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TRANSLITERASI 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 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B be ب

 Ta T te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D de د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R er ر

 zai Z zet ز

 sin S es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G ge غ

 fa F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك

 lam L el ل
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 mim M em م

 nun N en ن

 wau W we و

نه  ha H ha 

 hamzah ’ apostrof ء

 ya Y ye 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 

  َ  fatḥah A a 

  َ  kasrah I i 

  َ  ḍammah U u 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya Ay a dan i ى ي  

 fatḥah dan wau Au a dan u ى و  

 

Contoh: 

 kaifa :  ك ي ف  

ل    haula : ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى\َ  ا  fatḥah dan alif/ya Ā a dan garis di atas 

َ  ى  kasrah dan ya Ī a dan garis di atas 

َ  و  ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas 

 

Contoh: 

 qāla :  ق ال  

 qīla : ق ي ل  

ل    yaqūlu : ي ق و 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah te [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah ha [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, tā’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh: 

ة   س ة  ك ب ي ر  د ر   al-madrasatu kabīrah : ال م 

ة   ر  ن وَّ ي ن ة  ال م  د   al-madīnah al-munawwarah : ال م 

ف ال   ة  الأ ط  ض  و   rauḍah al-aṭfal : ر 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ) َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh: 

بنّ ا  rabbanā :  ر 

م    nu“ima :  ن عّ 

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

kasrah (  ّى  َ  ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

ب ي    arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma‘arīfah). 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 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

س  الشَّ  م   : al-syams (bukan asy-syams) 

د    al-bilād : ال ب لا 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

ن   و  ر   ta’murūna :  ت أم 

أ    ’qāri :  ق ار 

ت   ر   umirtu :  أ م 
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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’ān), alhamdulillah, sunnah khusus dan sebagainya. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

al-Fiqh al-Sunnah 

 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-

Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ي ن  الله    dīnullāh :   د 

 billāh :   ب الله  

ة  الله   م  ح   fī raḥmatillāh : ف ي ر 

 

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 
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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: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnīsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

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

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
 
Naṣr Ḥāmid Abū Za‘īd, ditulis menjadi: Abū Za‘īd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Za‘īd, 

Naṣr Ḥāmid Abū) 
 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.    = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.    = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

as.    = ‘alaihi al-salām 

H    = Hijrah 

M    = Masehi 
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SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

Q.S. …/… : 4  = Quran, Surah …/… ayat 4  

HR.    = Hadis Riwayat 

h.   = Halaman 

Cet.   = Cetakan 
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ABSTRAK 

Nama  :  Humairah 
NIM  :  30500116023 
Fak/Jur :  Ushuluddin, Filsafat dan Politik/Studi Agama-Agama 
Judul  : Kepercayaan Masyarakat Umpungeng Terhadap Arajang 

(Studi Kasus di Desa Umpungeng Kabupaten Soppeng). 
 
 

Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah : (1) Asal-usul 
Kepercayaan terhadap Arajang di Desa Umpungeng Kabupaten Soppeng (2) Cara 
masyarakat memperlakukan Arajang di Desa Umpungeng Kabupaten Soppeng (3) 
Pandangan masyarakat Umpungeng terhadap Kepercayaan Arajang di Desa 
Umpungeng Kabupaten Soppeng. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan asal-usul Kepercayaan Masyarakat serta mengetahui prilaku-
prilaku dan pandangan masyarakat tentang kepecayaan terhadap Arajang. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan historis, antropologis, teologis, dan 
fenomenologis, sumber data peneliti adalah masyarakat Desa Umpungeng. 
Adapun cara memperoleh data yaitu dengan wawancara dan observasi. Peneliti 
langsung ke Desa Umpungeng untuk mendapatkan data dan mewawancarai 
masyarakat disana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa Arajang di Desa 
Umpungeng yaitu, rambut, kris dan lempengan atap rumah Tomanurungnge. Dan 
asal-usulnya pun berbeda-beda. Namun, yang paling disakralkan adalah rambut 
yang merupakan rambut Arung Palakka. Adapun perlakuan masyarakat terhadap 
Arajang tersebut yaitu dengan beberapa ritual yaitu Mallangi Arajang (Pesta 
Tahunan), Masselle Uwaena Puang Malebbi’e (Mengganti Air Puang Malebbi’e), 

dan Massorong-sorong (Memberi Sesembahan). Sedangkan, pandangan 
masyarakat pun sangat beragam, ada yang hanya mempercayai keberadaan 
Arajang dan adapula yang sangat mensakralkannya.  

Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu penelitian ini dapat mengungkap 
sejarah awal munculnya kepercayaan masyarakat terhadap Arajang. Peneliti juga 
berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para pembaca khususnya 
masyarakat Desa Umpungeng Kabupaten Soppeng.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia sering disebut sebagai sebuah masyarakat yang 

majemuk (plural), disebabkan karena hampir semua agama, khususnya agama-

agama besar (Islam, Kristen, Hindu dan Budha) terwakili di kawasan ini.1 Dengan 

demikian, penduduk Indonesia dipandang dari sudut agama yang dipeluknya, 

dapat dikatakan sebagai masyarakat agamais.2 Selain keanekaragaman agama, 

Indonesia juga sangat beraneka-ragam suku, ras, budaya dan tradisi. 

