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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 ا
Alif tidak 

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan h خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ي

َ Mim M Em 

ْ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ya ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A اَ 

 Kasrah I I ا ِ

 d}amah U U ا ِ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Contoh: 

 kaifa : وَيْفَ 

 haula : هوَْيَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

Contoh: 

اتَ  َِ  : ma>ta 

َِي  <rama : رَ

 ًَ  qi>la : ليِْ

وْتُ  ُّ  yamu>tu : يَ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>‟ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>‟ marbu>t}ah 

yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta>‟ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>‟ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah dan ya>‟ 
 

ai a dan i  َْى  ـ
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 
 

وَْ   ـ

Nama 

 
Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ahdan alif atau ya>’ 
 

ى| ...َ  ا... َ   
 

d}ammah dan wau 
و ْـ   

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 
 

i> i dan garis di atas 
 
u dan garis di atas 
 

ى  ـ



xii 

 

xii 
 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta>‟ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةُ الأطَْفاَيِ 

ٌْفاَضٍِةَُ  دِيْٕةَُ اَ َّ ٌْ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَ

ةُ  َّ ٌْحِىْ  al-h}ikmah : اَ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

اَ   <rabbana : رَبهٕ

يْٕاَ   <najjaina : ٔجَه

ٌْحَكّ   al-h}aqq : اَ

 َُ  nu“ima : ٔعُِّ

 aduwwun„ : عَدُو  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّـــــِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عٍَيِ  

 Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَرَبي  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اي

(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
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mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

صُ  ّْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اٌَشه

ٌْسٌَةَ   al-zalzalah (az-zalzalah) : اٌَسه

ٍْسَفةَ  ٌْفَ  al-falsafah : اَ

ٌْبلادَُ   al-bila>du : اَ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, 

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

Contoh: 

 َْ رُوْ ُِ  ta‟muru>na : تأَْ

 „al-nau : إٌَهوْعُ 

 syai‟un : شَيْء  

رْتُ  ِِ  umirtu : أُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur‟an(dari al-Qur‟a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh.  
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Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>‟  

Wafaya>h al-A„ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

ُٓ اللَِّ     billa>h باِللِ   di>nulla>h دِيْ

Adapun ta>‟ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةِ اللَِّ  َّ ُْ فيِْ رَحْ  hum fi> rah}matilla>hهُ

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

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

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

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Inna awwala baitin wud}i„a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur‟a>n 
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Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta„a>la> 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt =  subh}a>nahu> wa ta´a>la> 

saw = s}allalla>hu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ´Imra>n/3: 4 

h. = Halaman

‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, ‘Ali> ibn 
‘Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r 
H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : Muh. As’ad Supardi 

Nim : 30100118049 

Judul : Kepercayaan Masyarakat Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. 

Soppeng Terhadap Anak Mallajang (Tinjauan Akidah Islam) 

 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan 

masyarkat  dan pandangan akidah Islam terhadap anak Mallajang Di Desa 

Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng. Pokok masalah tersebut terdiri dari tiga sub 

masalah yaitu: 1) Bagaiman eksistensi kepercayaan anak mallajang di Desa 

Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng, 2) Bagaimana pandangan masyarakat 

terhadap anak mallajang di Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng, 3) 

Bagaimana pandangan akidah Islam terhadap anak mallajang di Desa Lompulle 

Kec. Ganra Kab. Soppeng? 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini, yaitu 

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologis sebagai tinjauan 

akidah dan pendekatan fenomenologi sebagai tinjauan fenomena masyarakat. 

Adapun sumber data dari penelitian ini, yaitu informan, tokoh warga, pejabat 

setempat serta buku, hasil jurnal, hasil riset, majalah dan media cetak lain yang 

berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran 

referensi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Masyarakat Bugis tepatnya di Desa 

Lompulle masih meyakini keberadaan anak mallajang dengan menyakini anak 

mallajang adalah anak manusia yang memiliki kembaran namun tidak dapat 

dilihat oleh panca indera orang lain kecuali kembarannya, bahkan ibunya hanya 

dapat merasakannya. Anak mallajang diistimewakan oleh keluarganya seperti 

membuatkan ranjang kecil sebagai tempat tidur bahkan membelikan pakaian dan 

memberikan makanan, 2) Masyarakat meyakini keberadaan anak mallajang 

disebabkan kejadian yang sudah terjadi sekitar masyarakat yang ditandai ketika 

anak yang lahir menghadap ke arah bawah maka anak itu memiliki kembaran di 

bawah (sungai) dan ketika menghadap ke atas maka kembarannya di atas 

(rakyang), masyarakat meyakini hal ini menyangkut tradisi dan adat masyarakat. 

Anak mallajang dapat mendatangkan manfaat atau mudarat bagi keluarganya 

berdasarkan perlakuan keluarganya terhadapnya, 3) Kepercayaan anak mallajang 

apabila dilihat dari segi akidah Islam, maka hal tersebut sangat bertentang dengan 

konsep ajaran Islam itu sendiri, bahkan tergolong perbuatan musyrik. 

Implikasi penelitian ini sebagai berikut: 1) Karena mengingat pentingnya 

pemahaman agama  dalam suatu masyarakat, sehingga menyadari pentingnya 

berpehaman agama yang baik. 2) Masyarakat seharusnya menjalankan syariat 

Islam secara murni sesuai dengan tuntunan al-Qur‟an dan al-Sunnah. 3) 

Masyarakat sebaiknya menjadikan kepercayaan anak mallajang sekedar tradisi 

sehingga tidak menyimpan kesan yang mengarah kepada kemusyrikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya raya akan segala agama 

dan tradisi. Ragam budaya yang dimiliki bangsa indonesia senantiasa dijaga dan 

dilestarikan secara turun menurun merupakan gambaran kekayaan bangsa 

indonesia yang menjadi modal dan landasan pembangunan dan perkembangan 

kebudayaan. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial geografis indonesia dan 

menjadi faktor pendukung bagi masyarakat yang mengekspresikan kemudian 

menghasilkan suatu budaya, karena budaya merupakan jiwa dan tolak ukur 

kualitas manusia, sebab kebudayaan adalah milik manusia dan hanya manusialah 

yang berbudaya sebagai wujud dan kreatifitas di muka bumi.
1
 

Tradisi di indonesia sangat beraneka ragam yang telah menjadi 

kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan dan mewariskan kepada 

generasinya. Adanya arus modernisasi dapat menimbulkan dampak perubahan 

pada tradisi yang telah ada di indonesia, tetapi tidak semua tradisi dan kebudayaan 

mengalami perubahan keberadaannya, para leluhur tetap melakukan ritual tradisi 

kebudayaan yang tidak pernah goyah oleh perubahan zaman.  

Kepercayaan masyarakat sebelum datangnya Islam ke Indonesia adalah 

kepercayaan terhadap adanya dewa-dewa. Masyarakat nusantara sebelum 

datangnya Islam merupakan masyarakat majemuk. Kontak antara agama dengan 

agama dan antara agama dengan kepercayaan yang telah ada sebelumnya 

mengakibatkan terjadinya saling mempengaruhi bukan terjadi pola sinkretisasi. 

Tradisi atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang masih 

memiliki corak animisme, akan tetapi setelah masuk islam dan berkembang 

                                                      
1
 Koenjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 72. 
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sistem peninggalan leluhur tersebut mengalami perubahan besar-besaran, setelah 

masuk islam terjadi pembaharuan antara budaya lokal dan sesuai dengan karakter 

masyarakat pendukungnya atau mengandung unsur- unsur budaya islam.
2
 

Diskursus mengenai kedatangan Islam di Nusantara sampai sekarang diwarnai 

perdebatan panjang yang berpijak pada tiga hal persoalan penting yaitu tempat 

asal kedatangan Islam, para pembawa dan waktu kedatangannya.
3
 

Metamorfosa perkembangan Islam pada masa awal di Indonesia yang 

hadir di perairan nusantara mampu dengan cepat beradaptasi sehingga tidak 

memunculkan benturan budaya dengan adat istiadat dan tradisi lokal yang sudah 

ada sebelumnya. Hal tersebut merupaka usaha untuk memperluas Islam, karena 

sebelumnya masyarakat Indonesia menganut kepercayaan Hindu dan Budha. 

Setelah ada kerajaan yang raja-rajanya menganut agama Islan seperti di Demak 

dan Mataram II, pada dasarnya yang memiliki peranan dalam menyebarkan agama 

Islam adalah para wali yang tergabung dalam wali songo. Para wali benar-benar 

menjadi penyebar agama Islam di pulau Jawa. Karena pulau itu menjadi pusat 

pemerintahan dari kepulauan di Indonesia, maka ketika Mataram II menjadikan 

agama Islam sebagai agama kerajaan, dengan sendirinya penyebaran Islam itu 

secara teratur tersiar ke daerah-daerah di seluruh kepulauan.
4
 

Perkembangan islam di nusantara mencakup perkembangan islam dalam 

dimensi tasawuf atau tarekat. Jika penyebaran islam ada yang melalui peperangan, 

misalnya perang antara kerajaan gowa dengan kerajaan-kerajaan yang tergabung 

dalam persekutuan tellung poccoe, yaitu bone, soppeng, wajo. Maka penyebaran 

tarekat cenderung melalui penyebaran diam-diam tanpa disertai konflik 

                                                      
2
Liswati, “Ritual Adat Mappalli di Sigeri Kabupaten Pangkep”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 2. 
3
Abdul Karim, Sejarah Perekembangan dan Peradaban Islam (Yogyakarta: Bagaskara, 

2015), h. 2. 
4
Abdul Karim, Sejarah Perekembangan dan Peradaban Islam, h. 2. 
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peperangan.
5
 

Menganut Islam berarti menjalankan seluruh ibadah yang merupakan 

syariat islam. Dalam pada itu ada segolongan umat islam yang tidak merasa puas 

dengan cara formal yang terdapat dalam ibadah untuk mendekati tuhan. Dengan 

kata lain, hidup spritual yang diperoleh melalui ibadah biasa belum memuaskan 

kebutuhan spritual mereka. Atas dasar mereka, mereka mencari jalan yang 

membawa lebih dekat kepada tuhan sehingga mereka merasa dapat melihat tuhan 

dengan hati, bahkan merasa bersatu dengan tuhan. Ajaran-ajaran yang mengenai 

ini terdapat dalam mistisme islam yang disebut tasawuf.
6
 

Dalam penyebaran islam masuk di indonesia telah bersentuhan langsung 

dengan kepercayaan dan budaya masyarakat setempat, sehingga corak islam 

mengikuti budaya yang berkembang dalam masyarakat. Kedatangan islam bukan 

untuk menghapus kepercayaan masyarakat yang sudah tertanam sejak lama, akan 

tetapi menfilter budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti syirik. 

Sebagaimana allah berfirman dalam Al-Qur‟an surah An-Nisa ayat 116 yaitu: 

ِ فمََ 
ْٓ يُّشْرِنْ باِلّله َِ ْٓ يهشَاۤءُ ۗ وَ َّ ٌهَِ ٌِ َْ ذه ا دُوْ َِ ْْ يُّشْرَنَ بهِٖ وَيغَْفرُِ  َ لََ يغَْفرُِ اَ

هْ اّللَّه لاا    اِ هٍ هً ضَ دْ ضَ

ا  بعَِيْدا 

Terjemahnya: 

“Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah 
dengan sesuatu) dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia 
kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, 
maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali.”

7
 

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirannya mengatakan pelanggaran 

diatas dapat mengantar kepada pengingkaran kerasulan yang mengakibatkan 

                                                      
5
Hamka, Tasawuf: Perkembangan dan Pemurniannya, (Jakarta: PT. Pustaka 

Panjimas,1984), h. 234. 
6
Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 2001), h. 

25. 
7
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 

2005), h. 98. 
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kemurtadan atau syirik, ayat ini menegaskan bahwa, sesungguhnya allah SWT 

tidak mengampuni siapapun yang mempersekutukannya dengan sesuatu, apapun 

sesuatu itu dan mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang ia 

kehendaki, dan siapa yang mempersekutukan allah kapan dan dimanapun, maka 

sesungguhnya ia telah sesat, yakni kehilangan jalan yang benar. Kesesatan yang 

jauh, sehingga mustahil ia menemukan jalan yang dapat mengantarkannya kepada 

kebahagiaan dunia dan akhirat.
8
 

Sebelum masuk islam disuatu daerah, kepercayaan masyarakat adalah 

kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Animisme adalah suatu 

kepercayaan yang menganggap bahwa roh-roh dan benda-benda tertentu 

mempuyai kekuatan yang dapat mendatangkan suka maupun duka, menerima 

mapun menolak suatu permintaan. Dalam kepercayaan animisme telah ditetapkan 

suatu kepercayaan bahwa makhluk-makhluk atau roh-roh nenek moyang selalu 

berada disekitaran manusia. Dinamisme adalah suatu kepercayaan yang diyakini 

diluar batas manusia yang terdapat pada benda-benda tertentu.
9
 

Kepercayaan telah menjadi bagian yang melekat pada kehidupan manusia, 

bahkan di era modern saat ini, banyak orang yang beragama tetap memegang 

teguh pada kepercayaan tertentu yang merupakan bagian dari kebudayaan atau 

tradisi bangsanya. Munculnya kepercayaan bersifat dari proses pengalaman hidup 

yang dialami manusia berkaitan dengan alam lingkungan sekitarnya. Keterbatasan 

ilmu pengetahuan yang dikuasai manusia menumbuhkan pola perilaku yang 

berlandaskan pada kepasrahan manusia terdapat alam lingkungan tempat dia 

                                                      
8
 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, (Cet. I, 

Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 719. 
9
Evi Astuti Yusbi, “Kepercayaan Masyarakat Kaju terhadap Matowa Arajang di Kec. 

