamos, dalam bahasa  Inggris 

menjadi dinamis, biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya: 

kekuatan, kekuatan atau efisiensi, dapat juga diterjemahkan sebagai kekuatan. 

Menurut Honig, dinamisme adalah pemahaman dan identitas keagamaan 

yang ada di berbagai belahan dunia, di berbagai jenis negara, dan memiliki 

banyak kesamaan.. 

Dalam enslikopedia umum dinamisme adalah kepercayaan keagamaan 

primitive pada zaman sebelum kedatangan agama Hindu ke Indonesia, kemudian 

beliau menyatakan bahwa dasarnya kepercaya adanya kekuatan yang maha ada 
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yang berada dimana-mana. Dinamisme disebut juga pre animisme yang 

mengajarkan bahwa tiap-tiap benda atau makhluk mempunyai mana. 

TSG Mulia menjelaskan bahwa dinamisme adalah  kepercayaan bahwa  

berbagai benda memiliki daya atau kekuatan supranatural, seperti api, batu,  

hewan dan tumbuhan tertentu pada manusia Kekuatan ini tidak bermanifestasi 

sebagai sosok atau orang halus 

N Soderblom menganggap dinamisme sebagai salah satu  bentuk struktural 

agama primitif karena ia mengusulkan tiga  struktur  dalam agama primitif, yaitu: 

animisme, dinamisme, dan kepercayaan pada dewa tertinggi.
30

 

Dinamisme ditandai dengan kepercayaan terhadap benda pusaka atau benda 

keramat, dan kepercayaan terhadap kekuatan magis, seperti malaysia, batu akik, 

dll..
31

 

2. Konsep Animisme dan Dinamisme 

a. Konsep animisme 

Ada beberapa konsep yang paling erat kaitannya dengan dinamisme yaitu: 

1). Mana
32

 

  Menurut James E.O dalam artikel Mana and Fetishim in The 

Encyclopedia of Secrets, itu adalah salah satu istilah  penduduk asli wilayah 

Pasifik yang berarti kekuatan magis rahasia atau pengaruh yang mengikat objek 

tertentu dan kemudian menjadikannya suci dan tabu, seperti karena jangan mudah 

mendekati mereka, waspadalah terhadap ini dan itu. 

Menurut Leslies Pier dalam esainya "Agama Primitif", orang Malinsia 

percaya pada bentuk kuno mereka bahwa  mana adalah sumber dari semua 

kekuatan dan dasar dari semua aspek perilaku manusia Dia juga mengatakan 

bahwa mana tidak hanya dapat ditemukan pada benda, manusia, dan hewan, 

seperti yang disebutkan sebelumnya, tetapi juga dalam situasi atau keadaan 

tertentu 
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Menurut R.H Codrington dalam bukunya The Melanesians, mana adalah 

kekuatan supranatural, artinya supranatural disini adalah  alam supernatural yang 

sakral, dimana terdapat kekuatan diluar yang diketahui manusia  dalam kekuatan 

alam lingkungan, dan umat manusia dihadapkan pada rasa beragama. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mana adalah kekuatan gaib 

yang mengatasi kekuatan bawaan, bersifat ketuhanan, dan mengandung manfaat  

baik dan buruk sesuai dengan kebutuhan pemeluknya dan penguasaan hidup 

manusia. 

2). Magi atau magic 

Kata magi berasal dari Persia dan merupakan salah satu nama kelas atau 

imamat yang dipengaruhi Zoroastrian di masyarakat. Menurut Horning, sihir 

sangat erat kaitannya dengan ilmu sihir, sehingga dia menyamakan arti keduanya 

dengan sihir Dalam kamus paganisme, sihir adalah penguasa segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pikiran manusia, pertanda tindakan misterius, dan juga 

menyiksa orang dengan berbagai cobaan 

Fraser percaya bahwa sihir adalah sistem hukum alam, atau sugesti sekilas 

dan menipu, bahwa itu adalah ilmu palsu, pengetahuan di masa depan. Dalam 

ensiklopedia umum terdapat magi (kekuatan gaib), cara-cara tertentu yang 

diyakini dapat menghasilkan kekuatan gaib sehingga yang mempraktekkannya 

dapat mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain. 

Jadi, dari pemaparan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

magi adalah kekuatan gaib yang bersifat misterius dan berhubungan hal-hal 

mistis. 

Orang yang percaya kepada magi dan menjalankan magi, merdasarkan 

pikirannya kepada dua pokok kepercayaan yaitu: 

a) Bahwa dunia ini penuh dengan daya-daya gaib serupa dengan 

                            apa yang dimaksud oleh orang modern dengan daya-daya alam. 

b) Bahwa daya-daya gaib itu dapat dipergunakan, tetapi 

penggunaanya tidak dengan akal pikiran melainkan dengan 

alat- alat diluar akal. 



 

 
 

     b. Dukun dan syaman
33

 

Seorang dukun adalah orang yang memiliki kesaktian yang mengetahui 

ritual yang diperlukan untuk menggunakan kekuatan tersebut dan melakukannya 

untuk kepentingan masyarakat Dia secara sadar bekerja dengan sains. Dukun 

hampir sama dengan dukun, namun daya sakti yang dimiliki adalah ekstasi atau 

ekstasi dan bekerja menurut pengertian depersonalisasi, artinya bekerja dalam 

syamna, dukun memiliki kekuatan yang dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh 

dukun. Jakobus menggambarkan dukun dan dukun dan, antara lain, dukun dan 

integrasi dukun ke dalam tubuh manusia. Bukan hanya itu, syamna 

menggabungkan fungsi imamat, kenabian dan jabatan sekaligus. 

     c.  Jiwa spiritual 

Adapun konsepnya, di Mesir ada konsep Ba dan Ka, dan di Mesopotamia 

unsur nonmateri ini dikaitkan dengan nafas dan kemudian  dengan roh atau roh 

yang mengerikan  setelah kematian fisik. Di India kita mengenal konsep Atman. 

Di Jepang,  Shinto memiliki konsep tama dan mitama, yang secara khusus berarti 

roh atau jiwa Mereka percaya bahwa tubuh manusia hanyalah tempat berlindung 

sementara bagi roh selama masih hidup. Konsep lain adalah tamashii (roh 

spiritual), kepercayaan bahwa setiap orang memiliki tamashii sendiri, yang terus 

ada bahkan setelah kematian tubuh, dan  di ruang yang lebih besar. Dalam 

pengembangan konsep selanjutnya, konsep inilah, konsep yang kemudian kita 

kenal sebagai "kita". 

3. Pandangan Animisme dan Dinamisme 

1. Pandangan terhadap animisme 

 Tidak seperti orang modern yang memandang manusia sebagai subjek dan 

lingkungan alam  sebagai objek, penganut animisme primitif  memandang 

lingkungan alam, termasuk objek, tumbuhan, bintang, dll., sebagai subjek dan 

objek Manusia hidup untuk mempengaruhi, mengendalikan, dan menentukan 

keberadaannya sendiri, sehingga ketakutan, rasa hormat, penghormatan, dan rasa 
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terima kasihnya diarahkan pada benda, tumbuhan, dan hewan yang dianggap 

hidup di masa lalu. Itu terlihat dalam perasaan, tindakan, dan  pikirannya Jika di 

antara mereka ada dukun atau dukun atau dukun, dan para dukun dapat 

menghubungi  leluhur yang dianggap menentukan hidupnya, maka sikap manusia 

terhadap  leluhur bukanlah untuk melayani mereka dan menyembah mereka, tetapi  

untuk membujuk mereka untuk mengikuti keinginan manusia 

 Sikap manusia  terhadap alam bukanlah untuk menaklukannya secara 

rasional, melainkan untuk mendapatkan makanan, kemudian dengan sengaja 

mengundang para dewa untuk mengikuti berbagai upacara yang biasa diadakan 

secara kolektif di alam, dengan harapan  para dewa dapat mewujudkan keinginan 

dan harapannya. 

 Pengikut animisme adalah orang terhilang yang belum menemukan jalan 

universal untuk diikuti. Allah SWT bukanlah ruh yang mereka kira. Bahkan Allah 

SWT lah yang menciptakan alam semesta  dan segala isinya Padahal, di satu sisi, 

penganut animisme primitif  belum sepenuhnya akidah tentang apa yang  mereka 

yakini sebagai ruh dan jiwa.
34

 

2. Pandangan terhadap dinamisme 

Dari segi makna dinamisme menunjukkan sikap yang sama yaitu ragu untuk 

menentukan apakah vitalitas termasuk dalam agama, atau  orang takut 

mengatakan bahwa vitalitas adalah agama, dan sebaliknya vitalitas bukan bukan 

agama Hal ini dikarenakan masyarakat masih memiliki pemahaman yang 

berbeda  tentang agama itu sendiri Untuk menentukan secara ilmiah dan tidak 

memihak apa itu agama, pertama-tama seseorang harus menerima bahwa agama-

agama ini memiliki keadaan atau kebaikan bersama  yang memanifestasikan 

dirinya dalam berbagai cara di berbagai agama ini.  

Dinamisme berasal dari rasa takut dan kekecilan sebagai pribadi dan 

bergantung pada kekuatan di sekitar Anda. Mereka melihat sesuatu yang ilahi di 

dunia, tetapi tidak membayangkannya sebagai sesuatu yang bersifat pribadi di 

dalam pikiran mereka. Selama ada dorongan dalam kepribadiannya, yaitu 

                                                             
34

Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, Perbandingan Agama 1, cet. 2. 

(TTP: TP, 1981/1982), h. 27-30. 



 

 
 

pemujaan dan kepercayaan pada kekuatan gaib.
35

  

B. Benda-benda yang dianggab memiliki kekuatan 

Kenyataan dalam dunia kuno manusia hanya percaya dan memahami 

melalui keterlibatan dalam kehidupan yang suci ini mereka bisa menjadi manusia 

yang sesungguhnya. Kehidupan sekuler rapuh dan diselimuti bayang-bayang 

kematian, tetapi jika orang meniru tindakan Tuhan, mereka akan memiliki 

beberapa tingkat kekuatan dan kemanjuran Tuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa 

para dewa menunjukkan kepada manusia bagaimana  membangun kota dan kuil 

mereka, yang merupakan replika dari tempat tinggal surgawi mereka. Alam 

ketuhanan para dewa, yang sering diceritakan  dalam mitologi, bukan hanya cita-

cita yang harus dicita-citakan manusia, tetapi pola dasar keberadaan manusia; itu 

adalah pola dasar atau arketipe asli yang dengannya kita membentuk hidup kita di 

sini Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di Bumi dianggap ganda dari segala 

sesuatu yang ada di dunia ketuhanan. Ide-ide ini membentuk mitologi, ritual, dan 

organisasi  sosial dari sebagian besar budaya kuno dan terus memengaruhi lebih 

banyak masyarakat tradisional saat ini..
36

 

Fetish berasal dari kata Portugis  feitico yang berarti jimat, kemudian 

diterapkan juga pada arti pusaka atau peninggalan, yaitu benda yang mengandung 

kekuatan magis atau memiliki sifat magis. 