Keanekaragaman suku, ras, agama, budaya dan tradisi Indonesia inilah 

sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang plural. Namun, seiring 

berjalannya waktu bangsa Indonesia dikategorikan sebagai negara yang 

multikultural. Kenyataan tersebut sulit diingkari, bahwa bangsa Indonesia terdiri 

dari sejumlah besar kelompok, etnis, budaya, agama, dan lain-lain, sehingga 

Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultur.3 Sebagai bangsa yang memiliki 

keragaman etnis, agama, dan budaya yang luar biasa, Indonesia sering kali 

dijadikan ajang pemantauan bagaimana proses-proses demokrasi, penerapan ide-

ide pluralisme dan multikulturalisme dapat dilangsungkan.4 

Bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang plural atau multikultural 

di nilai dari keberagaman suku, ras, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Dimana 

keberagaman ini sudah lama tumbuh subur dan berkembang di tengah-tengah 

                                                             
1 Nurcholish Madjid, Islam Dotrin dan Peradaban (Cet. III; Jakarta: Yayasan Wakaf 

Paramadina, 1995), h. 177. 
2 Samiang Katu, Manajemen Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Cet. II; Samata-

Gowa: Gunadarma, 2018), h. 1. 
3 Ahmad Atang, Gerakan Sosial dan Kebudayaan (Cet. I; Malang: Intrans Publishing, 

2018), h. 53. 
4 Rusmin Tumanggor, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2015), h. 113-114. 
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bangsa Indonesia. Berbicara masalah kepercayaan, setiap daerah dan pulau 

memiliki perbedaan dan ciri khas tersendiri. Dalam masyarakat multikultural, 

setiap kelompok etnis atau ras mempertahankan sifat budaya yang unik sambil 

bersama-sama berkontribusi pada persatuan nasional.5 Berbicara tentang 

kebudayaan, setiap daerah dan suku pasti memiliki kebudayaan tersendiri. 

Kebudayaan yang hidup pada suatu masyarakat, pada dasarnya merupakan 

gambaran dari pola pikir, tingkah laku, dan nilai yang dianut oleh masyarakat 

yang bersangkutan.6 Konsep kebudayaan pada awalnya berhubungan dengan 

segala aktivitas yang ada kaitannya dengan pengolahan tanah yang disertai 

aktivitas religious.7 

Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia dengan belajar.8 Hasil dari kebudayaan itu yang 

mengakibatkan keanekaragaman budaya yang melahirkan pluralitas agama. 

Keanekaragaman kebudayaan tidak bisa lepas dari pluralitas agama, karena proses 

munculnya pluralitas agama di Indonesia disebabkan dahulu wilayah nusantara 

hanya memeluk agama Hindu dan Budha.9 Sehingga setiap suku atau daerah akan 

memiliki kebudayaan yang ciri-cirinya dekat dengan agama yang pernah berkuasa 

di daerah tersebut. Misal, di Suku Bugis sebelum Islam masuk dan berkembang di 

masyarakat Bugis, dahulu pernah dikuasai oleh agama Hindu-Budha sehingga 

                                                             
5 Sugeng Pujileksono, Pengantar Sosiologi (Cet. I; Malang: Intrans Publishing, 2018), h. 

81. 
6 Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman 

Kepercayaan, Keyakinan dan Agama (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 31. 
7 Sugeng Pujileksono, Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Sosial Budaya (Cet. II; 

Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 24. 
8 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. X; Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 

144. 
9 Amin Abdullah, Studi Agama (Cet VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 5. 
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tidak menutup kemungkinan tradisi atau budaya-budaya Suku Sugis bercorak 

animisme-dinamisme10, semisalnya mempergunakan dupa atau wangi-wangian. 

Pada masyarakat primitif kepercayaan pada benda-benda disebut dengan 

dinamisme. Harun Nasution dalam Rahmat menyatakan bahwa bagi manusia 

primitif, yang tingkat kebudayaannya masih relatif sangat rendah, setiap benda 

yang berada disekelilingnya bisa mempunyai kekuatan batin yang misterius.11 

Masyarakat sekarang terutama pada masyarakat Suku Bugis masih memiliki 

tradisi yang tidak lepas dari pengaruh kepercayaan masyarakat primitif yang 

menganut kepercayaan dinamisme karena sampai sekarang masyarakat suku bugis 

masih memiliki banyak tradisi yang di dalamnya terdapat unsur mensakralkan 

suatu benda-benda suci yang dianggap sebagai peninggalan nenek moyangnya 

sehingga memiliki kekuatan supranatural. 

Berkaitan dengan sikap masyarakat yang mencerminkan kepercayaan 

dinamisme karena prilakunya dalam mempercayai apa yang ditinggalkan nenek 

moyang mereka, Allah telah menyinggung hal tersebut dalam Q.S Al-Baqarah/2: 

170. 