Sibulue Kab. Bone”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 

2019), h. 2. 
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menggantungkan hidupnya.
10

 

Dalam hal ini, pada masyarakat sulawesi selatan terdapat bermacam-

macam komunitas yang menganut atau percaya pada tradisi atau mitos yang 

menjadi ciri khas komunitas di daerah yang ada di sulawesi selatan. Terkhusus di 

desa lompulle kec. Ganra kab. Soppeng masih banyak masyarakatnya yang 

menganut kepercayaan animisme seperti percaya terhadap anak mallajang. 

Mereka menyakini anak mallajang adalah anak manusia yang memiliki kembaran 

namun tidak dapat dilihat oleh panca indra orang lain kecuali kembarannya, 

bahkan ibunya dapat merasakannya.   

Ketika salah satu kejadian itu telah dirasakan seseorang maka keluarga 

yang memiliki anak mallajang harus memperlakukannya secara adil, mereka harus 

membuatkannya kamar khusus biasanya kamarnya berada di ruang antara genteng 

rumah dan plafon. Selain itu dalam hal pakaian, semisal seorang ibu membelikan 

pakaian baru untuk anaknya maka kembarannya atau anak mallajang juga harus 

kebagian baju dengan warna dan ukuran yang sama dan disimpan di tempatnya. 

Jika tidak, maka akan berdampak kepada kembaran anak mallajang. Anak itu akan 

mengalami kejadian-kejadian aneh, biasanya anak itu akan demam yang 

berkepanjangan atau bahkan sampai kesurupan. Selain itu juga, jika dirumah itua 

da acara syukuran maka anak mallajang ini harus memiliki bagian makanan yang 

disimpan dikamarnya. Jelas memperlih 

Walaupun demikian, keistimewaannya yaitu ketika keluarga memiliki 

anak mallajang, jika melakukan perjalanan jauh ia akan selamat, baik itu 

perjalanan darat maupun perjalanan laut. Mereka telah dijamin keselamatannya 

oleh anak mallajang tersebut. Maka dari itu melihat latar masalah tersebut maka 

                                                      
10

 Edi Supriadi,”Kepercayaan Masyarakat terhadap Pamakkang Boe Di Kelurahan 

Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Tinjauan Akidah)”, Skripsi, 

(Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 6. 
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penulis mengangkat judul skripsi yaitu“ Kepercayaan Masyarakat Desa Lompulle 

Kec. Ganra Kab. Soppeng  (Tinjauan Akidah Islam)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah tinjauan akidah islam terhadap kepercayaan yang 

melekat mengenai ana‟ mallajang (anak yang tidak terlihat) pada masyarakat Desa 

Lompulle Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Maka dalam hal ini, peneliti melakukan 

penelitian dan observasi. 

2. Deskripsi Penelitian 

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dan menghindari kesalah 

pahaman terhadap fokus penelitian “Kepercayaan Masyarakat Desa lompulle Kec. 

Ganra Kab. Soppeng (Tinjauan Akidah Islam)”, yang dalam hal ini dapat di 

deskripsikan pengertian judul yang mejadi kata-kata kunci penelitian ini: 

a. Kepercayaan 

Kepercayaan adalah keyakinan individu dan kemauan untuk bertindak atas 

dasar kata-kata, tindakan dan keputusan orang lain. Hal-hal yang dapat 

menyebabkan seseorang mempercayai orang lain yaitu berkembangnya sistem 

kepercayaan melalui pengalaman hidup seseorang, aturan atau norma yang ada 

pada lembaga atau masyarakat dan adanya pengalaman saat menjalin hubungan. 

Kepercayaan adalah suatu harapan positif, asumsi, atau keyakinan dari 

proses pemikiran seseorang yang dipegang dan ditujukan pada orang lain bahwa 

orang tersebut akan berperilaku seperti yang diharapkan dan yang dibutuhkan. 

Kemudian kepercayaan juga bisa dikatakan sebagai anggapan atau keyakinan 

bahwa sesuatu yang dipercayai benar dan nyata. Maka dari itu anak mallajang 

adalah kepercayaan terhadap seseorang karna memiliki makhluk halus atau mitos. 
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b. Masyarakat 

Secara umum, masyarakat adalah sekumpulan individu-individu atau 

orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan society artinya adalah 

interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan yang asal katanya dari 

socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab yaitu 

syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Dengan kata lain, masyarakat 

adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan oraganisasi maupun 

perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang 

terpecah secara ekonomi. Masyarakat juga diartikan sebagai suatu kenyataan yang 

objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-

anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama, 

bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka 

merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.
11

 

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau 

bergaul dengan kepentingan yang sama atau sekelompok manusia yang terikat 

oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dalam hal ini mempercayai 

adanya anakmallajang pada masyarakat desa lompulle kecamatan ganra 

kabupaten soppeng. 

c. Anak Mallajang 

Anak mallajang adalah anak manusia memiliki kembaran namun tidak 

dapat dilihat oleh pancaindra orang lain kecuali kembarannya, bahkan ibunya 

dapat merasakannya. Anak mallajang diyakini sebagai anak yang dapat 

mendatangkan manfaat dan mudharat bagi keluarganya, sesuai dengan perilaku 

keluarga tersebut terhadapnya. 

 

                                                      
11

Donny Prasetyo dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya,” Jurnal 

Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, vol. 1 no. 1 (Januari 2020), h. 164. 
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C. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Eksistensi Kepercayaan Anak Mallajang Di Desa Lompulle Kec. 

Ganra Kab. Soppeng? 

2. Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Anak Mallajang Di Desa 

Lompulle Kec. GanraKab. Soppeng? 

3. Bagaimana Pandangan Akidah Islam terhadap Anak Mallajang Di Desa 

Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng? 

D. KajianPustaka 

Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi 

penelitian karna bagian ini bertujuan memandu peneliti dalam rangka menentukan 

sikap dari aspek ketersediaan sumber, baik berupa hasil-hasil penelitian maupun 

literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. 

Adapun hasil penelitian dari beberapa skripsi temuan orang lain dan buku yang 

dijadikan sebagai tinjauan sebagai berikut: 

1. Skripsi: Nur Sitti Hajar, Tradisi Mappanonno Salo Di  Desa Batu Api 

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang (Tinjauan Kebudayaan Islam) 

,Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2017. 

Skripsi ini membahas tentang bagaimana masyarakat menyakini bahwa 

mereka memiliki saudara kembar yang berwujud buaya entah itu dari nenek 

moyang mereka ataupun dari mereka sendiri yang mendapatkan mimpi 

langsung bertemu dengan buaya tersebut. Perbedaannya dengan skripsi yang 

akan diteliti, skripsi ini lebih membahas kepada proses tradisi dan lebih 

kepada aspek kebudayaan Islam. 
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2. Jurnal: Basrian, Maimanah dan Arni, Kepercayaan dan Perilaku Masyarakat 

Banjar dalam Hubungan Kekerabatan dengan Buaya Jelmaan di 

Banjarmasin dan Banjarbaru, (FakultasUshuluddin dan Humaniora IAIN 

Antasari, Taswir, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2013). Jurnal ini membahas 

tentang perilaku sebagian masyarakat Banjar dalam menjalin hubungan 

kekerabatan dengan buaya jelmaan sehingga masyarakat tersebut melakukan 

proses tradisi dengan memberikan sesajeng di sungai sebagai tanda 

penghormatan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu 

penelitian ini lebih membahas kasus-kasus yang terjadi di Banjarmasin dan 

Banjarbaru. 

3. Buku: Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: Penerbit 

Universitas, 1965). Buku ini membahas tentang manusia sebagai pelaku dan 

pencipta kebudayaan dan membahas juga hubungan atau interaksi sosial 

manusia atau masyarakat. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

a. Untuk Mengetahui Eksistensi Kepercayaan Anak Mallajang Di Desa 

Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng. 

b. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat terhadap Anak Mallajang Di 

Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng. 

c. Untuk Mengetahui Pandangan Akidah Islam terhadap Anak Mallajang Di 

Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng. 

2. Kegunaan 

a. Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan sumbangsi dalam ilmu 

pengetahuan, menginformasikan perspektif baru terkhusus dalam bidang 

akademik, khususnya penelitian lapangan di program studi Akidah Filsafat 
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dan UIN Alauddin Makassar. Selain itu, dalam hal ini tinjauan akidah 

Islam terhadap kepercayaan masyarakat mengenai anak mallajang di Desa 

Lompulle Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng mampu memberikan 

wawasan dan menambah referensi akademik bagi para pelajar dan seluruh 

lapisan masyarakat yang membacanya. 

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah 

ilmu atau khasanah keilmuan terkait dengan akidah Islam terhadap 

kepercayaan Anak Mallajang di Desa Lompulle Kec.Ganra Kab. Soppeng. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Asal-Usul Kepercayaan 

Kepercayaan pada awalnya Tuhan adalah dasar yang utama sekali dalam 

faham keagamaan. Tiap-tiap agama kecuali Budhisme yang asli dan beberapa 

agama lain berdasar atas kepercayaan pada sesuatu kekuatan gaib, dan cara hidup 

tiap-tiap manuisa yang percaya pada agama di dunia ini amat rapat hubungannya 

dengan kepercayaan tersebut. Kekuatan gaib itu, kecuali dalam agama-agama 

primitif disebut Tuhan.
1
 

 Agama-agama primitif belum memberi nama Tuhan kepada kekuatan 

gaibitu. Dengan kata lain kekuatan gaib itu belumlah berasal dari luar alam ini, 

tetapi masih berpangkal dalam alam. Kekuatan gaib itu belum mempunyai arti 

teisme atau deisme, tetapi dinamisme dan animisme.
2
 

1. Animisme 

Ada masyarakat primitif lain yang berpendapat bahwa semua benda, baik 

yang bernyawa atau tidak bernyawa mempunyai roh. Paham inidisebut animisme, 

dari kata latin anima yang berarti jiwa. Sungguhpun masyarakat primitif serupa ini 

telah percaya pada roh, roh itu bagi mereka bukanlah roh sebagai yang kita 

ketahui. Dalam biologi atau psikologi, animisme adalah pandangan bahwa pikiran 

atau jiwa adalah suatu elemen imaterial yang bekerja sama dalam tubuh melalui 

otak dan sistem saraf. Jadi, animisme adalah suatu bentuk kepercayaan yang 

meyakini adanya jiwa. Dalam bentuk kepercayaan ini, tempat jiwa di mana ia 

                                                      

1
Rahmawati, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Erebambang (Suatu Tinjauan Sosio-

Antropologi)”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 

2014), h. 28. 

2
Rahmawati, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Erebambang (Suatu Tinjauan Sosio-

Antropologi)”, Skripsi, h. 29. 
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berada ternyata macam-macam bentuknya.
3
 

 Sebagai masyarakat primitif lainnya mereka juga belum dapat dengan jelas 

membedakan antara apa yang seharusnya disebut materi dan apa yang disebut roh. 

Bagi mereka roh itu tersusun dari suatu zat atau materi yang halus sekali, yang 

dekat menyerupai uap atau udara. Dalam paham masyarakat primitif ini, roh itu 

makan, mempunyai bentuk dan mempunyai umur. Bagi orang Bantu di Afrika, 

roh itu mesti diberi makan, sebagaimana halnya dengan manusia. Bagi penduduk 

pulau Andaman roh itu mempunyai kaki dan tangan yang panjang-panjang tetapi 

badannya kecil, pergi berburu, makan babi, menari dan bernyanyi. Bagi orang 

India Amerika, roh itu diwaktu mati naik kelangit sebagai awan. Roh orang India 

lebih hitam dari orang Eropa. 

 Roh itu mempunyai kekuatan dan kehendak, bisa merasa tenang dan 

menjadi marah. Kalau ia marah, ia dapat membahayakan bagi hidup manusia. 

Oleh sebab itu keridhaannya harus dicari, harus diusahakan supaya ia jangan 

marah, dengan memberi ia makan, mengemukakan korban kepadanya dan 

mengadakan pesta-pesta khusus untuk dia.  

Bagi masyarakat primitif serupa ini segala benda yang ada didunia 

mempunyai roh. Gunung, laut, sungai, pohon kayu, batu, bahkan rumput 

mempunyai roh. Yang menarik perhatian mereka ialah roh-roh dari benda-benda 

yang menimbulkan perasaan dahsyat dalam diri manusia seperti danau, hutan, 

pohon kayu besar, sungai dan sebagainya. Adapun bneda-benda yang tidak 

menimbulkan perasaan dahsyat seperti rumput, batu biasa dan sebagainya tidak 

menarik perhatian.  

Yang tahu dan pandai mengambil hati roh-roh ini ialah dukun atau ahli 

sihir. Sebagaimana halnya dengan agama dinamisme, dalam agama animisme 

                                                      

3
 Rahmawati, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Erebambang (Suatu Tinjauan Sosio-

Antropologi)”, Skripsi, h. 30. 
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dukun atau tukang sihirlah yang sanggup mengontrol roh-roh itu. Dialah yang 

dapat mengusir roh yang marah dari diri orang yang sakit, dialah yang dapat 

mengusahakan supaya roh jangan marah dan dengan demikian menyelamatkan 

orang sekampungnya.  

Sebagaimana halnnya dalam agama dinamisme, dalam agama animisme, 

dukun atau tukang sihir dapat juga menarik roh-roh supaya mengambil tempat 

dalam fetish. Dan fetish ini bisa mempunyai bentuk apa saja, batu, kotak, gigi 

binatang dan sebagainya ada juga mempunyai bentuk patung-patung yang spesial 

dibuat untuk itu (dari sinilah datangnya penyembahan patung/patung tempat roh). 