Menurut pemerintah Indonesia, fetisisme disebut juga  dengan pusaka 

Benda pusaka dapat berupa pedang Melayu, tombak, rantai, kereta istana, pakaian, 

dll. Misalnya di Keraton Yogyakarta yang memiliki beberapa peninggalan. Sambil 

merawat pusaka tersebut, ada kesempatan untuk menyucikan pusaka tersebut Jadi, 

fetish dianggap sebagai warisan kekuatan.
37

 

Dari hasil penelitian bahwa sampai hari ini masyarakat desa Lenggo 

mengkramatkan tempat dan Batu Meriam sebagai benda mati namun memiliki 
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nilai mistik. Menurut mereka, tempat-tempat tertentu atau benda mati tertentu 

dapat menolong mereka meraih kebaikan dan dan menyelamatkan mereka dari 

bahaya dan bencana. Kepercayaan, upacara ritual selalu diiringi upacara makan-

makan bersama. Amalan ini serupa dengan amalan orang Hindu yang masih 

diamalkan.
38

 

Ada tiga sesembahan Arab kuno yang secara khusus disenangi oleh orang- 

orang Arab Hijaz, yaitu Al-Lat (yang secara sederhana berarti "Dewi") dan Al-

Uzza (Yang Perkasa), masing-masing memiliki kuil suci di Thaif dan Nakhlah, 

sebelah tenggara Makkah, dan Manat (Sang Penentu), yang kuil sucinya 

bertempat di Qudaid, di pesisir Laut Merah. Sesembahan ini tidak sepenuhnya 

dipersonalisasikan seperti Juno atau Pallas Athene. Mereka sering disebut Banat 

Allah, yang arti harfiahnya Anak Perempuan Allah, tetapi tidak merupakan 

sesembahan yang telah berkembang sepenuhnya. Orang Arab menggunakan 

istilah kekeluargaan seperti itu untuk menyatakan suatu hubungan yang abstrak: 

dengan demikian, Banat al-dahr (harfiahnya "putri-putri nasib") sekadar bermakna 

ketidakberuntungan atau pasang surut kehidupan. Istilah Banat Allah mungkin 

sekadar merujuk kepada "wujud-wujud suci". Sesembahan ini tidak diwakili oleh 

patung yang realistik di dalam kuil-kuil, tetapi oleh batu-batu besar yang berdiri 

tegak, seperti yang terdapat di kalangan orang Kanaan kuno. Batu itu tidak 

disembah oleh orang-orang Arab secara langsung, tetapi hanya menjadi fokus 

keilahian. sebagaimana dalam Q.S. An-najm ayat 19-23 

                                 

ى تلِْكَ اِذًا قِسْمَ  كَرُ وَلهَُ الْْنُْثه ى الََكُمُ الذَّ الثَِةَ الْْخُْره وةَ الثَّ ى وَمَنه تَ وَالْعُزّه ْٓ اَسْمَاۤءٌ افََرَءَيْتُمُ اللّه ى اِنْ هِيَ اِلَّْ ةٌ ضِيْزه

نَّ وَمَ  بِعُوْنَ اِلَّْ الظَّ تَّ نٍۗ اِنْ يَّ
ُ بِهَا مِنْ سُلْطه

آْ اَنْزَلَ اّللّه بَاۤؤُكُمْ مَّ يْتُمُوْهَآْ اَنْتُمْ وَاه نْ سَمَّ اۤءَهُمْ مِّ ََ ا تَهْوَى الَْْنْف ُُُۚ  وَلَقَدْ 

ىۗ  هِمُ الْهُده بِّ  رَّ

Terjemahnya: 
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Jadi kalian (kaum musyrik) harus mempertimbangkan yang berumur  tahun 

seperti Al Lata dan Al Uzza. Yang ketiga adalah yang terbaru (sebagai putri 

Tuhan). Apa yang (pantas) bagimu (Anak) laki-laki dan  Allah (Anak) 

perempuan? Ini tentu saja merupakan pembagian yang tidak adil Ini 

hanyalah nama-nama yang diciptakan oleh kamu dan nenek moyangmu, 

Allah tidak mengirimkan bukti untuk (menyembah) dia. Mereka hanya 

mengikuti spekulasi, keinginan dan petunjuk sejati mereka  datang  dari 

Tuhan mereka 

Al lata, al uzza dan manat adalah Nama berhala-berhala yang dipuja orang 

Arab jahiliyah yang diangggapnya sebagai anak-anak perempuan Allah.Dalam 

ayat-ayat di atas, perilaku irasional kaum musyrik terbantahkan karena mereka 

menyembah tiga berhala yang tidak dapat mendatangkan kebaikan atau menolak 

keburukan. Tuhan mengutuk ketidakbenaran mereka dengan memilih tipe yang 

baik untuk diri mereka sendiri dan menyerahkan kepada Tuhan apa yang mereka 

anggap sebagai tipe yang buruk. Tindakan mereka  semua didasarkan pada 

kecurigaan dan  nafsu, dan bukan atas nasihat para rasul, yang mengajak umat 

manusia untuk menyembah Tuhan dan hanya Tuhan. 

 ada seseorang yang bernadzar akan menyembelih unta di bawanah, lalu 

iya bertanya kepada rasululah maka nabi bertanya: “apakah ditempat itu ada 

berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah ? para sahabat 

menjawab: tidak, dan nabipun bertanya lagi: “apakah di tempat itu pernah 

dirayakan hari raya mereka? Para sahabatpun menjawab: "tidak, maka Nabipun 

menjawab: “laksanakan nadzarmu itu, karena nadzar itu tidak boleh dilaksanakan 

dalam bermaksiat kepada Allah, dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh 

seseorang.” (HR. Abu daud, dan isnadnya menurut persyaratan imam Bukhari dan 

Muslim). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait nazar dari kandungan hadis di atas, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Selama tidak ada pantangan, tidak dilarang membuat keinginan selain 

keinginan yang tidak melanggar. 



 

 
 

2. Tidak boleh menyebutkan suatu tempat jika pada masa jahiliyah di tempat 

tersebut terdapat berhala yang disembah meskipun semuanya telah 

disingkirkan. 

3. Tidak boleh menunjuk tempat untuk bernazar jika tempat itu  digunakan 

oleh orang-orang jahiliah untuk mengadakan hajatan, sekalipun hal itu 

sudah tidak dilakukan lagi.   

4. Jangan mengambil sila dari tempat-tempat ini, karena sila ini adalah sila 

tidak bermoral. 

5. Jangan berjanji untuk tidak patuh. 

6. Jangan menjanjikan apa pun yang bukan milik Anda. 

C. Aqidah Islam 

1.  Pengertian Aqidah 

Secara etimologis, aqidah berasal dari kata "aqada-ya" qidu.aqdan- 

"aqidatan". 'Aqdan artinya simpul, ikatan, kesepakatan dan keteguhan. Begitu 

terbentuk dalam 'aqida berarti iman. Korelasi antara makna kata 'aqdan dan aqidah 

adalah bahwa iman tertanam kuat di hati, mengikat dan mencakup kesepakatan..
39

 

Aqidah umumnya digunakan untuk merujuk pada keputusan  yang tegas, 

baik atau buruk. Jika keputusan tetap itu benar, itu disebut aqidah yang benar, 

seperti keyakinan Muslim pada keesaan Allah Tapi kalau salah, namanya 

kepercayaan yang salah. Istilah akidah juga digunakan untuk merujuk pada 

keyakinan yang teguh dan keputusan yang  tidak dapat diganggu gugat.
40

 

Aqidah  dalam Islam adalah percaya kepada Allah, Malaikat-Malaikat-

Nya, Kitab Suci-Nya, Rasul-Nya, Hari Akhir, Qada dan Qadar, serta seluruh 

Alquran dan Sunnah yang menjadi pedoman  Islam Dengan kata lain, iman Islam 

didasarkan pada prinsip-prinsip iman yang harus diyakini  oleh setiap Muslim, 

berdasarkan dali naqli dan aqli (nash dan akal)
41
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Dasar iman Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Banyak ayat Al-

Qur'an yang menjelaskan tentang hakikat aqidah Dalam Al Quran, keyakinan ini 

identik dengan iman karena iman adalah salah satu prinsip dari iman Islam.Ayat-

ayat Alquran yang mengandung unsur keimanan Islam, diantaranya Q.S bakara 

(2) : 285 

 ِ
مَنَ بِالّله بِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ كُلٌّ اه سُوْلُ بمَِآْ انُْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّ مَنَ الرَّ نْ اه يُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّ تكَِِتهِٖ وَكُتُبهِٖ وَرُسُلهِٖۗ لَْ نُفَرِّ

 وَمَلهۤ

نَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ  سُلِهٖ ۗ وَقَالوُْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ  رُّ

Terjemahan:  

“Rasul telah beriman kepada Al-quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, 

demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, 

malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. (mereka 

mengatakan), „kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang 

lain) dari rasul-rasul-Nya‟, „Ampunilah kami, ya Tuhan kami dan kepada 

Engkaulah tempat kembali‟.”
42

 

Disebutkan dalam Hadits Sejarah Muslim: Artinya: "Kamu harus percaya 

kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-Nya, pada Hari Akhir, dan 

kamu harus percaya pada takdir yang baik dan yang jahat." (H. Riwayat Muslim) 

Kata lain yang identik dengan iman adalah tauhid Ajaran tauhid 

merupakan tema sentral aqidah, sehingga aqidah  juga setara dengan tauhid 

Berdasarkan bahasanya, batasan makna “At-tauhid” adalah keyakinan akan 

keesaan Tuhan, atau keyakinan bahwaSatu dan tidak ada yang lain. Adapun Islam, 

menurut arti kata, hanya ada satu Tuhan di dunia ini, yaitu Allah SWT Tidak ada 

yang disebut tuhan, dianggap tuhan atau tuhan yang bermahkota kecuali Allah 

SWT.
43

 sebagaimana dalam Q.S surah Al-ikhlas ayat 1-4: 

مَدُ  لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يُوْلدَْْۙ وَلمَْ يَكُنْ لَّهٗ كُفوًُا اَحَدٌ  ُ الصَّ ُ اَحَدٌ  اَللّّه  ࣖقلُْ هُوَ اّللّه

Terjemahanya: 

                                                                                                                                                                       
1999), h. 49.  

42
 Departemen Agama RI, Alqur-an dan Terjemahannya, Cet; XIV, Jakarta: CV 

Darussunnah, 2013. h. 68.  

43
 Nuraningsih, Aqidah Islam: Pilar Utama Manusia Beramal Ikhlas, (Cet.I; Maksaar: 

Alaudddin university Press, 2011), hal. 5.  