إ ذ ا م   و  ل   تَّب ع وا  ٱق يل  ل ه  آ أ نز  ه مۡ لا  ي عۡق ل ون   للَّّ  ٱم  اب اؤٓ  ل وۡ ك ان  ء   أ و 
ٓۚٓ ن ا اب اءٓ  آ أ لۡف يۡن ا ع ل يۡه  ء  ق ال وا  ب لۡ ن تَّب ع  م 

لا  ي هۡت د ون  ش يۡ   ا و 

 
Terjemahannya: 

dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan 
Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa 
yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah 
mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak 
mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".12 

                                                             
10 Nurman Said, Membumikan Islam Ditanah Bugis (Cet I; Makassar: Alauddin Press, 

2011), h. 89. 
11 Rahmat Fajri, dkk., Agama Agama Dunia, (Cet. I; Yogyakarta: Jurusan Perbandingan 

Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012) h. 39. 
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2007)  h. 26. 
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Ayat di atas telah menjelaskan bahwa adanya sekelompok manusia atau 

masyarakat yang sangat merawat peninggalan nenek moyang mereka. Dan selain 

merawat, mereka masih melakukan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek 

moyangnya. Misalnya, nenek moyangnya meninggalkan suatu benda maka 

mereka menganggap benda tersebut sebagai benda yang suci dan di sakralkan. 

Sehingga asal-usul suatu budaya tidak akan jauh dari apa yang diwariskan nenek 

moyangnya.  

Budaya dapat tercipta dari adanya seseorang yang dianggap suci atau bisa 

disebut sebagai Nabi ataupun Wali. Dan melihat keadaan sekarang bahwa 

masyarakat dalam mempercayai hal tersebut mereka menciptakan suatu tradisi. 

Masyarakat cenderung menciptakan tradisi dengan mencampur adukkan dengan 

kepercayaan agama lain. Itu disebabkan karena tercatat dalam sejarah bahwa 

Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 13 sampai abad ke 1713, sebelum itu 

Hindu-Buddha lebih dahulu berkembang di Indonesia. Sehingga kebanyakan 

tradisi yang berkembang sekarang tidak akan lepas dari pengaruh agama yang 

pernah berkembang sebelum datangnya Islam. 

Kepercayaan suatu suku tertentu, kemungkinan dicampur-adukkan dengan 

dua agama yang berbeda. Misal di Suku Bugis yang mayoritas penganut agama 

Islam namun tradisi-tradisi yang masih mereka jaga adalah tradisi yang coraknya 

tidak lepas dari pengaruh agama Hindu-Budha. Ditinjau dari sejarah bahwa 

sebelum masuknya Islam yang berkuasa pada suku bugis adalah agama Hindu-

Budha. Dan Islam pun datang dan berkembang, menurut Abu Hamid dalam 

Muhammad Ilham bahwa penyebaran agama Islam di Sulawesi-Selatan tidak 

terlepas dari peranan dan kehadiran tiga ulama (datok tallua) dari Minangkabau, 

                                                             
13 Muhammad Ilham, Budaya Lokal dalam Ungkapan Makassar dan Relevansinya dengan 

Sarak (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 34. 
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Sumatera Barat yang memiliki bidang keahlian dan metode penyebaran Islam 

yang berbeda.14 

Salah satu catatan kuno yang dijadikan sebagai pusat kajian sejarah 

kebudayaan suku bangsa Bugis-Makassar adalah “Lontarak”.15 Kebudayaan 

masyarakat Makassar dan Bugis dapat lestari sepanjang masa karena adanya 

sebuah alat yang berupa aksara lontarak yang digunakan untuk menulis segala 

sesuatunya mengenai perikehidupannya ke dalam buku lontarak. Pengetahuan 

budaya yang sampai pada kita sekarang, terutama mengenai inti-inti budaya, kita 

peroleh dari lontarak-lontarak, di samping dari tradisi lisan dan perilaku berpola 

dalam fakta-fakta sosial sekarang.16 

Tradisi lokal merupakan produk budaya masyarakat lokal yang telah 

berkembang sebelum manusia mengenal ajaran agama. Budaya lokal yang 

berkembang memang tidak lepas dari corak agama yang berkembang pada masa 

sebelum masuknya Islam. Berdasarkan catatan sejarah dilaporkan bahwa, 

Kerajaan Soppeng secara resmi menerima agama Islam pada tahun 1609 oleh Raja 

Boe-E atau datu Soppeng ke XIV, disusul oleh kerajaan Wajo pada tahun 1610, 

dan Bone pada tahun 1611.17 

Awalnya agama yang datang ke wilayah itu pada awalnya tidak diterima 

oleh masyarakat lokal begitu saja. Hal ini disebabkan perbedaan cara pandang 

yang berbeda pula terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat lokal itu 

sendiri. Akan tetapi dengan adanya akulturasi budaya lokal dengan agama 

terjadilah adaptasi.18 

                                                             
14 Muhammad Ilham, Budaya Lokal...h. 34. 
15 Djamaluddin dan Ahdar Djamaluddin, Sistem Kepercayaan dan Perubahan Sosial, (Cet. 