Dalam agama animisme roh dari benda-benda dan nenek moyang yang dipandang 

berkuasa dihormati, dijunjung tinggi dan disembah, agar roh itu menolong 

manusia dan jangan menjadi rintangan baginya dalam kerja dan hidupnya sehari-

hari. Dengan menghormati, menjunjung tinggi dan menyembah roh-roh itu 

manusia primitif berusaha mengikat tali persahabatan dengan mereka. Ia berusaha 

memenuhi tuntutan-tuntutan mereka. Dengan memenuhi tuntutantuntutan ini 

timbullah dalam kalangan masyarakat primitif apa yang menyerupai ibadat 

sekarang, terutama dalam pemberian korban, sembah dan berdo‟a. Oleh karena itu 

ada ahli-ahli yang berpendapat bahwa agama dinamisme terdahulu wujudnya dari 

animisme. Dengan lain kata dinamisme meningkat menjadi animisme dan 

animisme sendiri kemudian meningkat menjadi politeisme.
4
 

2. Dinamisme 

Dinamisme berasal dari kata yunani dynamis yang dalam bahasa indonesia 

disebut kekuatan yaitu kepercayaan bahwa disekeliling alam manusia terdapat 

berbagai tenaga yang memiliki kekuatan gaib yang sakti.dalam paham ini ada 

benda-benda tertentu mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan 

                                                      

4
 Harun Nasution, Falsafat Agama (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973), h. 23-28. 
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manusia sehari-hari. Kekuatan gaib itu ada yang bersifat baik dan ada pula yang 

bersifat jahat. Kekuatan gaib juga berasal dari roh manusia atau binatang yang 

sudah mati. Bagi manusia primitif yang tingkat kebudayaannya masih rendah 

sekali, tiap-tiap benda yang berada di sekelilingnya bisa mempunyai kekuatan 

batin yang misterius. Masyarakat-masyarakat yang masih primitif memberi 

berbagai nama pada kekuatan batin yang misterius ini. Orang Melanesia 

menyebutnya “mana”, orang Jepang “ kami”, orang india “bari”,”shakti”, dan 

sebagainya, orang Pigmi di Afrika “oudah” dan orang-orang Indian Amerika 

“wakan”, ”orenda” dan “maniti”. Dalam ilmu sejarah agama dan ilmu  

perbandingan agama, kekuatan batin ini biasanya disebut “mana”. Dalam bahasa 

indonesia “tuah”.
5
 

Mana ini mempunyai lima sifat :  

a. Mana mempunyai kekuatan,  

b. Mana tak dapat dilihat,  

c. Mana tidak mempunyai tempat yang tepat,  

d. Mana pada dasarnya tidak mesti baik dan pula tidak buruk,  

e. Mana terkadang dapat dikontrol terkadang tidak dapat dikontrol.  

Mana adalah suatu kekuatan yang tak dapat dilihat, suatu kekuatan gaib, 

suatu kekuatan misterius. Yang dapat dilihat hanyalah efeknya. Mana bukanlah 

obah seperti tenaga yang terdapat dalam listrik. Kekuatan ini tidak kelihatan, 

hanya efeknya yang kelihatan dalam gerakan kapal di laut, mobil di darat dan 

mesin di pabrik. Bagi orang primitif mobil itu mempunyai mana, demikian pula 

kapal.  

Dukun atau ahli sihir itu dianggap sanggup, bukan hanya untuk 

mengontrol mana, agar jangan mendatangkan kerusakan dan bahaya bagi suku 

                                                      

5
Rahmawati, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Erebambang (Suatu Tinjauan Sosio-

Antropologi)”, Skripsi, h. 32.  
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atau marga yang bersangkutan, tetapi juga dapat mengumpulkan berbagai mana 

dalam suatu benda tertentu, umpamanya tanduk binatang.  

Tujuan manusia dalam agama yang mempunyai paham dinamisme ini 

ialah memperoleh mana sebanyak-banyaknya, dengan memakan benda-benda 

yang disangka mempunyai mana atau dengan memakai fetish yang telah dipenuhi 

dukun atau ahli sihir dengan berbagai mana.  

Kesimpulannya, agama dinamisme mengajarkan kepada pemeluknya 

supaya memperoleh mana yang baik sebanyak-banyaknya dan menjauhi mana 

yang jahat. Masyarakat primitif belum bisa membedakan antara materi dan roh, 

sebagaimana kita dizaman modern sekarang dapat dengan jelas memperbedakan 

antara apa yang disebut materi dan apa yang disebut roh. Tidak begitu jelas 

apakah mana yang mereka sebut itu selamanya berarti kekuatan gaib, ataukah 

terkadang berarti roh.  

3. Totemisme 

Totemisme merupakan bentuk religi yang terdapat dalam suatu masyarakat 

yang berbentuk unilineal. Suatu kelompok masyarakat atau suku tertentu 

umpamanya, percaya bahwa masing-masing kelompoknya berasal dari dewa 

nenek moyangnya. Begitu pula kelompok masyarakat tertentu lainnya. Kepada 

dewa nenek moyang mereka itu, diadakan pemujaan. Guna mempererat hubungan 

anggota dalam suatu kelompok masyarakat itu, suatu kelompok mempergunakan 

lambang (totem) berupa jenis binatang, tumbuh-tumbuhan, gejala alam. Dengan 

demikian, dalam suatu daerah, kemungkinan terdapat beberapa suku, akan 

terdapat banyak lambang-lambang atau totem.
6
 

4. Politeisme 

Politeisme merupakan bentuk religi yang dapat dikatakan sebagai 

                                                      

6
Rahmawati, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Erebambang (Suatu Tinjauan Sosio-

Antropologi)”, Skripsi, h. 33.  
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perkembangan yang lebih jauh dan mengarah kepada suatu sistem banyak dewa-

dewa. Dalam masyarakat demikian, mereka percaya kepada banyak dewa-dewa. 

Hal demikian mungkin pula merupakan perkembangan dari Theisme cosmis.
7
 

5. Monoteisme  

Monoteisme merupakan suatu bentuk religi yang percaya kepada satu 

dewa atau Tuhan. Monoteisme mungkin pula merupakan perkembangan dari 

politeisme, atau dengan kata lain dalam politeisme mungkin pula terdapat 

kepercayaan kepada adanya Tuhan yang satu. Kenyataannya tidak pernah ada 

suatu masyarakat yang penduduknya menganut suatu bentuk agama tertentu 

sebagaimana disebutkan diatas. Dalam suatu masyarakat tertentu, ada 

kemungkinan terdapat penganut animisme, fetishisme, atau monoteisme. Dalam 

suatu bentuk ritus atau aktivis keagamaan, sudah tidak jelas tujuan pemujaan 

dialamatkan kepada Tuhan yang bagaimana, sehingga bentuk religi yang 

disebutkan di atas merupakan unsur-unsur agama saja dalam suatu bentuk 

penyembuhan.
8
 

Terlebih dahulu patut kita sadari bahwa bangsa primitif yang hidupnya 

dekat dengan alam, dan mereka langsung berhubungan dengan alam, juga mereka 

memiliki suatu kesadaran tentang adanya zat penggerak gaib dalam alam dan 

hidup ini, sekaligus diakui sebagai kekuasaan yang tertinggi. Bangsa primitif 

mengenal adanya zat yang agung tetapi bukan oleh karena memikirkan alam 

sekitarnya namun oleh karena dirasakannya dalam hidup ini dan diperolehnya di 

tengah-tengah pengalaman yang konkret.  

Oleh karena itu, maka agama mereka bukannya tidak mengenal dunia lain 

                                                      

7
 Rahmawati, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Erebambang (Suatu Tinjauan Sosio-

Antropologi)”, Skripsi, h. 33. 

8
 Zakiah Darajat Dkk, Perbandingan Agama I (Cet I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 

157-158. 
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daripada dunianya. Begitu pula pandangan mereka yang mementingkan 

keselarasan hidup perorangan, sosial serta keselarasan kosmos adalah suatu hal 

yang sangat berharga. Maka tidaklah dapat dipungkiri bahwa penghayatan mereka 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dikatakan sudah ada. Tetapi persoalannya apakah 

monoteistis atau politeistis agama mereka. 

B. Persepsi Anak Mallajang 

Sebagaian suku Bugis meyakini bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini 

selalu memiliki kembaran yang tidak berwujud manusia. Di antaranya yang msih 

memegang teguh kepercayaan tersebut adalah suku bugis di Wajo, Bone dan Soppeng. 

Kepercayaan ini sudah turun-temurun berlangsung berdasarkan cerita-cerita leluhur. 

Kembaran yang tidak berwujud manusia ini diyakini sebagai sebuah makhluk yang tidak 

dapat terlihat secara kasat mata, namun sifatnya melayang (mallajang). Beberapa 

penghuni rumah yang memiliki anak yang lahir biasanya membuat sebuah ruangan tidur 

khusus bagi anak mallajang tersebut sebagaimana layaknya seorang yang hidup di dunia. 

Di dalam ruangan tidur tersebut akan ditempatkan sebuah tempat tidur kecil atau tempat 

tidur besar atau disamping tempat tidur besar diletakkan tempat tidur kecil. 

Tempat tidur kecil bagi kembaran anak yang dianggap menghilang secara kasat 

mata (anak mallajang) ini ditutupi dengan kelambu warna merah atau warna kuning 

sesuai permintaan anak mallajang tersebut dalam mimpi ibunya. Jika hal tersebut tidak 

dituruti, maka diyakini anak kembaran yang hidup mudah sakit-sakitan. Salah satu Desa 

yang ada di Kabupaten Wajo yang masih memiliki kepercayaan seperti ini berada di Desa 

Tadampalie Kabupaten Wajo, di mana anak mallajang memiliki ruang khusus (sakral) 

yang dilengkapi tempat tidur kecil. Bagi masyarakat bugis di Desa Tadampalie Wajo, 

tempat tidur kecil atau mini disebut ranjang-ranjang.
9
 

Ranjang-ranjang biasanya ditempatkan pada lontang ritengnga, pada sebuah 

                                                      
9
Naidah Naing, dll., “Makna Ruang Sakral Pada Tata Ruang dalam Rumah Panggung 

Tradisional Bugis”, Jurnal Permukiman vol. 14 no. 2 (November 2019), h. 69. 
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kamar di mana terdapat posi bola (tiang pusat rumah). Ranjang-ranjang ini dilengkapi 

dengan perlengkapan tidur seperti halnya perlengkapan tidur orang dewasa. Ada bantal 

kepala dan guling serta kasur. Di atas ranjang-ranjang diletakkan baki berisi makanan 

atau baki diletakkan di depan ranjang-ranjang di dalam kamar. Ruang kamar untuk 

ranjang-ranjang ini dianggap memiliki kekuatan mistis sehingga tidak bisa sembarangan 

orang masuk ke ruangan ini, kecuali kembaran yang hidup. Ruang mistis ini sangat 

tertutup bagi orang luar rumah dan memiliki aura yang berbeda dengan ruang lainnya. 

Saat diadakan upacara tertentu di rumah Bugis, maka ruang mistis ini harus mendapat 

perhatian khusus untuk diberi sesajen sebagai persembahan untuk anak mallajang agar 

yang tidak jelas wujudnya merasa diperhatikan sehingga tidak mengganggu pemilik 

rumah.
10

 

Ranjang-ranjang kecil pada ruang mistis di dalam rumah, ada yang ditempatkan 

di dalam kamar, ada yang ditempatkan di luar kamar pada bagian belakang rumah dan 

ada pula yang ditempatkan di samping tempat tidur kembarannya di dalam kamar pada 

lontar ri tengnga. Penempatan ruang untuk ranjang-ranjang biasanya tergantung luas 

dari rumah tersebut. Jika rumah yang ada memiliki banyak ruangan kamar, maka 

ranjang-ranjang ditempatkan di salah satu kamar pada lontang ri tengnga. Jika tidak 

terdapat kamar di rumah itu, maka ranjang-ranjang ditempatkan di belakang tempat tidur 

orang dewasa atau pada bagian lontang rilaleng. Ruang mistis untuk ranjang-ranjang 

tidak bisa ditempatkan pada lontang risaliweng (petak depan), karena ruangan tersebut 

dianggap sakral, suci dan mengandung ruang msitis.
11
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Naidah Naing, dll., “Makna Ruang Sakral Pada Tata Ruang dalam Rumah Panggung 

Tradisional Bugis”, Jurnal Permukiman vol. 14 no. 2, h. 69-70. 
11
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19 

 

 

 

C. Akidah Islam 

1. Pengertian Aqidah  

Secara etimologis, aqidah berakar dari kata „aqada-ya‟qidu.aqdan- 

„aqidatan. „Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk 

menjadi „aqidah berarti keyakinan. Relevansi antara arti kata „aqdan dan aqidah 

adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati bersifat mengikat dan 

mengandung perjanjian.
12

 

Aqidah dalam istilah umum dipakai untuk menyebut keputusan pikiran 

yang mantap, besar maupun salah. Jika keputusan yang mantap itu benar, itulah 

disebut aqidah yang benar, seperti keyakinan umat Islam tentang keesaan Allah. 