 

 
 

Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat 

meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula 

diperanaakkan,dan tidak ada sesuatu yang setara dengan-Nya.”
44

 

2. Tujuan & Keistimewaan Aqidah 

Tujuan aqidah Islam adalah: 

a. Promosi dan pengembangan potensi ilahi hadir sejak lahirHal ini karena 

manusia sejak di alam roh sudah mempunyai fitrah ketuhanan, sebagaimna firman 

Allah dalam Q.S. Al- A‟raf (7) : ayat 172-173. 

ْٓى اَنْفُسِهِمْ  الََسْتُ برَِ  تَهُمْ وَاشَْهَدَهُمْ عَله يَّ دَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّ ىۛ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْْۢ بَنيِْْٓ اه كُمْۗ قَالوُْا بَله بِّ

بَاۤؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُ شَهِدْنَا اۛنَْ تَقُوْلوُْا يَ  مَآْ اَشْرَكَ اه ا اِنَّ فلِيِْنَْۙ اَوْ تَقوُْلوُْْٓ ذَا غه ا عَنْ هه ا كُنَّ مَةِ اِنَّ نْْۢ بَعْدِهِمْ  وْمَ الْقِيه ةً مِّ يَّ رِّ

 افََتُهْلِكُنَا بمَِا فَعَلَ الْمُبْطِلوُْنَ 

Terjemahnya : 

172. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 

Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 

mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka 

menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami 

lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: 

"Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah 

terhadap Ini (keesaan Tuhan)", 173. Atau agar kamu tidak mengatakan: 

"Sesungguhnya orang- orang tua kami Telah mempersekutukan Tuhan sejak 

dahulu, sedang kami Ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah 

mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan kami Karena perbuatan 

orang-orang yang sesat dahulu?"
45

 

b. menjauhkan manusia dari syirik 

Kemungkinan orang terjerumus ke dalam kemusyrikan terbuka lebar, baik secara 

terang-terangan (syirik jaly), yaitu berupa perbuatan atau perkataan, maupun 

tersembunyi dalam kemusyrikan  (syirik khafy). Untuk mencegah orang percaya 

pada politeisme, harus ada persyaratan yang jelas untuk percaya kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 
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c. Hindari pengaruh alasan yang menipu 

Meskipun Allah telah memberikan kelebihan kepada manusia berupa rasionalitas, 

namun manusia seringkali disesatkan oleh pemikirannya, sehingga pemikiran 

manusia harus berpedoman pada akidah Islam..
46

 

e. Keistimewaan Aqidah Islamiyah 

1) Sumber asupan murni 

Hal ini karena aqidah Islam sesuai dengan Al Quran, Sunnah dan ijmah. Oleh 

karena itu, aqidah Islam diambil dari sumber kebersihan, jauh dari kekeruhan 

syahwat dan hawa nafsu. 

2) Menjamin agar orang beriman menjalani kehidupan yang mulia  

 Kehidupan yang aman dan mulia akan tercapai di bawah perlindungan iman 

Islam. Itu karena dia berdiri  atas dasar kepercayaan kepada Tuhan saja. Firman 

Tuhan dalam Q.S Al-An'am (6): 82: 

ا اِيْمَ  مَنُوْا وَلمَْ يَلْبِسُوْْٓ هْتَدُوْنَ الََّذِيْنَ اه تكَِِ لَهُمُ الَْْمْنُ وَهُمْ مُّ
 ࣖانَهُمْ بِظُلْمٍ اوُلهۤ

Terjemahnya: 

“orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 

dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka 

itulah orang-orang mendapatkan petunjuk.”
47

 

3. Membuat Hati Penuh Tawakkal kepada Allah 

Ajaran Islam memerintahkan  setiap manusia untuk menjaga hatinya selalu 

dipenuhi dengan cahaya tawakal kepada Allah Menurut kata syara, Tawakkal  

berarti memalingkan hati kepada Allah dalam bekerja sekaligus meminta 

pertolongan kepada-Nya.. 

a. Mengantarkan Pada Kejayaan dan Kemuliaan 
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Aqidah sejati akan mengantarkan para pengikutnya menuju kejayaan dan 

kemuliaan Jika seseorang  yakin bahwa Allah-lah yang mendapat manfaat 

darinya. Dan membawa bahaya, berlindung padanya selamanya, tidak takut apa 

pun selain dia, berharap hanya untuk belas kasihannya. 

b. Tidak Bertentangan dengan Ilmu Pengetahuan yang Benar 

Aqidah Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang benar, 

melainkan mendukung, menganjurkan, dan menyerukan kepada manusia. Hal ini 

karena ilmu pengetahuan yang bermanffat yang ditujukan oleh al-Qur‟an dan as-

sunnah adalah semua ilmu pengetahuan yang mengantarkan kepada tujuan-tujuan 

luhur dan membuahkan segala sesuatu yang bermanfaat, baik dalam konteks dunia 

maupun akhirat. Jadi segala sesuatu yang bisa menyucikan perbuatan, 

meningkatkan akhlak (moralitas), dan menunjukkan jalan yang benar adalah ilmu 

yang bermanfaaat.
48

 

4. Aqidah pokok dalam Islam 

Aqidah pokok yang perlu dipercayai oleh tiap-tiap Muslimin adalah yang 

termasuk unsur pertama dari unsur-unsur keimanan ialah mempercayai: 

a. Wujud (Ada) Allah dan Wahdaniat (Keesaan-Nya). Sendiri dalam 

menciptakan, mengatur dan mengurus segala sesuatu. Tiada yang 

menyerupai-Nya tentang zat dan sifat-Nya. Hanya Dia saja yang patut 

disembah, dipuja dan dimuliakan. Kepada-Nya saja boleh menghadapkan 

permintaan dan menundukkan diri. Tidak ada pencipta dan pengatur selain 

dari pada-Nya. Firman Allah dalam al- Qur‟an surah al-An‟am (06) ayat : 14 

 

تِ وَالْْرَْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَْ يُطْعَمُ ۗ قلُْ اِنِّيْْٓ امُِرْ  وه مه ا فَاطِرِ السَّ خِذُ وَلِيًّ ِ اَتَّ
لَ مَنْ اَسْلمََ تُ اَنْ اَ قلُْ اَغَيْرَ اّللّه كُوْنَ اَوَّ

 وَلَْ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ 
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Terjemahnya: 

“Katakanlah: "Apakah akan Aku jadikan pelindung selain dari Allah yang 

menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak 

memberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya Aku diperintah supaya Aku 

menjadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan 

sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik."
49

 

 

b. Allah memilih di antara hamba-hamba-Nya orang-orang yang dianggapnya 

layak untuk menyampaikan pesan-pesan-Nya (utusan-utusan-Nya). Wahyu 

disampaikan kepada para utusan melalui para malaikat Mereka berkewajiban 

untuk mengajak orang beriman dan mendorong mereka untuk melakukan 

perbuatan baik dan karenanya wajib untuk percaya pada semua utusannya 

yang disebutkan dalam Al-Qur'an.. 

c. Malaikat tertentu membawa wahyu dari Tuhan kepada para utusannya. Juga 

beriman kepada Kitab-Kitab Suci yang merupakan kumpulan wahyu-wahyu 

Ilahi dan isi risalah Allah. Percaya apa yang terkandung dalam pesan, 

termasuk keyakinan pada hari kebangkitan dan siksa. Juga meyakini prinsip 

dan ketentuan hukum Islam yang  dipilih oleh Allah sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan hidup manusia, sehingga secara jelas menggambarkan 

keadilan, kasih sayang, keagungan dan kebijaksanaan Allah..
50
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

        1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif 

dengan tujuan memberikan gambaran tentang kepercayaan masyarakat terhadap 

Batu Mariam Desa Lenggo Kecamatan Bulo Kabupaten Polman, yakni penelitian 

ini yang mencoba memberikan gammbaran tentang fenomena dan keadaan di 

lokasi penelitian berdasarkan natural setting dengan kata lain kondisi alamiah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pengambilan data dari 

kondisi objektif sesuai fakta yang yang ada dilapangan dan tempat penelitian. 

Penelitian kualitatif-deskriptif lebih menekankan pada keaslian dan tidak 

bertolak dari teori saja, tetapi juga dari fakta di lapangan. Dengan kata lain, 

penelitian ini menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu 

tempat atau masyarakat tertentu. Berdasarkan perspektif tersebut di atas, maka 

penelitian ini untuk mencari suatu fakta kemudian menjelaskan hal-hal yang 

terkait dengan realita yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, penulis 

hendak langsung menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian 

yang berhubungan dengan “Kepercayaan Masyarakat terhadap Batu Meriam” 

       2.  Lokasi Penelitian 

Dalam menetapkan suatu lokasi penelitian, terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dan pertimbangan, yaitu: tempat, pelaku, dan kegiatan. Oleh 

karena itu, lokasi yang menjadi pusat penelitian adalah Desa Lenggo, Kecamatan 

Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Salah-satu alasan 

penulis memilih daerah Lenggo, dikarenakan daerah tersebut adalah daerah yang 

banyak memiliki cerita mistik dan nilai sejarah yang banyak dikenal masyarakat 

hingga kini. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti ini untuk memahami 

lebih mendalam tentang kepercayaan terhadap Batu Meriam. Adapun pendekatan 

yang digunakan yaitu: 

1. Metode sejarah adalah suatu metode pembahasan berbagai 

peristiwa yang ditinjau dari segi tempat, waktu, objek, latar, dan 

tindakan dalam peristiwa itu. Penulis menggunakan metode ini 

untuk memahami pertanyaan yang termasuk dalam penelitian saya. 

2.  Metode teologis adalah ilmu yang berbicara tentang Tuhan dan 

hubungannya dengan manusia,  berdasarkan kebenaran yang 

diwahyukan dan studi tentang akal murni.
51

 Pendekatan ini 

dilakukan guna untuk mmemudahkan dalam memahami 

perkembangan agama dengan kerangka ilmu ketuhanan dengan 

berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis. 

3.  Metode filosofis adalah metode pemahaman kritis, metode 

menganalisis fenomena  dan menjadi sistematis dan radikal untuk 

sampai pada kebenaran.. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Jadi ada Dua elemen utama yang mempengaruhi kualitas data penelitian, 

kualitas instrumentasi penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dalam natural setting (kondisi alam) dengan 

mengunjungi dan menjumpai tempat atau sumber data. Secara formal individu 

atau kelompok orang dalam situasi non-tradisional. Mengumpulkan data yang 

relevan mencakup langkah-langkah  berikut: 

1. Metode observasi yaitu langsung menulis kemudian mendatangi 

lokasi objek penelitian untuk melakukan penyelidikan dan observasi. 
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 2. Metode wawancara (interview) terdiri dari mengajukan pertanyaan 

langsung kepada narasumber melalui pewawancara (pengumpul data) dan 

mengumpulkan data dengan merekam jawaban narasumber atau 

menggunakan tape recorder. Teknik wawancara yang dilakukan penulis 

adalah dengan melakukan polling sesuai pedoman pada daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan sebelumnya Untuk melengkapi data penelitian, 

wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai  kebutuhan peneliti. 