I; Yogyakarta: TrustMedia, 2014) h. 29. 
16 Abu Hamid, Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang, (Cet. II; Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005) h. 29. 
17 Djamaluddin dan Ahdar Djamaluddin, Sistem Kepercayaan...h. 30. 
18 Muhammad Ilham, Budaya Lokal...h. 25. 
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Kepercayaan suku Bugis sangat mistik sejarahnya.  Sistem adat suku 

Bugis-Makassar terangkum dalam Panngadakkang (Bugis: Panngaderreng). 

Panngadakkang atau Panngaderreng berarti prihal, hal-ihwal atau persoalan yang 

berkaitan dengan ade’ atau ada’.19 Asas Panngaderreng merupakan budaya 

sipakatau dengan tata kelakuan yang terkendali oleh siri’ dan pesse’ dalam 

mengembangkan sikap dalam semangat acca, lempu, getting, na warani, 

mappasanre ri Dewata SeuwaE.20 Setiap orang dalam masyarakat Bugis, mulai 

dari raja hingga rakyat biasa, berkewajiban untuk menjaga dan memelihara adat 

melalui tingkah laku sehari-hari. Hal ini disebabkan karena adat diyakini sebagai 

hal yang bersumber dari “langit” sebagai implikasi dari pandangan yang bersifat 

mitos mengenai Tomanurung.21  

Masyarakat Bugis sangat mengagungkan cerita tentang Tomanurung atau 

bisa disebut manusia suci pembawa kebahagiaan dan kemakmuran yang tiba-tiba 

ada tanpa seorang ibu dan ayah. Dimana ada suatu masa masyarakat Bugis dilanda 

kemiskinan dan kekeringan sehingga kekacauan terjadi dimana-mana. Pada waktu 

keadaan ini mencapai klimaksnya, muncullah tokoh Tomanurung yang 

menyelamatkan masyarakat dari suasana yang kurang menguntungkan.22 

Masyarakat suku Bugis Soppeng yang juga kental akan tradisi atau ‘ade 

yang berasal dari orang-orang shaleh dan juga sangat mempercayai cerita-cerita 

rakyat tentang Tomanurung. Pada Kerajaan Soppeng, Rajanya yang pertama 

berasal dari Tomanurung La Temmamala yakni Manurung di Sekkanyili, menjadi 

Datu di Soppeng Riaja.23 Dari cerita-cerita rakyat tersebut yang merupakan faktor 

terciptanya berbagai macam tradisi yang berkembang di Soppeng. Misalnya 

                                                             
19 Nurman Said, Membumikan Islam...h. 14-15. 
20 Djamaluddin dan Ahdar Djamaluddin, Sistem Kepercayaan...h. 30. 
21 Nurman Said, Membumikan Islam...h. 16-17. 
22 Samiang Katu, Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Selatan (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2012), h. 136-137. 
23 Samiang Katu, Peta Islamisasi...h. 138. 
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ziarah ke makam Raja-raja Soppeng namun terkadang ada sekelompok orang 

yang tidak hanya datang untuk berdoa akan tetapi melakukan ritual-ritual untuk 

meminta kesehatan, rezeki dan lain-lain. 

Selain dengan cerita yang diatas,  ada cerita rakyat yang berkembang di 

masyarakat Soppeng bahwa ada pula Tomanurung yang dipercayai merupakan 

seorang Wali yang tiba-tiba ada ditengah hutan tanpa adanya ayah dan ibu atau 

tidak dilahirkan dan Tomanurung ini muncul bersamaan dengan rumah yang 

terdiri atas 100 tiang. Namun, mistisnya sampai sekarang tidak ada seorang pun 

yang pernah melihat wujud asli Wali tersebut, masyarakat yang dulunya pernah 

hidup di sekitaran rumah Wali tersebut mengatakan bahwa ia hanya bisa 

mendengar suaranya.  

Jika ditelusuri sejarahnya dan melihat realita sekarang, berawal dari cerita-

cerita rakyat tersebut sehingga masyarakat menciptakan tradisi yang bercorakkan 

kepercayaan dinamisme yaitu mempercayai benda-benda dan mensakralkannya, 

benda-benda tersebut ialah benda-benda peninggalan Wali atau Tomanurung yang 

dianggap sebagai benda-benda suci yang harus dibuatkan ritual dan dijaga. 

Benda-benda ini dikenal dengan istilah Arajang.  

Meninjau dari sejarah Arajang ini yang merupakan benda-benda 

peninggalan Wali penyebar agama Islam sehingga masyarakat disana sebagian 

besar sangat mensakralkan benda tersebut. Keterkaitan antara Tomanurung dan 

Arajang disini, yaitu Arajang yang akan penulis teliti adalah seikat rambut, 

sebuah kris, dan lempengan dari atab rumah sosok Tomanurung yang sekarang 

sangat disakralkan oleh masyarakat Umpungeng. 