Namun jika salah, itulah yang disebut aqidah yang batil. Istilah aqidah juga 

digunakan untuk mrnyebut keprcayaan dan keputusan yang tegas yang tidak bisa 

dihinggapi kebimbangan.
13

 

Aqidah Islam adalah kepercayaan kepada Allah, para Malaikat- Nya, 

kitab-kitab suci-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, qada dan qadar, serta seluruh isi 

al-Qur‟an dan hadis yang merupakan pedoman dalam agama Islam. Dengan kata 

lain aqidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini 

kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan dali naqli dan aqli (nash dan 

akal).
14

 

Dasar dari aqidah Islam adalah al-Qur‟an dan hadist. Di dalam al- Quran 

terdapat banyak ayat yang menjelaskan pokok aqidah. Dalam al- Quran aqidah ini 

identik dengan keinamanan kerena keimanan merupakan pokok-pokok dari aqidah 

                                                      

12
Magfirah, “Tradisi Accera Pare pada Masyarakat Desa Manimbahoi Kec. Parigi Kab. 

Gowa (Tinjauan Aqidah Islam), Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN 

Alauddin Makassar, 2015), h. 20. 

13
Rosihin Anwar, Aqidah Akhlak (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13-14 

14
A.Zainuddin dan M. Jamhari, Aqidah dan Ibadah, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 

1999), h. 49. 
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Islam. Ayat al-Qur‟an yang memuat kandungan aqidah Islam, diantaranya Q.S. 

Al-Baqarah (2) : 285. 

ى ِكَتِهٖ وَكُتُبِ 
ٰۤ
ِ وَمَلٰ

ٰ
هٖ وَالْمُؤْمِنُوْنََۗ كُلٌّ اٰمَنَ بِالّلّ بِّ هِ مِنْ رَّ ٌْ سُوْلُ بِمَآ انُْزِلَ اِلَ قُ اٰمَنَ الرَّ هٖ وَرُسُلهَِٖۗ لََ نُفَرِّ

كَ الْمَ  ٌْ نَا وَاِلَ سُلِهٖ َۗ وَقَالوُْا سَمِعْنَا وَاطََعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ نْ رُّ نَ احََدٍ مِّ ٌْ رُ بَ ٌْ  ٥٨٥ صِ

Terjemahnya:  

“Rasul (Muhammad) beriman pada apa (Al-Qur‟an) yang diturunkan 
kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang mukmin. Masing-
masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab kitab-Nya, 
dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata,) “Kami tidak membeda-bedakan 
seorang pun dari rasul-rasul-Nya.” Mereka juga berkata, “Kami dengar 
dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami. Hanya kepada-Mu 
tempat (kami) kembali.”

15
 

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirannya mengatakan kualitas iman dan 

kepercayaan Rasul itu sungguh berbeda dengan kualitas iman dan kepercayaan 

para sahabat nabi dan orang-orang beriman sesudah mereka. Sehingga dalam 

penggalan kalimat Rasul (Muhammad) beriman pada apa (Al-Qur’an) yang 

diturunkan kepadanya dari Tuhannya demikian pula orang-orang mukmin,  

dipisahkan dengan pernyataan keimanan nabi.  Walau berbeda kualitas iman 

Rasul dengan orang-orang mukmin  tapi objek keimanannya tetap sama yaitu 

kepada Allah yang Maha Esa, kepada malaikat-malaikat , kepada kitab-kitab dan 

juga kepada rasul-rasul Allah swt.
16

 

Istilah lain yang semakna dengan aqidah adalah tauhid. Ajaran tauhid 

adalah tema sentral aqidah, oleh sebab itu aqidah diidentikkan juga dengan tauhid. 

Batasan makna ”At-tauhid” menurut bahasa adalh meyakini keesaan Tuhan, atau 

menganggap hanya ada satu, tidak ada yang lain. Dalam hubungannya dengan 

agama Islam, menurut istilah bermakna bahwa di dunia ini hanya ada satu Tuhan, 
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 Kementerian Agama RI, “Al-Qur‟an: Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata”, 

(Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h.49. 
16

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an”, Vol. 1 

(Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 619. 
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yaitu Allah Swt. tidak ada yang disebut Tuhan, dianggap sebagai Tuhan, atau 

dinobatkan sebagai Tuhan, selain Allah Swt.
17

 Firman Allah dalam surah Al-

ikhlas ayat 1-4: 

ُ احََد ٌۚ 
ٰ
مَدٌُۚ  ١قلُْ هُوَ اّللّ ُ الصَّ

ٌُوْلدَْْۙ  ٥اَللّّٰ لدِْ وَلمَْ  ٌَ كُنْ لَّهٗ كُفوًُا احََد  وَلَ  ٣لمَْ  ٌَ  ٤ مْ 

Terjemahnya: 

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

tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula 

diperanakkan. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”
18

 

 

2. Tujuan & Keistimewaan Aqidah 

Tujuan aqidah Islam adalah: 

a. Memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ketuhanan yang ada sejak lahir 

 Hal ini karena manusia sejak di alam roh sudah mempunyai fitrah 

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

تَهُمْ وَاشَْهَدَهُمْ عَلٰٓى انَْفسُِهِمٌْۚ الَسَْتُ بِرَ  ٌَّ ًْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّ بِّكُمَْۗ قَالوُْا بَلٰىۛ وَاِذْ اخََذَ رَبُّكَ مِنْْۢ بَنِ

نَْۙ  ٌْ ا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفلِِ مَةِ اِنَّ ٌٰ وْمَ الْقِ ٌَ ا  ١٧٥شَهِدْنَا اۛنَْ تَقُوْلوُْا  ؤُنَا مِنْ قَبْلُ اوَْ تَقُوْلوُْٓ مَآ اشَْرَكَ اٰبَاٰۤ اِنَّ

نْْۢ بَعْدِهِمٌْۚ افََتُهْلكُِنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلوُْنَ  ةً مِّ ٌَّ ا ذُرِّ  ١٧٣وَكُنَّ

Terjemahnya: 

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak 

cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya 

terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini 

Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami 

bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) 

mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini,”.  Atau agar 

kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya nenek moyang kami telah 

mempersekutukan (Tuhan) sejak dahulu, sedangkan kami adalah 

keturunan yang (datang) setelah mereka. Maka, apakah Engkau akan 
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Nuraningsih, Aqidah Islam: Pilar Ulama Manusia Beramal Ikhlas (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2011), h. 5. 
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menyiksa kami karena perbuatan para pelaku kebatilan?”
19

 

Ayat di atas menjelaskan dua sebab kenapa persaksian itu diambil Allah 

swt., yang pertama yaitu agar manusia pada hari kiamat tidak mengatakan 

“Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini” yakni kalau 

kami tidak melakukan hal tersebut maka mereka akan berkata “Kami tidak tahu, 

kami tidak mendapatkan petunjuk mengenai wuud dan keesaan Allah”. Yang 

kedua agar mereka tidak mengatakan “sesungguhnya orang tua kami telah 

mempersekutukan Tuhan, kami hanyalah anak keturunan mereka” maka dari dalih 

itu maka Allah menciptakan mereka dalam keadaan memiliki fitrah kesucian dan 

pengakuan akan keesaan itu.
20

 

b. Menjaga manusia dari kemusyrikan 

 Kemungkinan manusia untuk terperosok ke dalam kemusyrikan terbuka 

lebar, baik secara terang-terangan (syirik jaly), yakni berupa perbuatan ataupun 

ucapan maupun kemusyrikan yang bersifat sembunyi-sembunyi (syirik khafy) 

yang berada di dalam hati. Untuk mencegah manusia dari kemusyrikan tersebut, 

diperlukan tuntutan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha 

Esa.  

c. Menghindari dari pengaruh akal yang menyesatkan 

Walaupun manusia diberi oleh Allah kelebihan berupa akal pikiran, 

manusia sering tersesat oleh akal pikirannya, sehingga akal pikiran manusia perlu 

dibimbing oleh aqidah Islam. Walaupun manusia diberi oleh Allah kelebihan 

berupa akal pikiran, manusia sering tersesat oleh akal pikirannya, sehingga akal 

pikiran manusia perlu dibimbing oleh aqidah Islam.
21
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(Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h.159. 
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Adapun Keistimewaan Aqidah Islamiyah yaitu: 

a. Sumber Pengambilannya adalah Murni 

 Hal itu karena aqidah Islam berpegang pada al-Qur‟ an, as- Sunnah, dan 

ijma. Jadi aqidah Islam diambil dari sumber yang jernih dan jauh dari kekeruhan 

hawa nafsu dan syahwat.  

b. Menjamin Kehidupan yang Mulia bagi para Pemeluknya 

 Dibawah naungan aqidah Islam, keamanan dan kehidupan yang mulia 

akan terwujud. Hal itu karena ia berdiri di atas fondasi iman kepada Allah semata. 

Firman Allah dalam Q.S. Al-An‟am/6: 82: 

ى ِكَ لهَُمُ 
ٰۤ
مَانَهُمْ بِظُلْمٍ اوُلٰ ٌْ ا اِ لْبسُِوْٓ ٌَ نَ اٰمَنُوْا وَلمَْ  ٌْ هْتَدُوْنَ الََّذِ  ٨٥ الَْمَْنُ وَهُمْ مُّ

Terjemahnya: 

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 

dengan kezaliman (syirik), merekalah orang-orang yang mendapat rasa 

aman dan mendapat petunjuk.”
22

 

Dalam kitab tafsir al-Misbah dijelaskan jika kata zhulm diartikan “syirik” 

maka keamanan yang dimaksud pada ayat ini adalah keamanan dari siksa duniawi 

yang memunahkan orang-orang durhaka dan dari siksa ukhrawi yaitu kekekalan di 

neraka. Namun jika kata zhulm dipahami dalam artian “dosa” maka keamanan 

yang dimaksud adalah kesejahteraan hidup duniawi dan keberkahan serta 

kebahagiaan ukhrawi dengan peringkat sangat tinggi di akhirat nanti.
23

 

c. Membuat Hati Penuh Tawakkal kepada Allah 

 Akidah islam memerintahkan kepada setiap manusia agar hatinya selalu 

diliputi cahaya tawakkal kepada Allah. Tawakkal menurut istilah syara‟ berarti 

menghadapkan hati kepada Allah ketika bekerja seraya memohon bantuan 
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kepada-Nya. 

d. Mengantarkan Pada Kejayaan dan Kemuliaan 

 Aqidah yang benar akan mengantarkan penganutnya pada kejayaan dan 

kemuliaan. Jika seseorang merasa yakin bahwa Allah yang memberi manfaat. dan 

mendatangkan bahaya seenantiasa berlindung kepada-Nya, tidak takut kepada 

selain-Nya, dan tidak berharap melainkan dari kemurahan-Nya.  

e. 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 bermanfat 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. 

3. 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/6: 14:  

مٰوٰتِ وَالَْرَْضِ وَ  ا فَاطِرِ السَّ ًٌّ خِذُ وَلِ ِ اتََّ
ٰ
رَ اّللّ ٌْ ًْٓ امُِرْتُ انَْ اكَُوْنَ قلُْ اغََ ٌُطْعَمُ َۗ قلُْ اِنِّ ٌُطْعِمُ وَلََ  هُوَ 

نَ  ٌْ لَ مَنْ اسَْلمََ وَلََ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِ  ١٤اوََّ



25 

 

 

 

Terjemahnya: 

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah selain Allah, Pencipta langit 

dan bumi serta Dia memberi makan dan tidak diberi makan, akan aku 

jadikan sebagai pelindung?” Katakanlah (Nabi Muhammad), 

“Sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang pertama yang 

berserah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan 

orang-orang musyrik.”
24

 

Ayat ini mengemukakan bukti keesaan Allah swt., ayat ini memerintahkan 

Nabi Muhamma saw. Untuk mengemukakan pertanyaan yang bertujuan 

mengecam sekaligus menetapkan suatu hakikat yang semestinya diakui dan 

diamalkan oleh setiap makhluk.
25

 

a. Bahwa Tuhan memilih diantara hamba-Nya, yang dipandang-Nya layak 

untuk memikul risalah-Nya (utusan-Nya). Kepada Rasul-rasul itu 

disampaikan wahyu dengan perantara malaikat. Mereka berkewajiban 

menyeru manusia kepada keimanan dan mengeajak mengerjakan amal 

saleh.kerena itu wajib beriman kepada segenap Rasul-rasul-Nya yang 

disebutkan dalam al-Qur‟an.  

b. Adanya malaikat yang membawa wahyu dari Allah kepada Rasul-rasul- 

Nya. Juga mempercayai kitab-kitab suci yang merupakan kumpulan 

wahyu Ilahi dan isi risalat Tuhan.  

c. Mempercayai apa yang terkandung dalam risalat itu, diantaranya iman 

dengan hari berbangkit dan pembalasan. Juga iman kepada pokok- pokok 

syari‟at dan peraturan-peraturan yang telah dipilih Tuhan sesuai dengan 

keperluan hidup manusia dan selaras dengan kesanggupan mereka, 

sehingga tergambarlah dengan nyata keadilan, rahmat, kebesaran, dan 

kebijaksanaan Ilahi.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam upaya mewujudkan studi proposal ini, penulis memakai sebagian 

tata cara selaku metode pendakatan bermacam permasalahan yang sudah 

diformulasikan. Dengan metode itu bisa diperoleh sesuatu simpulan ilmiah serta 

sistematis dengan langkah sebagai berikut: 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada dasarnya metode penelitian adalah suatu cara peneliti menunjukkan 

jalan ke depan dalam pekerjaan persiapan, selama dan sesudah perkumpulan data 

secara tertib, bermakna dan terarah guna menjawabnya secara ilmiah dengan 

permasalahannya. 

Jenis studi yang digunakan penelitian ini yakni penelitian kualitatif. 