            3. Metode pencatatan, yaitu mencatat secara langsung pengamatan 

terhadap hal-hal yang dianggap relevan dengan pokok kajian atau  dengan 

pertanyaan peneliti. 

D. Sumber Data 

Bagian ini memuat penjelasan tentang metode yang digunakan untuk 

pengumpulan data, seperti yang digunakan dalam penelitian ini,  sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data mentah adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dan hasil survey di daerah yang berkaitan dengan perilaku masyarakat 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan observasi dan wawancara sebagai data 

pelengkap. Sumber  data primer, disebut juga data baseline, berasal dari apa yang 

dilihat dan diamati melalui observasi lapangan. Data berasal dari semua kelas 

sosial, dipilih secara acak melalui wawancara semi standar. 

2. Data Sekunder 

 Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, dan  

penelitian lain yang tidak dipublikasikan, termasuk sumber lain seperti media 

sosial  yang dapat menggambarkan keefektifannya. Mengumpulkan data dan 

melakukan penelitian di perpustakaan dengan membaca buku dan artikel ilmiah 

yang berkaitan dengan pertanyaan yang terdapat pada judul penelitian 
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E. Instrumen Penelitian 

Alat utama penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, namun setelah 

mengidentifikasi subjek penelitian, dikembangkan alat penelitian untuk 

melengkapi dan membandingkan data dengan data yang ditemukan di lapangan 

melalui observasi atau wawancara, tergantung teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti. , instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah 

          1. Pedoman observasi yang peneliti gunakan saat mengumpulkan data 

merupakan alat non baku yang hanya ada dalam bentuk penanda observasi. 

         2. Panduan wawancara, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang menjadi 

pedoman bagi peneliti saat mewawancarai responden Panduan wawancara yang 

digunakan hanyalah garis besar pertanyaan yang akan diteliti 

Supaya hasil observasi dan wawancara dapat merekam dengan baik 

atau peneliti memiliki bukti telah melakukan observasi serta wawancara kepada 

informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut: 

a) Buku cacatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan 

informan. 

b) Alat perekam suara yaitu alat yang digunakan untuk merekam 

pembicaraan pada saat melakukan wawancara. 

c) Kamera, digunakan untuk mendomentasikan data penelitian berbentuk 

gambar. 

F. Teknik Analisa Data 

Pada teknik analisa data penulis berusaha menganalisis data yang tersedia, 

penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data, yaitu segera setelah selesainya setiap pengumpulan 

data, secara sistematis menyempurnakan data yang diperoleh dari 

lokasi penelitian, kemudian memilih poin-poin utama yang 

konsisten dengan tujuan penelitian untuk reduksi laporan.  
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2.  Penyajian data, yaitu penyajian kesimpulan informasi yang 

sistematis, yang memungkinkan ditariknya kesimpulan atas 

tindakan peneliti.  

3.  Membuat kesimpulan verifikasi berdasarkan data yang  diperoleh.  



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Lenggo Kecamatan Bulo Kabupaten 

Polewali Mandar 

1. Kondisi Geografis 

Lenggo merupakan salah satu nama desa yang berarada dalam distrik 

administrasi pemerintahan Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar. Lenggo 

berada di bagian ujung utara Kecamatan Bulo, terletak pada 36,2‟- 315,8‟ lintang 

selatan 119‟-7 bujur timur. Luas wilayah desa Lenggo adalah 

52.05 km dengan dengan jumlah penduduk 1163 dengan tingkat kepadatan rata- 

rata 22 jiwa/km. Adapun batas-batas wilayah pemerinthan desa Lenggo yaitu 

sebagai berikut 

a. Bagian utara     : berbatasan dengan kecamatan Mambi kab.Mamasa 

b. Bagian selatan  : berbatasan dengan Daala timur 

c. Bagian barat     : berbatasan dengan Tubbi Taramanu 

d. Bagian timur     : berbatasan dengan Desa Patambanua 
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Wilayah desa Lenggo adalah wilayah yang terisolir jauh dari pusat kota 

dikelilingi hutan lebat yang termasuk bagian hutan lindung sekitar 60% 

selebihnya masuk dalam kawasan produksi perkebunan dan pemukiman. Dengan 

curah hujan diatas rata-rata daerah dikabupaten polamn menjadikan lenggo 

sebagai daerah yang subur dan cocok untuk berbagai jenis tanaman hutan dan 

perkebunan. 

epanjang wilayah barat berbatasan langsung kecamatan Tubbi Taramanu 

terdapat sungai Maloso sarana transportasi hasil bumi demikian juga bagian utara 

terdapat sunggai massuni dan sungai matta. 

Lokasi penelitian saya hanya bisa dijangkau dengan seekor kuda sebelum 

berlaih menjadi kendaraan roda dua dan hanya bisa sampai ke empat dusun dari 

enam dusun yang ada itupun jika kondisi tidak hujan. Dua dusun yaitu Lakkese 

dan Petakeang nanti bisa dijangkau lewat kecamatan Mambi. Prasarana yang ada 

hanya ada jalan tanah tanpa pengerasan itupun hanya setapak luas jalan yang tidak 

sampai satu meter. Seiring dengan berjalanya waktu Lenggo mulai terlibat dalam 

beberapa kegiatan program pemberdayaan (PKPS BBM dan PNPM-MP) dan 

telah sukses dalam merintis beberapa jalan, seperti jalan Lenggo dua ke lenggo 

satu (7 km ; PKS-BBM), dari Bulo ke perbatasan desa Lenggo (6km ;PNPM-MP), 

akan tetapi yang menghambat dalam perintisan ini jelas dari tingkat curah hujan 

yang tinggi dan tekstur tanah yang tidak padat mudah longsor sehingga tidak ada 

kelanjutan pengerasan menyebabkan jalan rintisan rusak dan hancur kembali. 

Masyarakat desa Lenggo termasuk masyarakat yang mayoritas (etnis 

palili), hanya sekitar 1,2% yang bukan penduduk asli hasil pendataan masyarakat 
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terbaru menunjukan bahwa masyarakat sebanyak 1163 yang terbagi 419 laki-laki 

(42%) dan 672 permpuan (58%) yang jumlah masrakatnya terdiri dari 219 rumah 

tangga dan 305 kepala keluarga (KK). 

NO NAMA DUSUN KK LAKI- LAKI PEREMPUAN TOTAL 

1 LENGGO-1 64 93 154 247 

2 LENGGO-2 65 84 112 196 

3 TANETE 57 89 109 198 

4 LAKKESE 50 92 107 199 

5 PETAKEANG 32 65 106 171 

6 SILOLOKAN 37 68 84 152 

JUMLAH 305 491 672 1163 

Table 1.2. Jumlah Penduduk Desa Lenggo Menurut KK dan Jenis Kelamin 

Sumber: Buku Profil Desa Lenggo  

Lenggo merupakan salah satu kerajaan di wilayah pegunungan yang dikenal 

dengan istilah “palili maqdadaran” kawasannya antara pitul ulunna salu dan pitu 

baqbana binanga (tujuh kerajaan di pegunungan dan tujuh kerajaan di pantai) 

dalam perhimpunan mandar. Lenggo juga dikenal sebagai “induk atau samanga 

palili” dikarenakan kebijakan para pemimpin atau maraqdia untuk mewujudkan 

kesejahtraan masyarakat lenggo dan kerajaan tetangganya, hal ini dicantumkan 

beberapa tulisan kuno yang dikenal dengan buku lontara yang telah dikisahkan 

bahwa; 
52

 

Anna ia lenggo tannuang tanggarinau pitu ulunna salu Palondoannai 

padang, dipittirannai si paliliang indo anaq nai Moa dikitami balimbunganna 

maradia lenngo Mattihindungmi tau di balimbing Metullungmi tau di hoppo 

uwwe Tou mi tau tammate, macoa takkadae. 
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  Masdar, “Penyebab pernikahan dini di kab. Polaman kec. Bulo di desa lenggo” skripsi 

(makasaar: Fak dakwah dan komunikasih, 2019)  
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Artinya: 

Bahwa lenggo adalah penghulu yang memulai segala hal di tujuh kerajaan 

pegunungngan perthanan negeri dan menjadi pelindung juga ibu adat bagi palili. 

Jika telah tampak hubungan istana raja lenggo maka terlindunglah diri dari segala 

ancaman seperti berlindung dibalik pohon besar ternaungilah diri dari segala 

persoaalan hiduplah kita tanpa ada rasa cemas, berada dalam hal kebaikan dan 

jauh dari hal-hal buruk. 

  Mengenai penjelasan diatas bisa dijadikan pelajaran bahwa sikap yang 

ada dalam kehidupan bermasyarakat dalam konteks pemerintah Negara kesatuan 

republic Indonesia, Lenggo awalnya adalah salah satu kampung diwilayah 

pemerintah desa bulo keacamatan wonomulyo kabupaten polewali mamasa, 

seiring dengan pemekaran kecamatan mapilli, lenggo menjadi dususn di desa 

patambanua dan kemudian memekarkan diri menjadi desa lenggo pada tahuan 

2001. 

Pada tahun 2007, dalam beberapa alasan termasuk untuk evektivitas 

pemerintah dan pelayanan masyarakat, beberapa desa pengunungan (Bulo, 

Pulliwa, Karombang, Patambanua, Lenggo dan Daala Timir) membentuk satu 

keacamatan yaitu kecamatan Bulo dengan memekarkan diri dari dari kecamatan 

Mapilli. 

Kurang lebih lima belas tahun terbentuknya desa Lenggo atau delapan 

tahun setelah desa lenggo menjadi desa defenitif belum banyak perubahan jika 

sandingkan dengan desa-desa yang ada di wilayah kecamatan Bulo terutama dari 

segi pembangunan infrastruktur. 

2. Kondisi demografis 

Susunan mengenai jumlah tentang bagaimana perkembangan penduduk 

untuk kemudian memberikan gambaran statistic terkait suatu bangsa yang bisa 

dilihat dari beberapa faktor diantaranya sebagai berikut: 
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1. Sosial budaya 

Sebagai salah satu desa yang pada masa lalunya adalah sebuah kerajaan, 

Lenggo sangat jelas memiliki struktur tatanan sosial dan budaya sendiri. Nilai-

nilai kemasyrakatan seperti gotong royong, persatuan dan keadilan menjadi suatu 

potensi yang layak dijaga dan dikembangkan . Aturan-aturan adat serta nilai-nilai 

kearifan yang tergambar dari pesan-pesan leluhur yang turun-temurun patut untuk 

terus dilestarikan, direvitalisasi paling tidak untuk menjadi filter bagi generasi 

muda lenggo dari teknologi informasi agar tidak terjerumus dan terjebak dalam 

pergaulan dan perilaku salah. Demikian juga dengan tradisi-tradisi yang 

mencerminkan keislaman sebagaimana masyarakat desa Lenggo yang seluruhnya 

beragama Islam. 