Dengan adanya mitos-mitos tentang Tomanurung, dimana sosok yang di 

agungkan dan dianggap sebagai Wali penyebar agama Islam sehingga masyarakat 

disana mensakralkan semua yang dianggap sebagai peninggalan Tomanurung 
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tersebut, adapun Arajang yaitu seikat rambut, kris, dan lempengan atap rumah 

Tomanurung. Selain karena keunikan dari mitos-mitos tentang Tomanurung, 

keunikan lainnya terletak pada lokasi tempat Arajang tersebut yang sangat jauh 

dari kota dan orang hanya bisa kesana menggunakan motor atau jalan kaki. 

Medannya pun sangat berbahaya karena harus melalui beberapa gunung, sehingga 

peneliti tertarik mengetahui bagaimana kepercayaan ini bisa bertahan sampai 

sekarang. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat suatu judul yaitu 

“Kepercayaan Masyarakat Umpungeng terhadap Arajang (Studi Kasus di Desa 

Umpungeng Kabupaten Soppeng). Dimana peneliti ingin mengkaji asal-usul 

terciptanya kepercayaan, bagaimana cara masyarakat memperlakukan Arajang 

dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepercayaan Arajang di Desa 

Umpungeng Kabupaten Soppeng. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun penelitian ini berfokus pada “Kepercayaan Masyarakat 

Umpungeng Terhadap Arajang (Studi Kasus di Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng)” sehingga hanya terbatas pada Desa Umpungeng Kabupaten Soppeng. 

Dengan demikian, peneliti hanya berusaha mengungkap asal-usul kepercayaan, 

bagaimana cara masyarakat memperlakukan Arajang dan bagaimana pandangan 

masyarakat terhadap kepercayaan Arajang di Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng. 
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2. Deskripsi Fokus 

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pada penulis dan pembaca 

dalam hal memahami judul penelitian ini, sehingga perlu terlebih dahulu penulis 

menjelaskan atau mendeskripsikan variabel-variabel dari judul ini. 

Kepercayaan merupakan kesediaan seseorang untuk bergantung kepada 

sesuatu dengan menerima resiko yang akan dia hadapi dan kepercayaan tersebut 

terbentuk dari pengalaman dan interaksi pada masa lalu. Dalam penelitian ini, 

kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan masyarakat terhadap Arajang. 

Kepercayaan terbentuk dari apa yang telah dialami di masa lalu dan berkembang 

sampai saat ini. Seseorang akan menganggap positif kepada apa yang mereka 

percayai. Jika dihubungkan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis maka 

kepercayaan yang berlangsung adalah kepercayaan masyarakat terhadap sebuah 

benda yang disebut Arajang. Arajang yang dimaksud adalah sebuah benda berupa 

kris, rambut, dan lempengan dari atab rumah Tumanurung yang dianggap 

memiliki kekuatan gaib atau magis karena benda tersebut merupakan peninggalan 

dari orang yang dianggap suci yaitu Tomanurung. Masyarakat mempercayai 

benda tersebut dapat mendatangkan rezeki, kebahagiaan dan kemakmuran jika 

dipelihara dengan baik.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa sub-

sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana asal-usul Kepercayaan terhadap Arajang di Desa Umpungeng 

Kabupaten Soppeng? 

2. Bagaimana cara masyarakat memperlakukan Arajang di Desa 

Umpungeng Kabupaten Soppeng? 
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3. Bagaimana pandangan masyarakat Umpungeng tentang Kepercayaan 

terhadap Arajang di Desa Umpungeng Kabupaten Soppeng? 

 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran dan hasil riset, penulis belum mendapatkan 

bahwa sebelumnya telah ada peneliti yang meneliti tentang Kepercayaan 

Masyarakat Muslim terhadap Arajang di Desa Umpungeng Kabupaten Soppeng. 

Namun, peneliti mendapati beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dan 

relevan dengan penelitian ini sebagai sumber rujukan penulis baik dari jurnal 

maupun skripsi. Dimana penelitian sebelumnya membahas tentang Kepercayaan, 

seperti: 

Penelitian ini dilakukan oleh Isman Munandar dari S1 Sosiologi Agama 

dengan judul penelitian “Kepercayaan Gantarangkeke dan Pengaruhnya Terhadap 

Kehidupan Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gantarangkeke 

Kabupaten Bantaen.” Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa asal-usul 

kepercayaan masyarakat terhadap Gantarangkeke bermula dari adanya cerita dari 

nenek moyangnya tentang Tomanurung yang turun ke Gantarangkeke untuk 

mengurus dunia dan akhirat. Tomanurung itu sendiri adalah sosok yang tidak 

diketahui latar belakang kehidupannya bahkan dia memiliki kesaktian yang luar 

biasa dan Tomanrung ini tidak jelas kemana dia pergi sebab dia bisa melenyapkan 

dirinya dan berada ditempat lain. Karena pada zaman itu masyarakat belum 

disentuh oleh ajaran Islam sehingga mereka tidak memiliki Tuhan untuk disembah 

dan datanglah Tomanurung ini yang berbeda dengan manusia lain sehingga 
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masyarakat menganggapnya sebagai Tuhan. Inilah yang menjadi latar belakang 