Kualitatif yakni suatu tipe informasi yang lebih menarangkan analisa serta 

penyimpulan deduktif serta induktif. Penelitian deskriptif kualitatif lebih 

menekankan pada keaslian informasi serta tidak cuma bertolak pada teori saja, 

melainkan lebih menekankan pada kenyataan yang betul-betul terjalin di 

lapangan.
1
Penelitian dengan jenis kualitatif tidaklah mengutamakan banyaknya 

informan ataupun besarnya populasi, bahkan sangat terbatas. Jika data yang 

terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang sedang diteliti, 

maka sudah tidak perlu mencari data dan dapat langsung mengolah data menjadi 

hasil penelitian dengan menarik kesimpulan sebelumnya. 

Adapun penelitian kualitatif yang akan digunakan yaitu dalam bentuk 

lapangan (field research) dan pustaka (library research) yang sangat cocok 

dengan penelitian ini.  Karena penelitian ini merupakan metode yang digunakan 
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untuk meneliti objek alamiah, dan yang menjadi intsrument kunci pada penelitian 

ini yaitu peneliti sendiri.
2
 

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bisa mendapatkan data 

deskriptif dalam mengeksplorasi perilaku dan sikap masyarakat di Lingkungan 

Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng sebagai penganut kepercayaan 

Anak Mallajang di Desa Lompulle Kec. Ganra Kab. Soppeng. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dipadukan dengan 

penelitian kepustakaan, maka langkah awal penelitian ini adalah menentukan 

terlebih dahulu lokasi yang akan diteliti sebagai salah satu hal yang mendesak 

dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggali seluruh informasi yang 

tercakup dalam topik ini focus search. Jadi, penelitian dilakukan di lapangan 

dalam arti masyarakat, lembaga atau kelompok tertentu. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penilitian di Desa 

Lompulle Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, yang 

banyak menganut keyakinan terhadap Anak Mallajang. 

Terkait dengan waktu penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu terhitung 

mulai tanggal 26 November 2022 sampai tanggal 16 Desember 2022. Kemudian 

alasan dari pemilihan lokasi ini dilakukan pada beberapa sebab yaitu sebagai 

berikut: 

a. Sebab pertama yaitu desa Lompulle merupakan kampung yang terbilang dekat 

dengan kampung halaman penulis dan mengenal beberapa warga msyarakat 

yang bertempat tinggal di Desa Lompulle. Dimana masyarakat tersebut 

menjadi saksi atas kepercayaan lokal yang dianut oleh warga setempat, 

sehingga peneliti merasa yakin dan mampu untuk mengangkat judul ini untuk 
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diteliti lebih jauh. 

b. Sebab kedua yaitu kepercayaan anak mallajang dirasa oleh peneliti menjadi 

sebuah kepercayaan yang menarik, karena kepercayaan tersebut dikait-kaitkan 

dengan hal-hal gaib dan mistis yang berada dalam lingkup keluarga. 

B. Pendekatan Penelitian 

Terdapat sebagian pendekatan yang  digunakan periset buat menguasai 

secara mendalam mengenai kepercayaan Anak Mallajang di Lingkungan Desa 

Lompulle. 

a. Pendekatan Teologis, ialah pendekatan dengan menelusuri konsep- 

konsep yang relevan dengan keyakinan ataupun aqidah. Dalam perihal 

ini akan menjelaskan keterkaitan antaraTuhan, manusia serta alam. 

b. Pendekatan Fenomenologi  ialah suatu pendekatan dengan tujuan buat 

menguasai kondisi warga dengan memandangin dikasi ataupun 

peristiwa yang terlihat di masyarakat.
3
 Penelitian fenomenologis 

bertujuan memperoleh uraian lengkap yang merupakan esensi 

pengalaman. Berupaya menemukan struktur pengalaman dengan 

menafsirkan uraian orisinal dari situasi tempat pengalaman itu 

berlangsung. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui 

arti atau makna sesuatu bagi orang-orang yang sedang menjadi objek 

maupun subjek penelitian mereka. Inkuiri fenomenologis memulai 

dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian 

seseuatu yang sedang diteliti. Mereka berusaha masuk ke dalam dunia 

konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga 

mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang 

                                                      
3
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dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari.
4
 

C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan yang bersumber dari 

informan, tokoh warga, ataupun pejabat setempat yang banyak memahami 

mengenai kepercayaan anak mallajang tersebut. 

Dalam pemilihan responden, peneliti memilih teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik snowball sampling. Teknik tersebut adalah teknik 

pengambilan sampel yang diperoleh dengan proses berpindah dari satu responden 

ke responden lainnya.
5
 Teknik ini sengaja dipilih untuk mencari informan lain 

yang menurut peneliti berpotensi untuk dihubungi dan ditanyai mengenai objek 

yang diteliti, guna memperoleh data yang diperlukan. 

Sedangkan data sekunder berbentuk dokumen yang berasal dari buku- 

novel, jurnal, hasilriset, majalah, tiap hari, dokumen-dokumen, serta media 

cetakyang lain yang berkaitan dengan riset ini yang diperoleh dengan tata metode 

penelusuran arsip serta bermacam bibliotek.
6
 Data tersebut untuk memberikan 

informasi yang jelas tentang kondisi geografis, administrasi, sosial ekonomi, 

pendidikan dan sosial keagamaan daerah penelitian serta untuk memperkaya 

informasi dan memudahkan peneliti menyajikan data yang akurat tentang 

kepercayaan anak mallajang di Desa Lompulle Kecamatan Ganra Kabupaten 

Soppeng.  
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Deddy Mulyana dan Solatun, Metode Penelitian Komunikasi (Bandung: PT Remaja 
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Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan,” Jurnal Nurhik 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang 

menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, sebab tujuan utama dari suatu 

penelitian yakni pengumpulan informasi. Adapun metode pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian iniyakni sebagai berikut: 

1. Observasi, yakni melakukan pengamatan langsung keposisi penelitian 

terhadap objek yang ingin diteliti. Observasi yakni perlengkapan 

pengumpulan data dengan mengenakan panca indra.
7
 Peneliti dalam hal ini 

akan melakukan pengamatan langsung di lokasi yang menjadi fokus peneliti 

yaitu di Desa Lompulle Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng sebagai 

tempat atau lokasi dianutnya kepercayaan anak mallajang tersebut. 

2. Wawancara, adalah pengumpulan informasi yang dilakukan melalui tanya-

jawab antara periset dengan informan bersumber pada pedoman pada 

catatan persoalan yang sudah disiapkan sebelumnya.
8
 Yaitu pewawancara 

sendiri sebagai penanya dengan pihak lain yaitu orang yang diwawancarai 

sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
9
 Adapun 

tujuan dilakukannya metode ini tidak lain untuk memperoleh data-data 

terkait pemahaman kepercayaan anak mallajang.
10

 

3. Dokumentasi merupakan tata metode pengumpulan informasi dengan tata 

cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang tertulis, 

menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen yang tertulis, foto serta 

lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti buat mendapatkan data-
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S. Nasution, Riset Naturalistik-Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1992), h. 66 
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data.
11

 Jenis pendokumentasian yang dapat dimanfaatkan dalam sebuah 

penelitian kualitatif terbagi ke dalam dua bentuk yaitu dokumentasi yang 

dihasilkan orang dan dokumentasi yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. 

Mengumpulkan data lapangan baik berupa rekaman terkait desa Lompulle 

Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng berupa data deskriptif maupun 

berupa foto dan video yang memperlihatkan wujud fisik desa dan 

dokumentasi selama proses penelitian, maka data tersebut tidak hanya 

dihasilkan oleh peneliti tetapi tidak menutup kemunginan dokumentasi 

tersebut juga dapat dihasilkan oleh orang lain seperti informan dan 

masyarakat setempat. 

4. Library research yakni pengumpulan data dengan tata cara mengumpulkan 

segala literatur semacam novel ataupun tulisan-tulisann yang berkaitan 

dengan ulasan pengamat.
12

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen studi yakni salah satu aspek yang sangat berarti dalam 

pengumpulan data karena instrumen harus sejalan dengan aspek kajian. Instrumen 

riset yakni peralatan yang digunakan dalam studi. Terdapat pula peralatan yang 

digunakan yakni: 

a. Kamera digunakan buat mengambil foto serta merekam video cocok 

dengan yang terjalin di lapangan.. 

b. Pedoman wawancara ialah membuat catatan persoalan yang hendak 

diajukan kepada informan buat mendapatkan data. 

c. Perlengkapan tulis berperan buat mencatat data dari informan. 
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d. Tape recording (perekamsuara) alat yang digunakan untuk merekam 

percakapan dengan informan dalam proses wawancara.
13

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data berupa metode analisis 

kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dilaporkan apa adanya, selanjutnya 

dianalisis secara deskriptif agar mendapatkan fakta yang diinginkan sehingga 

dapat menjawab sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. 

Miles dan Huberman menggambarkan proses analisis data dengan 

menggunakan penelitian kualitatif melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data, dalam proses ini berkaitan tentang teknik penggalian 

data atau berkaitan dengan sumber dan jenis data. Data yang dikumpulkan 

baik berupa catatan atau dokumentasi hasil dari wawancara, dan data 

tambahan yang berasal dari buku, jurnal, skripsi, ataupun dari dokumen 

resmi. 

2. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

3. Penyajian data, adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Metode ini digunakan untuk menguasi yang telah 

didapatkan. 

4. Penarikan kesimpulan, adalah kegiatan akhir dengan tujuan sang peneliti 

bisa mengintepretasikan dan memahami makna dari data yang diperoleh.
14

 

Data yang telah dianalisis akan dilakukan pemeriksaan keabsahan data, 

                                                      
13

Saifuddin Anwar, Tata Cara Riset (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 120. 
14

Ahmad Rijal, “Analisis Data Kualitatif”, Alhadhara 17, no. 33 (Januari-Juni 2018), h. 

91-94 
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dengan cara membandingkan hasil analisis yang satu dengan analisis lain atau 

membandingkan hasil data wawancara terstruktural dengan data observasi.
15

 

Adapun dari hasil kesimpulan sementara tersebut akan berkembang sejalan 

dengan penilitian-penelitian baru ataupun pemahaman baru, sehingga nantinya 

akan didapatkan kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan kondisi 

dan keadaan yang sebenarnya di lapangan. 

Untuk merumuskan kesimpulan akhir, tahapan yang dilakukan seorang 

peneliti agar dapat terhindar dari unsur subjektivitas maka peneliti melakukan 

upaya untuk melengkapi data-data kualitatif kemudian mengembangkan 

intersubjektifitas dengan melakukan diskusi melalui pihak-pihak lainnya. 

                                                      
15

 Ahmad Rijal, “Analisis Data Kualitatif”, h. 87. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten yang terletak di wilayah 

provinsi Sulawesi Selatan. Jarak antara ibu kota Soppeng (Watansoppeng) dan ibu 

kota provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) berjarak kurang lebih 160 km. Secara 

geografis Kabupaten Sopppeng berada pada 4 6‟00-4 32‟00 lintang selatan 

kemudian 119 47‟18-120 06‟13 di bujur timur, dan luas wilayah 1.500 km 

persegi. Sedangkan ketinggian bervariasi antara 5 sampai 1500 meter di atas 

permukaaan laut. 

Kecamatan Ganra merupakan salah satu Kecamatan yang berada di 

Kabupaten Soppeng. Kecamatan Ganra terdiri dari empat desa yaitu Desa Ganra, 

Desa Enrekeng, Desa Belo, dan Desa Lompulle. 

Desa Lompulle merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan 

Ganra Kabupaten Soppeng. Desa Lompulle terdiri dari 2 dusun yakni Dusun 

Alliwengeng dan Dusun Mattanru. Desa Lompulle sebahagian besar penduduknya 

adalah petani. Sekitar Tahun 1947-1950 Desa Lompulle Bergabung dengan Desa 

Kebo, namun kedua Desa ini terpisah sekitar pada tahun 1948-2022. 

Desa Lompulle merupakan salah satu dari 4 Desa di wilayah Kecamatan 

Ganra Kabupaten Soppeng yang terletak ± 4 Km ke arah Timur dari ibu kota 

Kecamatan Ganra atau sebelah Utara ibu kota Kabupaten Soppeng dengan luas 

wilayah 1.989,27 Hektar yang terdiri dari pemukiman, persawahan, perkebunan, 

danau dan bangunan lainnya. Di bagian Utara Lompulle berbatasan dengan 

Kabupaten Wajo, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kebo, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Desa Belo dan sebelah  Barat berbatasan dengan Desa Kessing 
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dan Desa Belo. Desa Lompulle terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Alliwengeng 

dan Dusun Mattanru. Jarak antara Desa Lompulle dengan ibu kota Kecamatan 

berjarak ± 7 km.
1
 

Gambar Peta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iklim 

Pada umumnya Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan 

musim kemarau, sama halnya dengan di Desa Lompulle musim hujan biasanya 

dimulai sekitar bulan November-Juli, sedangkan musim kemarau terjadi di bulan 

Agustus-Oktober. 