2. Dinamika politik 

Seiring perkembangan zaman dan dinamika politik yang ada di Indonesia 

memberikan pengaruh kepada masyarakat desa Lenggo untuk menerapkan suatu 

mekanisme politik yang lebih demogratis dan partisipatif. Jabatan kepala desa 

selama ini turun temurun dan hanya bisa dijabat oleh orang-orang tertentu mulai 

bergeser, dalam pemilihan kepala desa dan kepala dusun misalnya bermunculan 

orang-orang biasa yang menjadi calon meskipun pada akhirnya belum terpilih. 

Pemilihan kepala desa terkhir dilaksanakan 2021 dengan tingkat partisipasi yang 

tinggi, demikian juga dengan pemilu pada legislatif dan pilpers pada tahun 2020, 

partisipasi desa lenggo cukup tinggi pada Pilpers sebanyak 88% dalam 

menggunakan hak pilihnya.Terlepas dari tingkat partisipasi yang tinggi tersebut 

terdapat fakta-fakta bahwa partisipasi yang muncul bukanlah hanya karna 

kesadaran tetapi juga karna mobilisasi dan intervensi dari oknum-oknum tertentu. 

3. Kesehatan 

Terkait dengan kesehatan, masyrakat Lenggo masih sangat minim 

perhatiannya terhadap dunia kesehatan terutama dalam hal pola hidup sehat dan 

bersih. Kepercayaan yang turun-temurun pada keahlian dukun dalam mengobati 

penyakit patah tulang, luka dalam, bahkan hal persalinan masih berlangsung 
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hingga kini dan tidak sampai di situ saja tapi juga dalam hal pengobatan alami 

masih bertahan hingga kini dimana masyrakat desa Lenggo pandai dalam memilih 

tanaman obat. Kesadaran tentang pentingnya pola hidup sehat dan bersih 

sangatlah minim tergambar dari kepemilikan jamban, dan terdata hanya 189 orang 

yang mengakses BPJS. Demikian juga dangan program keluarga berencana, hanya 

75 PUS yang menjadi peserta KB. 

Terkait situasi di atas disebabkan oleh minimnya fasilitas sarana dan 

prasarana yang ada termasuk layanan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. 

Di desa Lenggo hanya ada satu unit poskesdes yang bisa ditemukan dan baru 

dibangun pada tahun 2009 di tempatkan dusun Lenggo-2, karena wilayah yang luas 

dan akses jalan yang sulit menyebabkan sarana tersebut sulit dijngkau oleh 

masyarakat dari dusun yang ada (dusun terdekat berjarak 8 km dan memutuhkan 

waktu 120 menit dengan jalan kaki). 

4. Keadaan ekonomi 

Sebagai daerah pegunungan yang subur, mayoritas penduduk desa lenggo 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja keras sebagai petani selebihnya 

berprofesi tukang ojek dan sebagai guru/ pns. 

Dari 305 KK yang ada, terdapat 123 KK yang memiliki rumah kurang 

layak. Dari segi penerangan masih sangat terasa nuansa pelita sebagai 

penenrangan dikarenakan masih menggunakan genset yang sangat jelas terbatas 

pada pikul 22:00 wib genset dipadamkan sebelum beralih kelistrik bantuan 

pemrintah PLN pada tahun 2019. Dari segi sumber air hanya menggunakan 

sumber mata air dengan 3 titik yang terletak di belakang kampung ada dau dan 

satu titik di samping rumah warga. Dengan hadirnya listrik telah memudahkan 

masyarakat dalam hal air bersih yang dulunya menggunakan sumur umum untuk 

kebutuhan air bersih sekarang hampir semua rumah memiliki dinamo air sehingga 

makin mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk minum, 

memasak, mencuci, mandi dan lain-lain. 

Dari penjelasan di atas bisa di bayangkan seperti apa kehidupan di desa 

Lenggo yang sangat jauh dari kata modern sebab faktor kurangnya perhatian 

dari pemrintah. 
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5. Kondisi pemerintahan desa 

Desa Lenggo berada dalam wilayah kecamatan Bulo Kabupaten 

Polewali Mandar yang terdiri dari enam dusun di antaranya sebagai berikut : 

1) Dusun Lenggo 1 

2) Dusun Lenggo 2 

3) Dusun Tanete 

4) Dusun Lakkese 

5) Dusun Petakeang 

6) Dusun Silolokang 

 

6. Struktur aparatur pemerintah desa Lenggo 

Desa Lenggo sebagaimana desa pada umumnya yang ada di kabupaten 

Polewali Mandar, dipimpin oleh kepala desa yang berkedudukan di desa 

Lenggo 1 dalam melaksanakan tugas kepemerintahan kepala desa dibantu oleh 

perangkat desa yang terdiri dari pelaksanaan teknis dan pelaksanaan 

kewilayahan. 

 

Gambar 1: Struktur Aparatur Pemerintah Desa Lenggo. 

(Dokumentasi Rifa‟I, 02 Desember 2021). 
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Struktur aparatur pemerintah desa Lenggo yang terbaru setelah 

demokrasi yang ke empat melihat dua puluh tahun ke belakang semenjak 

terbentuknya desa Lenggo.
53

 

 

 

 

Gambar 2: Struktur Organisasi BPD Desa Lenggo (Dokumentasi 

Rifa‟i, 02 Desember 2020) 

3. Visi dan Misi 

1. visi 

Dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi, 

serta peluang dan tantanganya termasuk dinamika sosial budaya, masyarakat desa 

lenggo, oleh karena itu visi pemerintahan desa lenggo yang hendak dicapai pada 

tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

“Terwujudnya Masyarakat Lenggo yang Mandiri,  Berbudaya dan Berakhlak 

Islam” 

Mandiri: adalah suatu kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhanya 

sendiri tanpa harus bergantung pada bantuan pemerintah, dalam kehidupan politk, 

masyarakat bebeas menentukan pilihan berdasarkan yang rasional, begitu juga 
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Ikram tahun…selaku ketua BPD Desa lenggo.  
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dalam kehidupan sebagai warga negara, masyarakat mampu mengurus 

kebutuhanya sendiri termasuk untuk mengakses kebijakan atau peluang dalam 

pengembangan usahanya. 

Berbudaya: adalah suatu kondisi masyarakat yang terikat dengan nilai- nilai 

kearifan lokal, nilai-nilai tradisi yang diwarisi secara turun temurun tanpa harus 

terpengaruh dengan perubahan zaman yang dapat memicu perilaku negatif. 

Berakhlak Islam: suatu kondisi dimana masyarakat berperilaku, bertindak, sesuai 

dengan  ajaran islam (agama yang dianut). 

2. Misi 

Dalam memudahkan dari visi diatas, ditetapkan misi pembangunan 

desa lenggo tahun 2016-2021 sebagai berikut: 

1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih 

2) Membangun sarana dan prasarana (infrastruktur desa) untuk 

peningkatan kualitas SDM dan pembangunan ekonomi. 

3) Mengembangkan ekonomi masyrakat berbasisi pengelolaan sumber 

daya alam yang berkelanjutan. 

4) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya 

dan berakhlak Islam. 

c.    Analisis potret desa (Peta Sosial Desa) 

Analisis desa atau analisis peta sosial desa adalah mengkaji sebuah masalah 

yang ada didesa dan berfokus pada kondisi sosial desa. Hasil pengkajian yang 

dikerjakaan secara tim yang biasa di kenal pemyusun RPJM desa lenggo 

digambarkan sebagai berikut: 

1) Masalah akses transportasi sangat sulit hanya bisa dilewati kendaraan roda 

dua, khusus untuk desa lakese dan petakeang tidak ada akses kedusun lain 

yang ada hanya jalan setapak bagi pejalan kaki, dan potensinya: kerikil, sirtu, 

tenaga kerja dan budaya gotong royong. 

2) Masalah perhu di penyebrangan di dusun lenggo dua sebagai satu- satunya 
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akses keluar masuknya masyarakat kekecamatan tutar dan potensinya: kayu, 

rotan dan tenaga kerja. 

3) Masalah penerangan belum ada penerangan dari pihak PLN sehingga 

masyrakat menggunakan genset itupun hanya beberapa dari 82 KK Cuma 27 

KK yang menggunakan tenaga genset selebihnya menggunakan penerangan 

manual yang dikenal masyrakat dengan nama pelita. Dan potensinya air terjun 

dan sungai. 

4) Masalah dalam tingkat pendidikan masyarakat sangatlah rendah dilihat dari 

banyaknya yang masih belum bisa membaca dan menulis dan terdapat banyak 

anak-anak yang putus sekolah dan potensinya gedung sekolah dan tenaga 

pengajar. 

5) Masalah fasilitas proses belajar mengajar di sekolah masih sangat kurang 

seperti buku, alat peraga, serta perpustakaan bahkan tenaga pengajar 

sekalipun. Potensinya guru tenaga/pengajar, dana bos, dan program 

pendidikan gratis. 

6) Masalah wahana dann fasilitas untuk anak usia dini belajar dan mengajar 

sangat kurang, gedung paud hanya ada satu dan potensinya program paud, 

sdm, lahan/lokasi kosong dan material lokal. 

7) Masalah tingkat kesehatan masyarakat sangat rendah, pemahaman tentang 

pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat masih minim, dan potensinya 

poskesdes, bidan desa,/ tenaga kesehatan. 

8) Masalah perilaku hidup sehat dan bersih, kepercayaan pada dukun masih 

sangat kuat, sarana dan penyuluhan kesehatan juga KB masih kurang, sebagai 

potensinya bidan desa dan poskesdes. 

9) Masalah sarana air bersih sangat kurang hanya 30% KK yang bisa mengakses 

air bersih dengan menggunakan pipa dari sumber mata air menuju rumah-

rumah yang mampu. Dan potensinya sumber air bersih. 

10) Masalah sumber kehidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti 

makanan dan pakaian serta simpanan masyrakat bersumber dari alam yang 

pekerjaan mayoritas sebagai buruh tani, penebangan liar (kayu dan rotan) 

kurangnya keahlaian mengolah alam yang subur sehingga potensi sumber 
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daya alam tidak produktif dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih 

sejahtra. Dengan potensi yang kaya akan alam seperti kayu, rotan, serta lahan 

perkebunun yang luas) 

11) Masalah kesadaran masyarakat tentang kelestarian hidup yang kurang dan 

potensi hutan lindung dan hutan produksi sangatlah melimpah. 

d. Analisis kelembagaan desa 

Analisis kelembagaan desa adalah pengkajian masalah dan potensi 

difokuskan kepada lembaga-lembaga di desa. Adapun hasil pengkajian sebagai 

berikut: 

   1). Pemerintah desa memiliki masalah diantaranya: kapasitas aparat sangat 

minim, pelayanan yang belum optimal, fasilitas dan sarana perkantoran 

sangatlah kurang, wilayah yang luas dan terpencil dan potensi desa belum 

referesentatif. Potensinya SDM, regulasi desa, dan anggaran. 