munculnya kepercayaan Gantarangkeke.24 

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Isman Munandar dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kepercayaan masyarakat dan 

memfokuskan kepada masyarakat Islam. Namun penelitian Isman Munandar 

hanya memfokuskan pada sejarah lahirnya kepercayaan tersebut dan bagaimana 

pengaruh kepercayaan tersebut terhadap masyarakat Islam. Sedangkan penelitian 

ini tidak hanya memfokuskan pada sejarah namun juga pandangan atau respon 

masyarakat muslim serta mencari konflik-konflik yang mungkin terkait dengan 

pandangan terhadap kepercayaan tersebut. 

Pada jurnal Arisal, mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Makassar 

dengan judul “Nilai-Nilai Budaya dalam Prosesiritual Mallangi Arajang pada 

Masyarakat Bugis Soppeng Sulawesi Selatan” penelitian ini merupakan hasil 

penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk 

mengungkap dan mendeskripsikan nilai-nilai budaya dalam prosesi ritual 

Mallangi Arajang pada masyarakat Bugis Soppeng Sulawesi Selatan. Peneliti 

memproleh data dengan metode pengamatan langsung, wawancara, pencatatan, 

dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual Mallangi Arajang 

atau pencucian benda pusaka sebagai salah satu produk budaya lokal yang 

diwariskan secara turun temurun oleh leluhur yang masih eksis dan bertahan 

hingga era globalisasi sekarang, di samping itu tidak terlepas pula nilai-nilai 

budaya yang melekat secara beriringan pada setiap tahapan ritual itu berlangsung. 

Tutur kata dan perbuatan pimpinan dan masyarakat ritual menjadi fokus utama 

untuk mengungkap nilai-nilai budaya tersebut. Ritual Mallangi Arajang pada 

                                                             
24 Isman Munandar, “Kepercayaan Gantarangkeke dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan 

Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaen”, Skripsi 
(Samata: Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UINAM, 2016), h. 46. 
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masyarakat Bugis Soppeng mengandung nilai-nilai budaya yang setidaknya dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang lebih baik, 

seperti sikap ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa (mappesona ri Dewatae), 

sikap saling menghormati (sipakatau), bawaan hati yang baik (wawang ati 

mapaccing), persatuan (asseddingeng), dan musyawarah (assipetanngareng).25   

Persamaan penelitian yang dilakukan Arisal adalah sama-sama membahas 

tentang Arajang yang dipercaya oleh suku Bugis Soppeng. Namun disini Arisal 

lebih fokus pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Mallangi 

Arajang. Berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan kepada pandangan 

masyarakat muslim tentang kepercayaan kepada Arajang. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan 

a. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui asal-usul lahirnya kepercayaan terhadap Arajang di Desa 

Umpungeng Kabupaten Soppeng. 

b. Untuk mengetahui cara masyarakat Umpungeng memperlakukan Arajang di 

Desa Umpungeng Kabupaten Soppeng. 

c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan atau tanggapan masyarakat 

terhadap kepercayaan  Arajang di Desa Umpungeng Kabupaten Soppeng. 

 

b. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa penemuan-

penemuan baru dan menjadi referensi bagi pengembangan ilmu di bidang studi 

kajian kearifan lokal dan studi perkembangan kepercayaan di Sulawesi Selatan 

                                                             
25 Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar, Prosiding Seminar Nasional (Cet. I; 

Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2017), h. 248. 
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khususnya pada Kepercayaan Masyarakat Muslim terhadap Arajang (Studi Kasus 

di Desa Umpungeng Kabupaten Soppeng). 

 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat 

umum tentang pentingnya mengetahui perkembangan kepercayaan di Sulawesi 

Selatan dan memahami makna dan manfaat kearifan lokal yang ada di Sulawesi 

Selatan terkhususnya di Kabupaten Soppeng. Sehingga masyarakat bisa 

mengetahui kepercayaan yang bisa di jaga dan mengetahui kearifan lokal yang 

bisa dilestarikan atau bahkan pemerintah bisa memanfaatkan kearifan lokal 

tersebut untuk dijadikan tempat wisata. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Agama dan Kebudayaan 