3. Jumlah Penduduk 

Berdasarkan data profil Desa Lompulle pada tahun 2018, jumlah 

penduduk yang ada di Desa Lompulle berjumlah 2.874 jiwa dengan kepala 

keluarga berjumlah 897 yang terdiri atas 1.281 laki-laki dan 1.593 perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
Usman (40), Sekretaris Desa Lompulle, wawancara di Rumah Sekretasi Desa Lompulle, 

26 November 2022. 
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Tabel 1 

Jumlah Penduduk Desa Lompulle.
2
 

No Statistik Penduduk Jumlah 

1 Laki-laki 1.281 

2 Perempuan 1.593 

3 Jumlah Kepala Keluarga 897 

 Jumlah Jiwa 2.874 

      

4. Sarana Prasarana   

Tabel 2 

Pendidikan 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah Status 

1. Kelompok Bermain 1 DESA 

2. RA 2 DEPAG 

3. TK 2 DESA 

4. SD 5 NEGERI 

5. SMP 1 NEGERI 

6. MTS 1 SWASTA 

7. MA 1 SWASTA 

 

 

 

 

                                                      
2
 Profil Desa Lompulle Kecamatan Gandra Kabupaten Soppeng, 2018, Tanggal 28 

November 2022 
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Tabel 3 

Kesehatan
3
 

NO Nama Jumlah 

1. Poskesdes 1 

2. Posyandu 5 

3. Pukesmas Pembantu 1 

 

Tabel 4 

Agama
4
 

NO Sarana Peribadahan Jumlah 

1. Masjid 5 

2.  Mushola 2 

3. Gereja - 

4. Wihara - 

5. Pura - 

 

5. Visi  Desa 

a. Visi Desa adalah:“Desa Lompulle yang Maju dan Mandiri 

berlandaskan Semangat kekeluargaan”. 

Yang mendasari visi desa adalah: 

1) Nilai-nilai yang melandasi: 

a. Maju dan Mandiri : masyarakat Desa Lompulle memiliki 

kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya 

                                                      
3
 Profil Desa Lompulle Kecamatan Gandra Kabupaten Soppeng, 2018, Tanggal 28 

November 2022 
4
 Profil Desa Lompulle Kecamatan Gandra Kabupaten Soppeng, 2018, Tanggal 28 

November 2022 



38 

 

 

 

kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, 

ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. 

b. Semangat Kekeluargaan : Pemerintah di Desa Lompulle akan 

mengimplementasikan nilai-nilai kekeluargaan sehingga 

pelaksanaan pembangunan akan memperhatikan asas 

partisipatif sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan 

dari pemerintah Desa.  

2) Makna yang terkandung: 

a. Mewujudkan kemandirian Desa sebagai basis kemandirian 

NKRI serta memperkuat posisi Desa sebagai subjek 

pembangunan. 

b. Desa Lompulle adalah satu kesatuan masyarakat hukum 

dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di 

wilayah Desa Lompulle. 

c. Partisipatif mendekatkan perencanaan pembangunan ke 

masyarakat Desa dan merangsang tumbuhnya partisipasi 

masyarakat Desa. 

d. Ekonomi Kerakyatan adalah perekonomian yang berpihak 

kepada masyarakat dan dapat dikelola dengan baik oleh 

masyarakat dengan cara modern terutama menggunakan 

teknologi di bidang pertanian dalam rangka menggairahkan 

ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat. 

b. Misi Desa Lompulle memuat berbagai pernyataan yang harus 

dilaksanakan oleh Desa sebagai bentuk pelaksanaan visi Desa sehingga 

apa yang dicita-citakan atau yang diharapkan dapat dalam kurung 

waktu 6 ( enam ) tahun dapat terlaksanan dengan baik yaitu berhasil 
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guna dan berdaya guna.Pernyataan visi tersebut dijabarkan kedalam 

Misi Desa agar dapat dioperasionalkan atau dikerjakan. Sebagaimana 

penyusunan visi dan misi pun dalam penyusunannya menggunakan 

pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan 

kebutuhan Desa Lompulle. 

Adapun Misi Desa Lompulle sebagai berikut:  

1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Strategis Desa secara 

berkesinambungan yang mendukung perekonomian Desa 

berdasarkan skala prioritas. 

2) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin 

tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian, 

Home Industri, Usaha Mikro Kecil dan menengah dengan 

tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan Desa. 

3) Mendorong pemerataan pembangunan dan kewilayahan berdasarkan 

potensi yang tersedia. 

4) Meciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antara berbagai 

pemangku kepentingan ( pemerintah, dunia Usaha, Tokoh 

Masyarakat ). 

5) Mewujudkan standar hidup layak masyarakat pemenuhan hak-hak 

dasar berupa kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok masyarakat 

serta penciptaan rasa aman, damai, dan tentram.  

6) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan 

demokratisasi, transparansi dengan mengutamakan pelayanan 

kepada masyarakat.  
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6. Struktur Susunan Pemerintahan Desa Lompulle
5
 

 

BPD        ………………...     Kepala Desa 

       Amri, S.Sos  

 

 

          Sekretaris Desa 

           Usman, A.Md   
    

           

      
   Kaur Keuangan 

                                                                                                         Mashuri, S.Kom 

 

Kasi Pemerintahan    Kasi Kesejahteraan      Kasi Pelayanan        

            Lafatta                          Rudi              Munardiansyah, SH 

      KTU dan Umum                   Kaur Perencanaan 

     Lili Muliasari                         Ardiasnyah, SE 

  

     

 

                                                                                                              Saharuddin    

 

 

   Kepala Dusun         Kepala Dusun        

 Hartaman            Arafah 

 

 

 

B. Eksistensi Kepercayaan Anak Mallajang Di Desa Lompulle Kec. Ganra 

Kab. Soppeng 

 

Masyarakat Bugis tepatnya di Desa Lompulle, mereka masih memegang 

teguh kepercayaan leluhurnya tentang Anak Mallajang. Mereka menyakini Anak 

Mallajang adalah anak manusia yang memiliki kembaran namun tidak dapat 

dilihat oleh panca indera orang lain kecuali kembarannya, bahkan ibunya hanya 

                                                      
5
 Profil Desa Lompulle Kecamatan Gandra Kabupaten Soppeng, 2018, Tanggal 28 

November 2022 
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dapat merasakannya. Seperti yang dikatakan Indo Jawa: 

Pammulanna riasenge‟e Anak Mallajang yanaritu appolengenna ri nenek 

moyang ta iyye engka‟e napannono secara turun temurun. Iyapa irisseng 

makkada engka Anak Mallajang na tawwe narekko iritapi pole dua 

kondisi: Irita riwettu jajinna mappunnai dua Ari-ari, engka mato anak lolo 

riwettu jajinna mappunna seddi Ari-ari tapi dua onronna.
6
 

 

Asal mula dari Anak Mallajang itu berasal dari Nenek moyang yang 

diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dan seseorang 

yang memiliki Anak Mallajang itu dilihat dari 2 kondisi: Dilihat pada saat 

seorang anak telah lahir dan memiliki 2 (dua) Ari-ari, seorang Anak 

terlahir mempuyai 1 (Satu) Ari-ari tapi mempuyai dua  tempat. 

 

Seperti yang dikatakan oleh Isakka yaitu: 

Yamanenna anak lolo‟e riwettu jajinna berpotensi mappunna 

kembaran,nappani iyyero kembaranna wedding irita secara kasat mata 

engkato de‟irita secara kasat mata.
7
 

 

Beliau mengatakan bahwa anak yang terlahir itu memiliki potensi 

memiliki kembaran akan tetapi ada yang nampak dilihat secara kasat mata 

dan ada juga yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. 

 

Adapun cara mereka mengetahui adanya Anak Mallajang dalam 

keluarganya yaitu ada dua cara : 

1. Jika seseorang yang dalam kondisi hamil dan bayi dalam kandungannya 

menghilang secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. 

2. Jika seorang anak yang selalu di ganggu oleh makhluk halus, baik itu di 

waktu malam maupun siang hari. 

Ketika salah satu kejadian itu telah dirasakan oleh seseorang, maka 

keluarga yang memiliki Anak Mallajang harus memperlakukannya secara adil.  

Mereka harus membuatkannya kamar khusus biasanya kamarnya itu berada di 

Rakyang (ruang antara genteng rumah dan plafon). Seperti yang dikatakan oleh 

Indo Jawa yaitu: 

Keluarga iyye mappunna anak mallajang haruski mapigau adele. Haruski 

mebbureng I kamara khusus  na iyyero kamarana engka riasena 

Rakyang‟e, makkutoro masalah wajajunna narekko iyelliangi wajaju 

                                                      
6
 Indo Jawa, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Lompulle, Tanggal 26 November 

2022 
7
 Isakka, IRT, Wawancara, Desa Lompulle, Tanggal 26 November 2022 
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haruspi ta dua iyelliangi dengan warna dan ukuran yang sama.
8
 

 

Keluarga yang mempuyai Anak Mallajang harus bersifat adil. Harus 

dibuatkan kamar khusus yang terletak di Rakyang, begitupun masalah 

pakaian ketika dibelikan baju harus dua baju yang dibelikan denganwarna 

dan ukuran yang sama. 

 

Ranjang-ranjang kecil pada ruang mistis di dalam rumah, ada yang 

ditempatkan di dalam kamar, ada yang ditempatkan di luar kamar pada bagian 

belakang rumah dan ada pula yang ditempatkan disamping tempat tidur 

kembarannya di dalam kamar pada lontang ri tengah. Penempatan ruangan untuk 

ranjang-ranjang biasanya tergantung luas dari rumah tersebut. Jika rumah yang 

ada memiliki banyak ruang kamar, maka ranjang-ranjang diletakkan pada salah 

satu kamar di lontang ritengnga. Jika tidak terdapat kamar dirumah itu maka 

Ranjang-ranjang ditempatkan dibelakang tempat tidur orang dewasa atau pada 

bagian Lontang Rilaleng. Ruang nistis untuk Ranjang-ranjang tidak bisa 

ditempatkan pada Lontang Risaliweng (petak depan) karena ruangan tersebut 

dianggap sakral,suci mengandung unsur mistis yang ada di suku bugis khususnya 

di Kabupaten Soppeng. 

Selain itu dalam hal pakaian, semisal seorang ibu membelikan pakaian 

baru untuk anaknya maka kembarannya atau Anak Mallajang juga harus kebagian 

baju dengan warna dan ukuran yang sama dan disimpan di kamarnya. Jika tidak, 

maka akan berdampak dengan kembaran  Anak Mallajang tersebut. Anak itu akan 

mengalami kejadian-kejadian aneh, biasanya anak itu akan demam yang 

berkepanjangan atau bahkan sampai kesurupan. Selain itujuga, jika dirumah itu 

ada acara syukuran maka Anak Mallajang itu harus memiliki bagian makanan 

yang disimpan dikamarnya.  

Walaupun demikian keistimewaannya yaitu, ketika keluarga yang 

memiliki Anak Mallajang, jika melakukan perjalanan jauh ia akan selamat, baik 

itu perjalanan darat maupun perjalanan laut. Mereka telah dijamin keselamatannya 

oleh Anak Mallajang tersebut. 

Maka dari itu, penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan 
                                                      

8
 Indo Jawa, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Lompulle, Tanggal 26 November 

2022 
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anak mallajang di Desa Lompulle benar adanya bahkan ada beberapa masyarakat 

yang memiliki anak mallajang. Masyarakat yang memiliki anak mallajang sangat 

mengistimewakannya seprti halnya membuatkan ranjang kecil sebagai tempat 

tidur bahkan membelikan pakaian dan memberikan makanan. 

 

C. Pandangan Masyarakat terhadap Anak Mallajang di Desa Lompulle 

Kec. Ganra Kab. Soppeng 

Anak Mallajangadalah anak manusia memiliki kembaran, namun tidak 

dapat dilihat oleh pancaindra orang lain kecuali kembarannya. Bahkan ibunya 

dapat merasakannya. Anak mallajang dinyakini sebagai anak yang dapat 

mendatangkan manfaat dan mudharat bagi keluarganya, sesuai dengan perilaku 

keluarga tersebut terhadapnya. Anak Mallajang sebagian Masyarakat masih ada 

yang menyakini tapi disisi lain kita tidak bisa mengaitkan masalah budaya seperti 

ini di ranah Agama dikarenakan itu tidak ada habisnya dan ujung-ujungnya kita 

akan bertengkar. Seperti yang dikatakan oleh Sukardi sebagai berikut:  

 

Sesai masyarakat‟e engka mopa natepperi riaseng‟e Anak Mallajang tapi 

narekko meloki mabbicara budaya seperti anak mallajang ini dena 

wedding ikaitkan sibawa agama nasaba degaga cappana gangkana 

mallagaiki bawang.
9
 

 

Beliau menyakini sebagian Masyarakat masih ada yang menyakini tapi 

disisi lain beliau tidak bisa menyangkutkan budaya seperti Anak 

Mallajang ini ke masalah agama karena itu tidak ada habisnya dan ujung-

ujungnya akan bertengkar. 

 

Tanda-tanda keberadaan pada seseorang yang memiliki anak mallajang 

bisa diketahui. Ketika anak itu yang lahir melihat ke arah bawah, maka 

menandakan bahwa anak itu memiliki kembaran di bawah (sungai). Dan apabila 

menghadap ke atas berarti kembarannya di atas (rakyang). Seperti yang dikatakan 

                                                      
9
 Sukardi, Imam Desa Lompulle, Wawancara, Desa Lompulle, Tanggal 26 November 

2022 
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Fitrandi sebagai berikut: 

Yamanenna Anak lolo Riwettu jajinna narekko messu mangolo riawa 

wedding ripau makkada kembaranna engka ri salo‟e makkotoparo narekko 

messu‟I mangolo riase berarti kembaranna engka ku riase‟.
10

 

 

Menurut beliau hampir setiap Anak yang lahir apabila menghadap ke 

bawah bisa dikatakan kembarannya itu ada di bawah begitupun sebaliknya 

apabila anak lahir menghadap ke atas berarti dia mempuyai kembaran di 

atas. 

 

Bukti kejadian adanya anak mallajang sudah sering terjadi, bukan hanya 

anak mallajang yang tidak kasat mata tetapi juga memiliki kembaran buaya. 