    2). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki masalah: SDM kurang 

anggota BPD belum maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya, sarana dan 

oprasional kurang, potensinya: SDM, regulasi, dan anggaran. 

     3). PKK dan kelompok desawisma, memiliki masalah: Pengurus PKK 

belum   maksimal dalam pelaksanaan program, SDM kurang, parsitifasi 

prempuan renda. Potensinya pengurus lengkap 58% penduduk adalah 

prempuan. 

     4). Poskades, memiliki masalah: sarana belum lengkap dan tenaga medis 

kurang. Potensinya: Poskesdes dan Bidan Desa. 

     5). Kelompok Tani, memiliki Masalah: manejemen, Organisasi/ kelompok 

belum optimal, sarana kelompok (Sanggar) tidak ada, keterampilan petani 

rendah, dan modal usaha tidak. Potensinya: PPL, Program bantuan modal 

usaha. 

      6). Organisai Pemuda/Remaja Masjid, memiliki masalah: kurang kegiatan 

ternasuk Olahraga sarana olahraga kurang, Organisasi tidak Efektif, dan kurang 

pembinaan. Potensinya SDM, lokasi kososng untuk lapangan olahraga, 

program kepemudaan dan olahraga. 
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     7). Lembaga Hadat, memikiki masalah tidak berfungsi maksimal, nilai- nilai 

kearifan banyak terabaikan, tradisi dan dan kesenian hampir punah. Potensinya: 

Tertua Tokoh Adat kesenian tradisional. 

   8). Lembaga Pendidikan Keagamaan, memiliki masalah:tidak trorganisir 

sarana pejuang Al-qur‟an dan dll kurang potensinya: SDM guru ngaji. 

    9). Lembaga pemberdayaan masyarakat LPM memiliki masalah: kurang 

parsitipasi, masi banyak yang tidak yang tidak punya KTP/KK AK, Sertifikat 

kepemilikan tanah, masi banyak yang belum punya identitas, potensinya; 

Aparat desa dan pelayanan administrasi pemerintah. 

B. Sejarah asal-usul batu meriam 

1. Asal usul batu meriam 

Batu meriam pada dasarnya sama seperti batu pada umumnya namun yang 

membuatnya berbeda yaitu bentuknya bulat dan hanya terdapat dua buah yang di 

anggap satu laki-laki dan satunya lagih perempuan. Saksi hidup thalib.
54

 

Asal-usul batu meriam sangat dekat kaitanya dengan kapal sawerigading, 

dari penjelasan tokoh adat sudirman sawerigading dikenal sebagai pelaut dan 

penjelajah daratan pada saat itu lautan lebih luas dibanding daratan setelah sekian 

lama berlayar  singgah di pangelorang yaitu sebuah wilayah tempat singgah kapal 

sawerigading untuk pertamakalinya ini dibuktikan dengan saksi hidup bahwa 

masih menemukan guci setinggi kurang lebih dua meter, disitu juga ditemukan 

bekas sandaran dan sisa kapal Sawerigading sebelum rusak hancur karena tidak 

terawat.
55
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Thalib 49 tahun…lenggo selaku masyrakat lenggo 2-12-2021 

55
Sudirman 74 tahun…lenggo selaku juru kunci batu meriam 2-12-2021  
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Gambar 3: Tempat, Wujud, Dan Fisik Batu Meriam 

(Dokumentasi Rifa‟i, 02 Desember 2020) 

Pangeleorang adalah sebuah wilayah perkampungan awal masyarakat desa 

Lenggo yang sekarang menjadi perkebunan sumber pertanian seperti cacao juga 

kemiri yang berada tepat di belakang perkampungan masarakat, pangeleroang 

tempat di mana batu meriam ditemukan sekaligus ditempatkan.  

2. Kesakralan Batu Meriam 

Berdasarkan cerita nenek moyang yang turun temurun menciptakan 

kepercayaan di tengah-tengah masyarakat bahwa batu meriam memang betul 

sakral yang dibenarkan dari saksi hidup Thalib yang  pernah mendengar ledakan 

keras dari batu meriam, saat itu iya ke tetangga kampung dan ditanyai beberapa 

masyarakat kalau batu meriam memang betul baru sudah mengeluarkan suara.  

Dari penjelasan Thalib bisa dikatakan saking kerasnya ledakan atau suara 

yang di keluarkan batu meriam menjadi berita dan sampai terdengar ditetangga 

kampung. Sudirman : menjelasakan maksud dari ledakan keras batu meriam itu 

bisa di artikan sebagai tanda musim baik bagi tanaman dan bisa juga sebagai tanda 

peringatan bahaya yang mengancam. 

Bukti nyata lainnya yang pernah dialami tokoh adat yaitu Sudirman yang 

pernah menyimpan batu meriam di rumahnya tepatnya dalam lemari namun esok 
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harinya beliau dibuat kaget dengan kenyataan batu meriam kembali ke tempatnya 

semula dan tidak hanya itu banyak masyarakat beranggapan dan memang terbukti 

bahwa pertanian seperti padi dan kopi akan berhasil setelah ledakan atau bunyi 

keras yang di keluarkan batu meriam tersebut. 

Berdasarkan  kejadian yang dialami tokoh adat semakin jelas seperti apa 

sakralnya batu meriam dan menmbah kepercayaan di masyarakat bahwa batu 

meriam betul-betul sakral tidak hanya cerita saja tapi diperkuat dengan kejadian 

yang sulit dijelaskan secara ilmiah. 

Tamalina sebagai vetran menjelaskan pada awalnya batu meriam memilki 

meriam sebagiamana meriam lainya yaitu sebagai alat perang yang memiliki 

moncong yang panjang dan roda yang dihiasi dengan emas. Dari hiasan itu 

banyak cerita di kalangan masyarakat yang sampai ketelinga para penjajah dari  

jepang untuk menggerakkan pasukannya datang ke kampung dan mengambil 

secara paksa pada saat itu tamalina menyempatkan menimbun betu meriam 

kedalam tanah sehimgga penjajah tidak sempat mengambilnya dan setelah 

kejadian itu hanya tersisa batu meriam muncul kepermukaan dangan sendirinya.
56

 

Saksi hidup tamalina yang usianya jauh lebih tua dari tokoh adat sebagai sala 

satu pejuang kemerdekaan yang hari ini alhamduliah masih hidup sehingga ia 

masih bisa memberikan penjelasan dari apa yang pernah dialaminya oleh karena itu 

saya sebagai penulis dengan mudahnya memperoleh apa yang saya butuhkann 

dari wawancara. 

C. Proses dan Makna ritualitas batu meriam 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan sedikit 

proses dan berbagai makna yang berhubungan dengan batu meriam tersebut, 

mulai dari berziarah ke batu meriam sampai pada persediaan yang disiapkan 

ketika berkunjung ke baru meriam tersebut. Adapun berbagai maknanya yaitu:   

1. waktu berziarah 

Waktu berziarah di tetapkan dan ramai dikunjungi setelah shalat idul fitri 

dan idul adha adapaun hari lain ialah hari jum‟at mengkhususkan dalam 

menunaikan nadzar. 
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         2.  Menyediakan makanan   

         3.  Membawa dupa 

         4.  Doa bersama 

a. Alasan berziarah 

Dari kepercayaan masyarakat setempat terdapat beberapa masyarakat yang 

masih menjunjung tinggi untuk tetap berkunjung atau berziarah ke batu meriam 

tersebut. Beberapa masyarakat yang masih percaya dan menjalankannya sampai 

hari ini memiliki dua alasan yaitu;
57

 

1. Pertama menziarahi batu meriam karena mengangap batu meriam sebagai 

batu nisan kedua orang tua sawerigading ini di jelaskan karena tidak 

ditemukanya makam kedua orang tua sawerigading. 

2. Kedua orang yang sudah mattinjja’ atau bernazar apabila terjadi maka 

berangkatlah untuk menepati ucapanya, seperti penjelasan dalam keluarga 

apabila ada dari anggota keluarga yang sakit kemudian kepala keluarga 

bernazar apabila anaknya bisa sembuh dan napasituju puang restu Allah 

maka ia harus ke batu meriam untuk berziarah. 

b.  Waktu berziarah 

Masyarakat sampai hari ini masih menjalankan akan tetapi sangat jarang di 

temui jika hari-hari biasa nanti bisa ditemui pada saat setelah shalat idul fitri dan 

idul adha selebihnya hari-hari tertentu tergantung hari apa yang diinginkan orang 

yang menunaikan nazarnya. 

Sayatia menjelaskan : 

“Sesambanua pole tau mappadottong tinja di batu meriam elorangga 

puangalataala dai tau ma’baca di batu mahiang. Bassa mi do o meloasing 

Allo macoa dikitai mua nadai tau siteeng allo ajuma anna’ puha mallappa’
58

 

Terjemahanya: 

Banyak orang yang datang menunaikan nazarnya di batu meriam dengan 

kehendak allah taala untuk membaca di batu meriam. Untuk melihat waktu 
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yang baik jika ingin berkunjung biasanya hari jum‟at terutama setelah setelah 

shalat idul fitri dan idul adha. 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui terkait waktu barziarah 

bisa kita simpulkan bahwa bukan hanya masyarakat lenggo yang pergi berziarah 

melainkan ada banyak masyarakat diluar dari desa lenggo yang berziarah,hal ini 

membuktikan banyaknya masyarakat yang percaya dan tetap menjujung tinggi 

nilai leluhur,  waktu paling ramai saat datang berziarah yaitu setelah hari raya 

besar islam 

c. Bakar dupa dan  Lafadz saat berziarah 

Mattunu undung ana di baca mi de sahhupa bacaanna apa bacaan pole nene 

mane mamabaca salama mappadotong tinjja mane di fateha’i
59

 

Terjemahan: 

Membakar dupa kemudian membaca tidak satu macam doa bacaan dari nenek 

yang turun-temurun. Salawat menunaikan nazar setelah itu di bacakan alfatiha 

  

Informan juga menjelaskan ritual diatas sebagai media alat komunikasi 

dikarenakan dari alam yang berbeda antara alam dunia dengan alam ghaib guna 

untuk menghormati roh leluhur dan memudahkan proses ziarah tanpa adanya 

gangguan hal yang tidak diingginkan 

Dari penjelasan informan bisa dipahami dalam proses mendoakan tidak 

terlepas dari ajaran islam dimana saat berziarah tidak lupa untuk membaca salawat 

dan al Ftihah ini membuktikan bahwa masyrakat lenggo memang betul percaya 

kekuatan batu meriam tetapi tidak lain hanya untuk kepada Allah swt dalam 

berdoa. 

d. Makna dari sajian 

Kepercayaan masyrakat terhadap batu meriam memiliki kebiasaan 

membawa makanan yang hukumnya tidak di wajibkan tetapi sudah menjadi 

kebiasaan dalam masyrakat terutama masyrakat yang kadang datang dari luar 

kampung, Informan sayatia menjelaskan makna dari sajian : 
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Mappa dottong tinja mambaba kande disi kande-

kandei. Pa’babeangan di pogau pole nene
60

 

Terjemahan: 

Menunaikan tinja dengan membawa makanan dan dimakan bersama 

keluarga yang hadir, acara yang dilakukan turun temurun dari nenek orang 

tua terdahulu. 