Agama tidak hanya dipahami sebagai seperangkat ajaran dari Tuhan yang 

berlaku mutlak, tetapi agama lebih dipahami sebagai bagian dari kebudayaan yang 

paling mendalam. Sebagaimana dikemukakan oleh Cliffford Geertz dalam Yesmil 

Anwar bahwa agama merupakan sebuah sistem kebudayaan.1 Mengartikan agama 

dari sudut kebahasaan akan terkesan lebih mudah daripada mengartikan agama 

dari sudut istilah, karena pengertian agama dari sudut istilah ini sudah 

mengandung muatan subyektifitas dari orang yang mengartikannya. Atas dasar 

ini, maka tidak mengherankan jika muncul beberapa ahli yang tidak tertarik 

mendefinisikan agama. James H. Leuba dalam Abuddin Nata berusaha 

mengumpulkan semua definisi yang pernah dibuat orang tentang agama, tak 

kurang dari 48 teori. Namun akhirnya ia berkesimpulan, bahwa usaha untuk 

membuat definisi agama itu tidak ada gunanya, karena hanya merupakan 

kepandaian bersilat lidah.2 

Agama selalu diterima dan dialami secara subjektif. Oleh karena itu, orang 

sering mendefinisikan agama sesuai dengan pengalamannya dan penghayatannya 

pada agama yang dianutnya.3 Mukti Ali pernah mengatakan bahwa barangkali 

tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari kata 

agama. Pertanyataan ini didasarkan kepada tiga alasan, yaitu :   

                                                             
1 Yesmil Anwar dan Adang, Sosiologi Untuk Universitas (Cet. I; Bandung: PT Refika 

Aditama, 2013), h.303. 
2 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 

h. 7-8. 
3 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Agama: Sebuah Pengantar (Cet. I; Bandung: PT Mizan 

Pustaka, 2003), h. 20. 
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1. Bahwa pengalaman agama adalah soal batini, subyektif dan sangat 

individualis sifatnya; 

2. Barangkali tidak ada orang yang begitu bersemangat dan emosional 

daripada orang yang membicarakan agama. Karena itu, setiap 

pembahasan tentang arti agama selalu ada emosi yang melekat erat 

sehingga kata agama itu sulit didefinisikan; dan 

3. Konsepsi tentang agama dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang 

memberikan definisi tersebut. 

Namun, meskipun dianggap susah untuk mendefinisikan agama akan 

tetapi banyak ilmuan-ilmuan yang tetap mendefinisikan agama. Elizabet K. 

Nottingham dalam Abuddin Nata mengatakan bahwa agama adalah gejala yang 

begitu sering terdapat di mana-mana sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita 

untuk membuat abstraksi ilmiah. Lebih lanjut, Nottingham dalam Abuddin Nata 

mengatakan bahwa agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk 

mengukur dalamnya makna dari keberadaanya sendiri dan keberadaan alam 

semesta.4 Namun, definisi hanya menangkap sebagian dari realitas agama. 

Definisi adalah batasan; dan agama sangat sulit dibatasi.5 

Kata agama sebenarnya berasal dari bahasa Hinduisma. Ada bermacam 

teori tentang sejarah kata ini. Salah satu dari padanya menerangkan akar kata 

agama berasal dari gam, mendapat awalan A dan akhiran A, menjadi A-gam-a. 

Akar kata itu ada pula yang mendapat awal I dengan akhiran yang sama (menjadi 

I-gam-a) dan ada pula yang mendapat awalan U dengan akhiran yang sama 

(menjadi U-gam-a). Bahasa Sansekerta masuk rumpun bahasa Indo-Jerman. 

Dalam bahasa Belanda dan Inggeris, anggota-anggota rumpun itu, kita temukan 

                                                             
4 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 

h. 10-11. 
5 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Agama: Sebuah Pengantar (Cet. I; Bandung: PT Mizan 

Pustaka, 2003), h. 26. 
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kata-kata ga, gaan (Belanda) dan go (Inggris) yang pengertiannya sama dengan 

gam, yaitu pergi. Setelah mendapat awalan dan akhiran A pengertiannya berubah 

menjadi jalan.6 Jadi bisa disimpulkan bahwa agama adalah jalan. 

Dari banyaknya definisi tentang Agama, sehingga kita dapat menjumpai 

empat unsur yang menjadi karakteristik agama sebagai berikut : 

1. Unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib; 

2. Unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di 

dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang 

baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud; 

3. Unsur respons yang bersifat emosional dari manusia; dan 

4. Unsur paham adanya yang kudus (sacred) dan suci, dalam bentuk 

kekuatan gaib, dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran-

ajaran agama yang bersangkutan, tempat-tempat tertentu, peralatan 

untuk menyelenggarakan upacara dan sebagainya.7 

Dalam ilmu Antropologi istilah “agama” jarang digunakan namun istilah 

“agama” di ganti dengan sapaan “religi”. Istilah religi lebih populer dalam studi 

Antropologi. Koentjaraningrat (bapak Antropologi Indonesia) dalam Sugeng 

mendefinisikan religi yang memuat hal-hal tentang keyakinan, upacara dan 

peralatannya, sikap dan perilaku, alam pikiran dan perasaan disamping hal-hal 

yang menyangkut para penganutnya sendiri.8 

Ilmu antropologi menyimpulkan lima unsur dasar religi sebagai berikut : 

1. Emosi keagamaan/religious emotion/ getaran jiwa yang menyebabkan 

manusia menjalankan kelakuan keagamaan; 