Seperti yang pernah terjadi di Polewali Mandar, Sul-Bar yang dikutip di IDN 

Times mengatakan, pada awal maret sebuah keluarga memperlakukan seekor 

buaya yang sangat istimewa. Pasangan keluarga ini juga bukan hanya sekedar 

menganggap buaya tersebut sebagai peliharaan, melainkan dianggap sebagai 

kembaran anak mereka. 

Hal ini juga serupa yang dikatakan Iksan mengenai bukti kejadian adanya 

anak mallajang sebagai berikut: 

Riolo engka bali bolaku tapi dia sudah Almarhum iyyero tawwe engka 

anakna punnai kembaran Buaya engka nengka seminggu iyyero buaya 

denengka ijampangi lao ri emma‟na siminggu gangkanna toli napacumpa‟I 

alena lao ri tattanae pappada narekko iyyero buaya melo ijampangi pole ri 

emmana mato. Iyami nasedding iyye tomatua e negka mani cumpa rilaleng 

mimpina. Nasedding‟I makkada iyye anakku buaya kerra‟I kasi melo 

ijampangi.
11

 

 

Beliau bercerita bahwa dia mempuyai tetangga yang sudah Almarhum dia 

mempuyai anak yang punyakembaran buaya suatu ketika 1 minggu buaya 

ini tidak pernah diperhatikan oleh ibunya sehingga buaya ini selalu 

menampakkan dirinya ke permukaan seakann-akan minta diperhatikan. 

Karna kebetulan dibelakang rumah ibu ini adalah sungai welannae. Dan 

ibu ini baru tersadar kalau buaya ini selalu menampakkan dirinya ke  

                                                      
10

 Fitrandi, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Lompulle, Tanggal 26 November 2022 
11

 Iksan, Tokoh Pemudah dan Masyarakat, Wawancara, Desa Lompulle, Tanggal 26 

November 2022 
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permukaan ketika ibu ini bermimpi bahwa buaya ini sedang menangis 

karena sudah lama tidak diperhatikan. 

 

Hal ini serupa juga yang dikatakan Hj. Maseri sebagai berikut: 

Engka nengka tau memmana, riwettu memmana degaga messu anana. 

Nainappa iyyero lakkainna natanaini sandro iyya pemanai bainena. 

Makeddai sandroe mallajangi anakta. Degaga watangkale riita, idi bawang 

lapong tomatowanna ananae wedding mitai. Nainnapana konikoro 

tomatowanna ananae natepperi makkeda anana mallajangi.
12

 

 

Suatu ketika pada saat melahirkan anaknya itu tidak keluar. Setelah itu 

suaminya bertanya pada dukun beranak itu, dan dukun itu berkata anak 

anda telah hilang dan tidak anggota tubuh hilang yang bisa melihat anak 

itu hanyalah orang tuanya sendiri. Dari situlah orang tua ini mempercayai 

anaknya telah hilang (Mallajang). 

 

Keistimewaan anak mallajang yang dapat kita ambil yaitu kasih sayang 

orang tua terhadap anaknya. Dikarenakan seorang ibu rela melakukan apapun 

untuk anaknya, walaupun anak tersebut tidak dapat dilihat oleh kasat mata. 

Seperti yang dikatakan oleh Iksan sebagai berikut: 

Keistimewaan iyye witai pole Anak Mallajang‟e yanaritu appojingenna 

tomatoae pole ri anak na, nasaba iyye lapong tomatuae napoji mopi 

murusu I anak na yang jelas-jelas de irita secara kasat mata tapi iyye 

lapong tomatuae na urusu layaknya rupa tau pada umumnya.
13

 

 

Keistimewaan yang saya lihat mengenai Anak Mallajang ini adalah kasih 

sayang seorang ibu terhadap anak nya, dikarenakan seorang ibu masih saja 

memperlakukan seorang anak yang secara tidak kasat mata tapi dia 

memperlakukannya seperti manusia pada umumnya. 

 

Begitu dengan peran penyuluh agama Kecamatan Ganra melihat adanya 

kepercayaan anak mallajang ini mengatakan sebagaimana yang diungkapkan oleh 

bapak Sukardi, S.Hi sebagai berikut: 

Penyuluh agama Islam sebagai ujung tombak Kementerian Agama yang 

                                                      
12

 Hj. Maseri, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Lompulle, Tanggal 26 November 

2022 
13

 Iksan, Tokoh Pemudah dan Masyarakat, Wawancara, Desa Lompulle, Tanggal 26 

November 2022 
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bersentuhan langsung dengan masyarakat mempunyai peran yang sangat 

strategis dalam pembangunan moral, mental dan nilai ketakwaan 

masyarakat. Kalau kita melihat kepercayaan anak mallajang yang di desa 

Lompulle ini sebenarnya sudah mendekati kepada kemusyrikan, sehingga 

kami sebagai penyuluh agama selalu memberikan pemahaman dan 

menyeruh kepada masyarakat agar supaya mengesakan Tuhan dan 

menjauhi hal-hal yang dekat dengan kemusyrikan.
14

 

 

Jadi, dari hasil wawancara kepada masyarakat dapat kita simpulkan 

bahwa, keberadaan anak mallajang sudah banyak memercayai keberadaannya 

disebabkan kejadian-kejadian sudah terjadi sekitar masyarakat, dan juga masih 

banyak masyarakat yang menyakini bukan hanya menyangkut agama akan tetapi 

menyangkut tradisi dan adat masyarakat. 

D. Pandangan Akidah Islam terhadap Anak Mallajang Di Desa Lompulle 

Kec. Ganra Kab. Soppeng 

Aqidah Islam adalah kepercayaan kepada Allah, para Malaikat- Nya, 

kitab-kitab suci-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, qada dan qadar, serta seluruh isi 

al-Qur‟an dan hadis yang merupakan pedoman dalam agama Islam. Dengan kata 

lain aqidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini 

kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan dali naqli dan aqli (nash dan 

akal).
15

 

Dalam perspektif Islam, manusia menjadi dekat kepada tuhan selama 

kegiatan-kegiatannya mendekati kebaikan. Harus diingat bahwa kebaikan adalah 

jalan yang diterangkan dalam Al-Qur‟an yang harus dilaksanakan oleh masyarakat 

Islam. 

Agama telah datang menetapkan ketentuan bahwa tidak seorangpun selain 
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dari pada Allah yang sanggup menolong manusia terhadap apa yang tidak 

mungkin dicapainya, mengharamkan bagi manusia meminta pertolongan selain 

dari Allah. Selain mencapai kesempurnaan itu, Tuhan memerintahkan kepada 

manusia supaya menghadapkan cita-citanya untuk menunjukkan permohonan 

kepada Allah yang Maha Esa. Manusia mempuyai usaha yang bebas dengan 

kemauan dan kehendaknya untuk mencari jalan yang dapat membawa kepada 

kebahagiaan dalam amal perbuatannya menurut petunjuk pemikirannya.
16

 

Konsep ajaran Islam menyampaikan bahwa segala sesuatu yang ada di 

bumi dan di langit semuanya merupakan ciptaan Allah Swt, dan tidak ada yang 

diciptakan itu sia-sia adanya. Dialah Allah yang Maha Esa yang patut disembah 

dan disucikan. Tidak ada kekuatan yang dapat menolong dan memberi rezki selain 

dari padanya. 

Setiap kebudayaan sebenarnya merupakan pedoman, patokan atau desain 

menyeluruh bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan, maka sebenarnya 

kebudayaan itu bersifat tradisional artinya cenderung menjadi tradisi-tradisi yang 

tidak mudah berubah. Menurut Sayyed Husei Nasr, tradisi bisa juga berarti selain 

al-din dan al-sunnah yaitu segala sesuatu yang didasarkan atas model-model 

sakral yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dikalangan masyarakat 

tradisional.
17

 

Ajaran  Islam merupakan landasan dari semua perbuatan manusia, dapat 

mengarahkan dan membimbing umat manusia kejalan yang benar dan diridhai 

Allah, demi keselamatan dunia dan akhirat. Allah lah yang mendatangkan segala 

kebutuhan dan keinginan manusia. Dialah yang mendatangkan berkah atau 

bencana bila ia berkehendak, dan dialah pemilik segala-galanya. Sebagai dasar 
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firman Allah dalam Q.S. Ibrahim (14) Ayat 32 : 

مَرٰتِ رِزْقًا  ءً فَاخَْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّ ءِ مَاٰۤ مَاٰۤ مٰوٰتِ وَالَْرَْضَ وَانَْزَلَ مِنَ السَّ ُ الَّذِيْ خَلقََ السَّ
اَللّّٰ

رَ لكَُمُ الَْنَْهٰرَ  رَ لكَُمُ الْفلُْكَ لِتَجْرِيَ فِى الْبَحْرِ بِامَْرِهٖ ٌۚوَسَخَّ  ٣٥ لَّكُمْ ٌۚوَسَخَّ

Terjemahnya: 

“Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air 

(hujan) dari langit, lalu dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai 

buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal 

bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dia pun telah 

menundukkan sungai-sungai bagimu.”
18

 

Dalam tafsir al-Miṣbah dijelaskan bahwa “Allah yang telah menciptakan 

langit dan bumi” serta mengatur peredarannya dengan sangat teliti dan teratur dan 

Allah juga yang “menurunkan dari langit air hujan”, dengan menciptakan hukum-

hukum alam yang mengatur turunnya “kemudian Dia mengeluarkan” yakni 

menumbuhkan dengannya air hujan itu “berbagai buah-buahan sebagai rezeki 

untuk kamu” manfaatkan air itu untuk kamu dan bintang-binatang kamu dan 

disampint itu “Dia telah menundukkan bahtera bagi kamu supaya ia” yakni 

bahtera itu dapat “berlayar” dengan tenang di lautan lepas “dengan kehendaknya” 

dan mengangkut kamu dan barang dagangan kamu. Jika Dia berkehendak, Dia 

dapat menjadikan laut berombak dan air mgngganas sehingga bahtera tenggelam 

dan bukan hanya lau yang Dia tundukkan. “Dia juga telah menundukkan pula bagi 

kamu semua sungai-sungai” untuk mengairi sawah ladang kamu dan untuk 

kepentingan kamu lainnya. Augerah-anugerha itu kamu lihat jelas di bumi, dan 

masih ada anugerah-Nya di langit yaitu antara lain “Dia telah menundukkan pula 

bagi kamu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar” dalam orbitnya untuk 

memancarakan cahaya, memberi kehangatan dan banyak manfaat untuk makhluk 

hidup dan “telah menundukkan bagi kamu malam” sehingga kamu dapat 
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berisitirahat dan “siang” supaya kamu dapat bekerja dengan giat.
19

 

Dalam QS Ibrahim/14: 32 dijelaskan bahwa Allah swt. menciptakan langit 

dan bumi serta menurunkan hujan sehingga dapat menumbuhkan berbagai macam 

tanaman rezeki yang diberikan kepada manusia. Demikian juga dengan lautan dan 

sungai-sungai yang ada di dalamnya. Semua ciptaan Allah swt. itu tinggal 

dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk keberlangsungan hidup umat 

manusia. Seiring dengan perkembangannya jumlah penduduk, sehingga 

berdampak pada meningkatnya kebutuhan hidup terhadap sumber makanan, 

manusia dapat mengolah alam untuk meningkatkan produksinya. Bahkan manusia 

pun bisa memanfaatkan alam sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan 

makanan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini manusia bisa 

menggunakan kapal yang dapat mengarungi sungai dan lautan.
20

 

Dari ayat tersebut dapat dipahami nahwa Allah lah yang mendatangkan 

segalanya,yang berupa kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia, dialah yang 

menurunkan air hujan, lalu tumbuh berbagi macam tanaman dan buah-buahan 

sebagai rezki bagi umat manusia. Karena itu Allah lah satu-satunya sebagai 

tempat menggantungka diri. Dialah tempat untuk menyembah, dialah Esa, tak ada 

yang menyamai-nya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-nahl (16) ayat 36: 

ُ وَلَقَ 
ٰ
نْ هَدَى اّللّ اغُوْتٌَۚ فَمِنْهُمْ مَّ َ وَاجْتَنِبُوا الطَّ

ٰ
سُوْلًَ انَِ اعْبُدُوا اّللّ ةٍ رَّ ًْ كُلِّ امَُّ نْ دْ بَعَثْنَا فِ وَمِنْهُمْ مَّ

نَ  ٌْ بِ
فَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ ٌْ رُوْا فِى الَْرَْضِ فَانْظُرُوْا كَ ٌْ لٰلَةُ َۗ فَسِ هِ الضَّ ٌْ  ٣٦حَقَّتْ عَلَ

Terjemahnya:  

“Sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk 

menyerukan), “Sembahlah Allah dan jauhilah tagut!” Di antara mereka 

ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam 

kesesatan.Maka, berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana 
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kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).”
21

 

Dalam tafsir al-Jalālain dijelaskan bahwa “Dan sesungguhnya Kami telah 

mengutus Rasul pada setiap ummat” yaitu seperti Aku mengutus kepada mereka, 

“untuk” artinya untuk menyerukan, “Sembahlah Allah” yaitu esakanlah Allah 

“dan jauhilah ṭāgūt” artinya berhala-berhala itu jangan sekali-kali kalian 

menyembahnya, “maka di antara orang-orang itu ada yang diberi petunjuk oleh 

Allah” lalu dia beriman, “dan adapula di antaranya orang-orang yang telah pasti” 

yaitu telah ditentukan “kesesatan baginya” menurut ilmu Allah, sehingga dia tidak 

beriman, “maka berjalanlah kalian” hai orang-orang kafir mekah “dimuka bumi 

dan perhatikanlah bagaiman kesudahan orang-orang yang mendustakan” rasul-

rasul mereka yakni kebinasaan yang akan mereka alami nanti.
22

 

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt. tidak menghendaki 

hamba-Nya menjadi kafir, karena Allah swt. telah melarang mereka 

mengingkarinya. Larangan itu telah disampaikan melalui para rasul-Nya. Akan 

tetapi, ditinjau dari tabiat manusia, mungkin apa saja ada di antara mereka yang 

mengingkari Allah swt. karena manusia telah diberi akal pikiran dan kebebasan 

untuk memilih sesuai dengan kehendaknya. Allah swt. juga lah satu-satunya 

sebagai tempat untuk meminta, dialah Maha pemberi, dialah satu-satunya tempat 

untuk memuja, dan tidak ada yang patut disembah selain-nya. Adapun Allah 

menciptakan makhluk halus selain manusia seperti jin dan lain-lain tidak lain 

hanyalah untuki menyembah kepada Allah, dan bukan untuk disembah. Hal ini 

sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Adz-Dzaryaat(51) Ayat 56 :  

عْبُدُوْنِ  ٌَ  ٥٦وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالَْنِْسَ اِلََّ لِ
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Terjemahnya:  

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah 

kepada-Ku.”
23

 

Dalam tafsir al-Jalālain dijelaskan bahwa pengertian dalam ayat ini sama 

sekali tidak bertentangan dengan kenyataan, bahwa orang-orang kafir tidak 

menyembah-Nya. Karena sesungguhnya tujuan dari ayat ini tidaklah memastikan 

keberadaannya. Perihalnya sama saja dengan pengertian yang terdapat di dalam 

perkataanmu: “Aku runcingkan pena ini supaya aku dapat menulis dengannya.” 