Saudara taslim ikut menjelaskan sebagai informan: Ia menjelaskan bahwa makna 

dari makanan yang dibawa oleh masyarakat dari rumah itu merupakan sajian yang 

diperunttukan anggota keluarga yang ikut menghadiri sebgai bahan kebutuhan 

sumber energi dan menunda lapar.
61

 

Dari penjelesan di atas peneliti bisa menyimpulkan kalau makanan yang 

sering disalah artikan itu ternyata tidak sesuai ekspektasi dengan realitas yang ada 

dengan alasan makanan yang di bawa semata-mata untuk menambah stamina dan 

menunda lapar. 

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Batu Meriam 

1). Pandangan tokoh adat 

Tokoh adat selaku juru knunci batu meriam sekaligus juga pemegang buku 

kuno atau lontara semakin memperkuat bukti dan fakta nyata batu meriam dan 

dari penjelasan pak sudirman menjelaskan  

 “Iya do’ ikuangan batu meriam site’eangan bammi batu biasa makrras toi 

tia malepong di tia diang mangengei membuni anu tammala dikita iya na 

macanga i batu meriam anu manassa mala disa’ding. puha mi koi 

kusad’dingan masae mi mo anna’ iyapa makannyang sola mua na 

sa’dingan tomi tia. 
62

” 

Terjemahnya 

Yang dimaksud dengan batu meriam sama halnya batu biasa keras tetapi 

bulat akan tetapi ada yang bersemayam dan bersembunyi didalamnya dan 

ini  tidak dapat dilihat secara langsung oleh sebab itu hanya bisa 

dirasakan. sudah lama saya merasakan  dan orang akan percaya jika sudah 

dia rasakan. 
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Penjelasan di atas  sudah sangat jelas bahwa masyrakat yang menghormati, 

menjaga, dan tetap berziarah adalah bentuk kepercayaan masyrakat primitif yang 

biasa dinamakan dengan dinamisme, batu meriam adalah peninggalan bersejarah 

yang penuh nilai sakral yang tidak mampu dibuktikan dengan panca indra tetapi 

bisa dirasakan.   

Tasling selaku putra tokoh adat menjelaskan makanan di bawa bukanlah 

hal musrik karna tidak dijadikan sesembahan.
63

 

“Tanda’ mamanya tau mambaba kande u’de tia ade napakendeng iya 

ditia dikande di siola-olai anna maggasing na pakssa tomi paluluareang” 

terjemahanya 

Sampai sekarang orang membawa makanan saat berziarah tidak untuk 

dijadikan sesembahan melainkan untuk di konsumsi bersama-sama untuk 

menambah tenaga dan memperkuat silaturahmi. 

  Penjelasan ini bisa disimpulkan terkait dengan makanan selama ini yang 

selalu disediakan jangan lagi untuk disalah artikan, makanan yang dibawa dari 

rumah sesuai apa yang tersedia tidak keharusan makanan-makanan tidak 

ditentukan. Makanan yang sampai di lokasi ziarah tidak ditinggalkan atau 

dijadikan sesajen melainkan dikonsumsi sebagai kebutuhan sesuai dengan 

manfaatnya untuk menunda lapar dan menambah stamina, jadi tidak ada makanan 

yang mubazzir apalagi sampai bertentangan dengan ajaran islam.  

2). Pandangan tokoh agama. 

Mengenai pandangan tokoh agama terkait kepercayaan masyarakat 

terhadap batu meriam yusuf hanya menjelaskan.
64

 

“Tau mua mamba bomi massiahai anna ma’doa i di batu meriam de tau 

mehau lako di batu meriam, mepasola kale di na di tappu mi sanganna anna 

ma doa mi jahi iya do na pogao solata anu kamacoang anna ude makadakei 

pokanyyang tongang mahara’ lako di paung allahhu taala”. 
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Terjemahan : 

  

Orang pergi berziarah dan berdoa di batu meriam bukan berarti masyrakat 

menyembah batu meriam melainkan Cuma perantara dalam berdoa jadi yang 

dilakukan masyarakat hal kebaikan tanpa meruasak keyakinan karna tetap 

berharap kepada Allah. 

 

 Berdasarkan  penjelasan informan bisa disimpulkan saat masyrakat 

berziarah tidak untuk bermohon dan meminta kepada batu meriam melainkan 

hanya perantara, dalam islam sendiri ada yang namanya bertawassul menyebut 

nama orang yang telah meninggal dan dinilai dekat dengan allah maka doanya 

akan lebih mudah tuk dikabulkan, proses berdoapun tidak merusak keyakinan 

segala sesuatu yang dilakukan saat berziarah semata-mata hanyalah kepada Allah. 

 

Ikram selaku aparatur desa dan juga sebagai tokoh agama, dalam 

pandanganya menjelaskan :
65

 

“Tau mamba massiaha di batu meriam u’de mehau kamoleang iya ditia 

mapadottong tinja mua diang mi mole’ sa keluarga anu masaki.jahi tania 

anu kakadakean di pogau” 

       Terjemahan : 

Orang pergi berziarah di batu meriam tidak untuk meminta kesembuhan 

melainkan menunaikan nazar atas kesembuhan dari anggota keluarga yang 

sakit. Jadi tidak ada kesalahan yang dilakukan. 

 

Dari penjelasan informan bisa disimpulkan bahwa terkait dengan nazar adalah 

kewajiban yang harus tunaikan, berangkat dari rumah dengan niat semata-mata 

karena allah atas kesembuhan dari salah-satu anggota keluarga.  

Kekuatan seperti apa yang dilihat masyarakat  

Jadi ada beberapa kekuatan yang telah dilihat masyrakat secara langsung 

dan itu sangat sulit untuk dijelaskan secara ilmiah, dari beberapa informan ini 

menjelaskan yaitu sebagai berikut. 
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thalib selaku saksi hidup telah melihat kekuatan batu meriam dari cerita yang 

disampaikan banyak masyrakat membenarkan, bahwasanya:
66

  

“jahi diang biasa tau pole na mangalla ka piaanna batu mahiang di 

watunna tandda’ dai di ingeanna batu mahiang na ti’ba mi puhana do o 

malaimi sekali de mala nakita tangalalangna malai tanda mate na. Kai 

dini di kappung sekali malotong mi nabang hiu’mi anging nenge 

madondongna mi dikitami bakkena di kalane”. 

Terjemahan: 

Dulu pernah ada orang datang mengambil dan memecahkan batu meriam 

sesampainyanya di tempat batu meriam langsung di pecahkan setelah itu 

langsung kembali pulang akan tetapi tidak mampu melihat jalan pulang 

sampai meninggal. Kami  yang berada di kampung melihat langit gelap 

dibarengi dengan anging kencang besoknya ditemukan mayat dalam hutan.

   

 Dari penjelasan informan diatas bisa dipahami bahwa siapaun yang datang 

dari luar dan berniat jahat untuk mengusik batu meriam maka keselamatanya akan 

tidak terjamin. Ini dibenarkan masyarakat dengan menyaksikan cuaca alam yang 

tibah-tibah berubah berawan mendung dan angin yang kencang saat itu masyrakat 

kaget dan kebingungan sebab cuaca yang cerah dan musim kemarau berubah 

seketiaka. 

Sudirman selaku saksi hidup, menjelaskan:
67

 

“Nenge puha mi dai na ala totande mahiangnna ya daimi ku ala batu 

mahiang mane ku alai di lamahi bongginna do tappa pa’da kale-kale 

tandikita, madondongna allo sekali dai kukitai dingeanna tikeddu da koi 

apa di ngeanna kale-kale messende’” 

Terjemahan : 

Setelah totande mengambil meriamnya saya pergi mengambil batu 

meriamnya lalu menyimpanya dalam lemari setelah larut malam tiba-tiba 

hilang tak terlihat, setalah pagi saya pergi mencari ke tempatnya tiba-tiba 

saya di kejutkan dengan menyaksikannya bersandar di tempatnya. 
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 Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa jauh sebelum indonesia 

dibentuk menjadi satu kesatuan dulunya merupakan sistem kerajaan yang biasa 

dikenal dengan ke tomakakaan yang mempunyai pasukan pemimpin dan wilayah 

tersendiri. kemapuan batu meriam mampu berpindah tempat dengan cara 

menghilang yang tidak bisa dijelaskan secara ilmih menjadikan batu meriam 

semakin sakraal. 

Ilham bersama dengan peri selaku pemuda masyrakat, menjelaskan: 

“Diannga koi biasa mamba makita duhiang mangolai dai tangga lalanna 

batu mahiang nenge kulambi kuala di koi ku pembuangan tama dia alla 

tahhing, nenge dai a makita kaju api kukita boi messende di ngeanna nenge 

puha kukita tappa malai toma na anna hea,ku.
68

”  

Terjemahan : 

Saya pernah pergi mencari durian dan meleati jalur ke batu meriam setelah 

sampai di batu meriam saya ambil dan membuang masuk ke tengah-tengah 

pohon bambu, pada saat saya pergi mencari kayu api saya meliat batu itu 

sandar di tempatnya setelah menyaksikan kejadian itu saya langsung balik 

dikarenakan perasaan takut. 

  

Dari penjelasan diatas bisa dipahami bahwa hanya orang dari luar saja tidak 

dijamin keselamatanya ketika mengusik batu meriam, pelaku disini adalah 

masyrakat lenggo sendiri tidak. Dengan kembalinya batu meriam ke posisi awal 

menmbah kepercayaan masyrakat bahwa batu meriam ini memang memiliki 

kekukatan.  