Dan kenyataannya terkadang kamu tidak menggunakannya.
24

 

Keteguhan hati dan kesabaran saat beribadah merupakan kedudukan dan 

harga yang tinggi di sisi Allah swt. hal yang demikian itu bisa menjadi kelezatan 

ruhani, di mana ruhani sudah berhasil berkali-kali mengalahkan nafsu manusia. 

Yang notabene nafsu selalu mengajak kepada kenikmatan dan kemudahan 

jasmani. Disitulah harga kelezatan ruhani yang sangat berharga.
25

 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah Swt. Telah menciptakan 

makhluknya seperti wali,jin dan lain-lain, hanya untuk menyembah kepada Allah. 

Bukan untuk disembah atau untuk dipuja untuk meminta perlindungan dan 

sebagainya. 

Bersujud kepada makhluk-makhluk Allah, baik berupa manusia, jin, 

sungai, kuburan, pepohonan, atau benda lain-lainnya, atau menganggapnya 

memiliki kekuatan. Perbuatan seperti ini jelas menyimpan dari aqidah, karena 

yang berhak ditempati bersujud dan disembah hanyalah Allah Swt. Semata, 

sebagaimana dasar tersebut, dapat dipahami dalam firman Allah Swt. Pada Q.S. 

Al-Fushilat (41) Ayat 37: 
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 ِ
مْسِ وَلََ للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّّٰ مْسُ وَالْقَمَرَُۗ لََ تَسْجُدُوْا للِشَّ هَارُ وَالشَّ لُ وَالنَّ ٌْ تِهِ الَّ ٌٰ  الَّذِيْ وَمِنْ اٰ

اهُ تَعْبُدُوْنَ  ٌَّ  ٣٧ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِ

Terjemahnya: 

“Sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah malam, siang, 

matahari, dan bulan. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan (pula) 

pada bulan. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu 

hanya menyembah kepada-Nya.”
26

 

Dalam tafsir al-Miṣbāh dijelaskan bahwa ayat diatas menjelaskan tentnag 

keesaan dan kekuasaan Allah swt. yang di antara tanda-tanda-Nya adalah matahari 

dan bulan, malam dan siang. Janganlah sujud kepada matahari dan bulan karena 

keduanya adalah makhluk ciptaan Allah swt. tetapi sujudlah hanya kepada Allah 

swt. yang menciptakan keempatnya yaitu siang dan malam, matahari dan bulan, 

jika memang kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Jika mereka 

menyomboingkan diri yaitu tidak mau bertasbih menyucikan Allah dan tidak pula 

mengikuti tuntunan ini dan tetap durhaka dan mempersekutukan Allah swt., maka 

engkau wahai nabi Muhammad saw. dan siapapun tidak perlu kecewa, karena 

Yang Maha Kuasa itu tidak butuh kepada ibadah mereka, dan ada hamba-hamba-

Nya yang lain yaitu malaikat-malaikat dan lain-lain yang sangat patuh kepada-

Nya, tidak sesat dan menyombongkan diri, maka mereka yang ada di sisi 

Tuhanmu itu, terus-menerus bertasbih kepada-Nya yakni menyucikan Allah saja 

dari segala kekurangan pada malam dan siang hari, sedang mereka yang terus-

menerus bertasbih itu dalam keadaan tidak jemu-jemu melakukannya.
27

 

Seluruh isi jagat raya ini adalah makhluk ciptaan Allah, baik yang di darat 

dan di laut, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semuanya berada 

dalam kendali Allah, tidak ada satupun yang lepas dari pantauannya, dan semua 

tergantung kepadanya, mati dan hidupnya hanya Allah yang menentukan, hancur 
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dan tidaknya hanya Allah yang berhak memastikannya. Oleh karena itu, 

semuanya tidak memiliki kekuatan apapun, tanpa ada pemberian kekuatan dari 

Allah. Sebaliknya, sembahlah Allah yang menciptakan semua itu jika manusia 

benar-benar tidak menyembah selain dari Allah swt. 

Anak mallajang yaitu anak yang hilang dalam kandungan sebelum dia 

lahir di bumi dan juga ada yang mengatakan kembaran buaya, tapi yang menjadi 

pertanyaan anak mallajang ini sangat diagungkan, dispesialkan. Bentuk spesialnya 

yaitu dibuatkan tempat-tempat dan selalu diberikan sesajian. Seperti yang 

dikatakan Indo Jawa sebagai berikut: 

 

Iyye anakku mallajang‟e webbureng ranjang siabawa ubocoki, nainappa 

tuli upassediangeng nanre wekka tellu sesso siwenni. Iyya nanrena 

maddupang rupang biasa manu upassediangen biasa to balemi, nainnapa 

waina biasa susu biasa to sirup.
28

 

 

Anak mallajang saya itu saya buatkan tempat tidur dan kelambu, dan saya 

selalu menyediakan makanan tiga kali sehari siang dan malam, dan 

makanan yang saya sediakan itu berbeda-beda terkadang ayam ataupun 

ikan, dan minumannya pun berbeda-beda juga biasanya susu ataupun 

sirup. 

 

Jika kita melihat pengakuan orang yang memiliki anak mallajang dan 

masyarakat sekitar menyatakan orang-orang benyak yang pergi meminta apakah 

berupa reski dilancarkan, kesuksesan dalam melakukan sesuatu dan obat untuk 

kesembuhan. Seperti yang dikatakan Hj. Maseri mengatakan sebagai berikut: 

Mabiasa engka tau jokka dibolae mellau petunjuk narekko makessingi 

dallena rionrong sompena, engkato biasa mellaui wai jappi-jappi narekko 

engka napigau makessingi iyye anu napegaue. Nainappana narekko purani 

biasana nalengka ampello sebagai tanda terima kasih. Mabbiasa to narekko 

berhasil tongengni, jokkani dibolae tiwi manu sibawa otti meloi 

                                                      
28

 Indo Jawa, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Lompulle, Tanggal 26 November 

2022 



54 

 

 

 

disalamaki.
29

 

 

Biasa orang datang kerumah meminta petunjuk untuk rejekinya bagus di 

perantauan, dan ada juga minta air berkah ketika ingin melakukan sesuatu. 

Dan ketika itu semua sudah dilakukan biasa ada memberi sebuah amplop 

sebagai tanda terima kasih, dan apa yang dia inginkan itu berhasil semua 

biasa dia datang kerumah membawa ayam dan pisang. 

 

Hal ini serupa yang dikatakan Usman sebagai berikut: 

Iyyaro tau punnae anana mallajang mabiasai engkai jokka dibolana mellau 

petunjuk untuk akessinge jamang-jamangna neniya engkato millau wai 

jappi-jappi supaya makessingi matu jamang-jamang napigau.
30

 

 

Orang tua yang memiliki anak mallajang biasa datang kerumah untuk 

meminta petunjuk supaya bagus pekerjaannya, dan ada juga datang untuk 

meminta air berkah supya pekerjaan yang dia kerjakan itu bagus. 

 

Ajaran Islam yang berdasarkan kepercayaan tauhid yang suci bersih dan 

mengandung ajaran yang benar itulah merupakan alternatif yang harus diambil, 

baik oleh golongan tradisional maupun modern dilingkungan umat Islam. Selain 

itu Islam mengajarkan tentang adanya penimbangan terhadap tindak laku 

manusia, dan menekankan bahwa perbuatan yang didorong oleh kehidupan 

sekarang dan yang akan datang tidak mempuyai bobot, sdangkan perbuatan yang 

dilakukan dalam perspektif al-akhirat itulah yang mempuyai bobot. 

Tidak diragukan lagi, setiap orang mendambakan keselamatan, 

ketentraman hidup, dan kesejahteraan diri. Setiap orang tidak ada yang terlepas 

dari kemungkinan mendapatkan bahaya dari arah yang berbeda-beda. Baik bahaya 

yang datang perlahan-lahan maupun yang datang tiba-tiba, baik bahaya yang 

datang dari gangguan makhluk halus seperti jin, syetan, sishir dan lain-lain, 
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maupun bencana yang terdeteksi seperti wabah penyakit, kecelakaan dan bencana 

alam. Oleh karena itu agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa 

memohon perlindungan hanya kepada Allah Yang Maha Esa,Maha melindungi 

dari berbagai marabahaya. Yang maha memberi pertolongan, sebaliknya Islam 

tidak mengizinkan pemeluknya untuk berlindung dan mencari perlindungan 

dengan cara musyrik atau mempersekutukan Allah dengan makhluknya.
31

 

Maka dari itu, jika dihubungan dengan kepercayaan anak mallajang 

apabila dilihat dari segi akidah Islam, maka hal tersebut sangat bertentang dengan 

konsep ajaran Islam itu sendiri, bahkan tergolong terhadap perbuatan musyrik. 

Disebabkan anak mallajang tersebut banyak orang yang datang meminta petunjuk 

agar setiap yang dilakukan dilancarkan. Hal ini bertentangan dengan akidah Islam, 

seharusnya ketika kita ingin meminta petunjuk, petolongan dll, maka hanya 

kepada Allah swt semua itu dilakukan. 
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 Waliyuddin A.R. Dhani, Bahaya Tradisi Kemusyrikan di Sekitar Kita, (Cet: I, Bogor: 

Abu Hanifah Publishing, 2007), h. 133-134. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Masyarakat Bugis tepatnya di Desa Lompulle, mereka masih memegang 

teguh kepercayaan leluhurnya tentang Anak Mallajang. Mereka menyakini 

Anak Mallajang adalah anak manusia yang memiliki kembaran namun 

tidak dapat dilihat oleh panca indera orang lain kecuali kembarannya, 

bahkan ibunya hanya dapat merasakannya. Masyarakat yang memiliki 

anak mallajang sangat mengistimewakannya seprti halnya membuatkan 

ranjang kecil sebagai tempat tidur bahkan membelikan pakaian dan 

memberikan makanan. 

2. Anak Mallajang sebagian Masyarakat masih ada yang menyakini tapi 

disisi lain kita tidak bisa mengaitkan masalah budaya seperti ini di ranah 

agama. Keberadaannya disebabkan kejadian-kejadian sudah terjadi sekitar 

masyarakat, dan juga masih banyak masyarakat yang menyakini bukan 

hanya menyangkut agama akan tetapi menyangkut tradisi dan adat 

masyarakat. 

3. Kepercayaan anak mallajang apabila dilihat dari segi akidah Islam, maka 

hal tersebut sangat bertentang dengan konsep ajaran Islam itu sendiri, 

bahkan tergolong terhadap perbuatan musyrik. Disebabkan anak mallajang 

tersebut banyak orang yang datang meminta petunjuk agar setiap yang 

dilakukan dilancarkan. Hal ini bertentangan dengan akidah Islam, 
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seharusnya ketika kita ingin meminta petunjuk, petolongan dll, maka 

hanya kepada Allah swt semua itu dilakukan. 

B. Implikasi 
 

1. Karena mengingat pentingnya pendidikan agama  dalam suatu masyarakat, 

dalam hal ini penulis menyarankan agar meningkatkan pendidikan agama 

dan pengetahuan agama kepada masyarakat agar mereka menyadari 

pentinya beragama baik di dunia maupun akhirat. Dan juga 

memperhatikan pelaksanaan adat tradisi, jangan sampai menimbulkan 

banyak kerugian dalam masyarakat terutama kerugian dalam hal aqidah. 

2.  Kepada masyarakat Desa Lompulle Kec. Ganra khususnya agar 

menjalankan syariat Islam jangan menempatkan sikap yang bertentangan 

dengan ajaran Islam dan selanjutnya kembali menjalankan ajaran Islam 

secara murni sesuai dengan tuntunan Al-qur‟an dan As-sunnah.  

3. Kepada masyarakat Desa Lompulle Kec. Ganra agar menjadikan 

kepercayaan Anak Mallajang sekedar tradisi sehingga tidak menyimpan 

kesan yang mengarah kepada kemusyrikan. 
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