 

E. Tinjauan Aqidah Islam Terhadap Kepercayaan Masyarakat Batu 

Meriam 

Dari sudut pandang Islam, selama tindakan orang itu dekat dengan 

kebaikan, mereka akan lebih dekat dengan Allah. Harus diingat bahwa kebaikan 

adalah cara yang harus dilakukan dalam masyarakat Islam seperti yang dijelaskan 

dalam Al-Qur'an. Agama (syari'at) mulai menetapkan  bahwa tidak ada yang dapat 

membantu manusia untuk mencapai hal-hal yang mustahil kecuali Allah, dan 
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manusia dilarang mencari pertolongan dari selain  Allah Selain mencapai 

kesempurnaan, Tuhan memerintahkan  manusia  untuk mengkonfrontasi cita-

citanya sebagai permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa Manusia memiliki 

kehendak dan keinginan bebas dan dapat menemukan jalan dalam tindakan 

mereka yang akan membawa kebahagiaan sesuai dengan ajaran pikiran mereka 

sendiri..
69

 

Konsep ajaran Islam mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang ada di 

bumi dan di langit adalah ciptaan Allah SWT. Tidak ada ciptaan yang sia-sia. Dia 

adalah Tuhan Yang Mahakuasa, layak disembah dan disucikan Tidak ada 

kekuatan selain dia untuk membantu dan memberi hadiah. Setiap budaya 

sebenarnya merupakan pedoman, norma atau konsepsi keseluruhan dari 

kehidupan masyarakat yang bersangkutan, sehingga budaya tersebut sebenarnya 

tradisional, artinya sering menjadi tradisi dan tidak dapat dengan mudah 

dimodifikasi. Menurut Sayyed Husei Nasr,  selain Al-din dan Al-sunnah, tradisi 

dapat mengacu pada apa saja berdasarkan pola-pola sakral, yang telah menjadi 

adat turun-temurun  masyarakat adat..
70

 

Mendengar dari pendapat masyarakat akan semakin mempertahankan 

keunikan batu meriam sebab ada banyak hal yang tidak mampu diterima secara 

rasional tetapi fakta secara empirisme. Pada saat proses pelaksanaan ritual 

kepercayaan terhadap batu meriam ada masyarakat yang berpandangan bahwa 

ritual mengenai kepercayaan ini tidaklah bertentangan dengan ajaran agama Islam 

karena ritual didalamnya hanya sekedar mengikuti kebiasaan para orang tua 

terdahulu nulai dari mendoaakn roh dari keluarga sawerigading dan juga sekedar 

menghormati arwah leluhur mereka dan tidak hanya itu batu meriam juga 

dikunjungi hanya untuk melepas nazar karna dianggap sakral dan bacaan-bacaan 

yang dibacakan ketika proses pelaksaanaan tersebut hanyalah bacaan permohonan 

keselamatan, kesembuhan meskipun cara menyampaikannya berbeda namun pada 

inti dan tujuannya tetap kepada Allah swt. 
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Kepercayaan masyarakat terhadap batu meriam merupakan kepercayaan 

nenek moyang yang sudah turun temurun. Percaya kepada batu meriam tidak 

untuk menduakan allah melainkan bukti bahwa kuasa allah itu banyak. Batu 

meriam merupakan benda mati namun memiliki nilai sejarah dan kekuatan magic 

karna khendak allah sehingga sudah sepatutunya untuk tetap dijaga. 

Larangan memililki sifat syirik sudah sangat jelas kita diingatkan dalam 

surah An-nisa ayat 36  

               
                                     

Artinya: "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-

Nya dengan sesuatu apa pun." 
 

Bahaya yang pertama adalah tidak mendapat ampunan dari Allah SWT 

bagi orang musyrik. Dalam Surat An-Nisa ayat 48, Allah SWT telah berfirman: 

 

                                                                          
                                                         

                            

 

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena 

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

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

Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hal mendasar dalam kepercayaan masyrakat terhadap Batu Meriam tidak 

terlepas dari sejarah asal muasal kedatangan kapal sawerigading ini dibuktikan 

dengan bekas persinggahan kapal bahkan masih sempat ditemukan beberapa 

potongan bangunan bentuk fisik dan tidak sampai disitu saja penemuan guci yang 

berukuran besar kurang lebih 150 cm dan tinggi melebihi manusia rata-rata untuk 

melihat ruang guci di perlukan bantuan pijakan, dari bukti peninggalan ini 

memperkuat fakta nyata sehingga tidak sedikit masyrakat yang percaya dan yakin 

bahwa batu meriam memang betul sisa peninggalan kapal sawerigading benda tua 

yang turun dari kapal. Dari cerita mistik dibarengi kejadian yang sulit di terima 

secara akal sehat dan sulit dibuktikan secara ilmiah membuat banyak masyrakat 

yang percaya akan kesakralan Batu Meriam. 

Batu Merian telah menduduki status istimewa dalam kepercayaan 

masyarakat bila di pandang dari sudut sejarah sangatlah bernilai sebagai satu-

satunya benda sakral yang bertahan dan tidak hanya disitu saja Batu Meriam juga 

menjadi pusat sentrum berziarah yang dijadikan sebagai batu nisan kedua orang 

tua sawerigading. 

B. Implikasi 

  Berdasarkan dari hasil penlitian yang telah saya lakukan di atas, maka saya 

selaku penulis menyarankan kepada pembaca untuk memahami kepercayaan dan 

ritual Masyarakat yang tergolong kepercayaan dinamisme. Kepercayaan yang 

menyakini benda sekitar memiliki kekuatan ghaib sangat erat kaitanya dengan  

kepercayaan yang telah turun temurun dari nenek moyang oleh karna itu perlu 

ditegaskan dampak dari sifat syirik guna mengontrol dan juga sebagai pengingat 

dalam bertindak agar dijauhkan dari celaka dunia dan akhirat. 

 

  



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Setiadi, Elly, dkk. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar.  Jakarta: Kencana, 2011 

Supardi, Etika dan Tanggung Jawab  Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta:  Simar 

Grafik, 2006. 

Rahmawati, “ Kepercayaan Masyarakat    Terhadap Erebambang Suatu Tinjauan 

Sosio-Antropologi      di Desa Penco Biringbulu Kabupaten Gowa”. Skripsi. 

Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2014. 

Hakim, Budi Rahmat,  “Tekstualitasi  Dan  Kontekstualisasi  Ajaran  Islam:  

sebuah  wacana interrelasi dalam pemaknaan Al-Nusus al-Syar’iyyah”, 

Jurnal kaganga 3, no.1 h. 1-10. 

Arkoun,  M,  Rething Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), h. 202.  

Afandi, A “Kepercayaan Animisme-   Dinamisme Seta Adaptasi Kebudayaan 

Hindu-Budha Dengan Kebudayaan Asli Di Pulau Lmbok-NTB”, Jurnal 

Historis Vol 1, No.1, Desember 2016, h.2. 

Pabbajah, M “Religiuitas Dan Kepercayaan Masyarakat Bugis – Makasaar”  

Universitas Teknologi  yogjakarta, vol. 12 no. 2 sumber 2012, h. 398-402 

Wahyuni, Agama dan Pembentukan Struktur Sosial, Jakarta: Prenada Media 

Group, 2018, h.83-84. 

Monoharto, G, dkk,Seni Tradisional Sulawesi Selatan, Makassar:Lamacca 

Press,2005,h.15-16 

Bahtiar, A, Filsafat Agama, Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia,Jakarta: 

Raja Grafindo Persada,2017,h.55. 

Nonci,H,M.PsikologiAgama,Makassar:Gu    nadarma Ilmu,2016, h.77. 

Nonci,H,M Psikologi Agama,79-80. 

Bahtiar, A,  Filsafat Agama, Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia,h.65-66 

KBBIonline,https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dinamisme. Diakses pada 19 

januari 2023 pukul 16:27 

Yudianita, F, dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan dihubungkan 

Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD1945”, Jurnal online Mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Riau, 2015: h. 9.  

Baktiar,A. Filsafat Agama, Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2007  h.. 64. 

Amstrong, K.   A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity 

and Islam. Terj. Zaimul Am, Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan Yang 

dilakukan Oleh Orang Yahudi, Kristen, Dan Islam . Bandung: Mizan, 1993. 

Amstrong, K.  A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity 

and Islam. h. 27 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dinamisme


63  

 
 

Yusbi, A, E. “Kepercayaan Masyarakat Kaju Terhadap Matowa Arajang Kec. 

Sibulue Kab. Bone”, Skripsi Makassar: Fak.Ushuluddin Filsafat dan Politik 

UIN Alauddin, 2019.  

Tylor,B,E.  Primitive Culture: Research into the Development of Mythology, 

Philosophy, Religion, Langguage, Art and Custom  New York: Brentano‟s 

Publishers,  h.160.  

Kusumah,  H,H.Antroplogi Agama,  Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993,   

Abdullah, A. Agama dan Akal Pikiran, Jakarta, Rajawali, 1989. 

Hakim, A. Perbandingan Agama,  Bandung, Diponegoro, 1996,   

Baktiar, A.  Filsafat Agama, Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia  

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. 

Koentjaraningrat, Sejarah Antropolgi , Jakarta, Aksara Baru, 1982. 

Dhavamony,M. Fenomenologi Agama, Yogyakarta, Kanisius, 1995.  

Daradjat, Z.  Perbandingan Agama 1, Jakarta: IAIN Jakarta, 1982. 

Jamil,  A. Islam dan Kebudayaan Jawa, Yogyakarta: Gama Media, 2000. 

Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, Perbandingan Agama 1, 

cet. 2 TTP: TP, 1981/1982, h. 27. 

Daradjat, Z. Perbandingan Agama 1,       Jakarta: IAIN Jakarta, 1982. 

Ali, M. Agama-Agama di Dunia, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988. 

Ahmadi, A, Perbandingan Agama, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991. 

Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, Perbandingan Agama 1, 

cet. 2. (TTP: TP, 1981/1982), h. 27-30. 

Ali, M,  Agama-Agama di Dunia, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988, 

h. 43. 

Amstrong, K A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity 

and Islam., h. 30.  

Daradjat Z, Perbandingan Agama 1, Jakarta: IAIN Jakarta, 1982, h. 32   

Hefner, R.Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam . Princeton: Princeton 

University Press, 1984, h. 104-105.  

Ilyas,  Y,  Lc., MA, Kuliah Aqidah Islam, hal. 5. 

Anwar, R, Aqidah Akhlak . Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.  



64  

 
 

Zainuddin, A , dan Jamhari, M; Aqidah dan Ibadah,  Bandung: Pustaka Setia, 

1999.  

Departemen Agama RI, Alqur-an dan Terjemahannya, Cet; XIV, Jakarta: CV 

Darussunnah, 2013. h. 68 

Nuraningsih, Aqidah Islam: Pilar Utama Manusia Beramal Ikhlas,Cet.I; Maksaar: 

Alaudddin university Press, 2011, hal. 5. Departemen Agama RI, Alqur-an 

dan Syeikh Mahmud Shaltut, Aqidah dan Syari’at 

Islam,Jakarta:BUMIAKSARA,1994),h.3-4.Terjemahannya,Jakarta:CV 

Darussunnah, 2013. 

Saleh, M, Pengantar Teologi Islam, Makassar: Alauddin University Press, 2015.  

Abduh, S, M. Risalah At-Tauhid, diterjemahkan oleh K.H. Firdaus A. N, dengan 

judul Risalah Tauhid ( Cet. VII ; Jakarta : Bulan Bintang, 1979) h. 50.  

Kamaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nofis, Agama Masa Depan 

“Prespektif Filsafat Parenial “. ( Cet. II : Jakarta : Paramadina, 1995), h. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65  

 
 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



66  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