                                                             
6 Sidi Gazalba, Ilmu, Filsafat dan Islam Tentang Manusia dan Agama (Cet. III; Jakarta: PT 

Bulan Bintang, 1992), h. 95. 
7 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 

h. 14-15. 
8Sugeng Pujileksono, Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Sosial Budaya (Cet. II; 

Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 89.  
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2. Sistem kepercayaan/believe system atau bayang-bayang manusia 

tentang bentuk dunia, alam, alam gaib, hidup, mati, dsb; 

3. Sistem upacara keagamaan yang bertujuan mencari hubungan dengan 

dunia gaib berdasarkan atas sistem kepercayaan; 

4. Peralatan dan perlengkapan upacara; dan 

5. Kelompok keagamaan/religious community atau kesatuan-kesatuan 

sosial yang mengonsepsikan dan mengaktifkan religi beserta sistem 

upacara-upacara keagamaan.9 

Religi bukan hanya diperuntukkan oleh para penganut agama Islam, 

Konghucu, Hindu, Budha, Kristen dan Katolik, namun untuk kepentingan 

administrasi negara sehingga Islam, Konghucu, Hindu, Budha, Kristen dan 

Katolik disebut sebaga “agama”, sedangkan bentuk-bentuk religi yang bersifat 

lokal dan dianut oleh kelompok etnis tertentu disebut dengan “kepercayaan”. 

Salah satu cabang Antropologi yang dapat memberikan gambaran tentang 

adanya aktivitas religi pada manusia purba adalah Ilmu Pre-histori atau Arkeologi. 

Melalui penemuan bukti-bukti ilmu tersebut, ternyata fosil Homo Neandertal yang 

pernah hidup di Eropa kira-kira 500.000 tahun yang lalu ditemukan dalam posisi 

terlentang seperti dimakamkan. Petunjuk ini membuktikan bahwa makhluk 

tersebut bukan mati seperti binatang. Bahkan disekitar tubuhnya juga ditemukan 

benda-benda (artefak) yang secara sengaja diletakkan di dalam kuburnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada manusia purba telah ditemukan dasar-dasar aktivitas 

religi.10 

Dari penemuan ini, bisa disimpulkan bahwa asal-usul religi berasal dari 

kepercayaan masyarakat primitif. Dikalangan para ahli, istilah “primitif” berbeda-

                                                             
9 Sugeng Pujileksono, Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Sosial Budaya (Cet. II; 

Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 91-92. 
10 Sugeng Pujileksono, Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Sosial Budaya (Cet. II; 

Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 84-85. 
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beda penyebutannya. Ada yang mengistilahkan pra-literate, non-literate, archaic, 

dan sebagainya. Terlepas dari penyebutan yang beragam itu, masyarakat primitif 

menjadi sangat menarik untuk dibahas, sebab, seringkali eksistensi dan 

perkembangan agama-agama sekarang selalu dihubungkan dengan kepercayaan 

masyarakat primitif.11  Kepercyaan bangsa Indonesia secara umum dalam 

perjalanan sejarahnya, seperti kebudayaan-kebudayaan primitif lainnya dalam 

sejarah, bangsa Indonesia sebelum datang kebudayaan India mempunyai 

kepercayaan kepada roh-roh atau tenaga-tenaga yang gaib meresapi seluruh 

kehidupan, baik kehidupan manusia perorangan maupun kehidupan masyarakat 

secara keseluruhan.12 

Istilah “primitif” bisa dicirikan kepada manusia atau sekelompok orang 

yang hidup dalam kurun waktu tertentu pada masa lampau. Dengan ciri demikian, 

maka dapat dikatakan bahwa sesuatu yang primitif adalah sesuatu yang kuno, 

sudah ketinggalan zaman.13 Adapun kepercayaan masyarakat primitif ialah 

Animisme, Totemisme, Dinamisme, Monotheisme, Politheisme, dan 

Henotheisme. Kepercayaan animisme dan dinamisme dianggap sebagai awal dari 

kepercayaan umat manusia bahkan kepercayaan tersebut masih dapat ditemui di 

berbagai lapisan masyarakat. 

a. Animisme 

Animisme berasal dari kata “anima” yang artinya “nyawa.” Bahasa Latin 

imus, Bahasa Yunani avepos, bahasa Sanskerta prana, semuanya berarti nafas 

atau jiwa. Animisme adalah ajaran atau dotrin tentang realitas jiwa.14 Teori 

                                                             
11 Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama (Upaya Memahami Keragaman 

Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama), (Cet. I; Alfabeta: Bandung, 2011), h. 19-20. 
12 Sipa Sasmanda. “Kepercayaan Religius-Magis Masyarakat Pedesaan Kecamatan 

Jerowaru Lombok Timur-NTB (Studi Terhadap Budaya Asli Masyarakat yang Masih Eksis”, 

Jurnal Historis 1, no. 1 (2016): h. 2. 
13 Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama...h. 20. 
14 Rahmat Fajri, dkk., Agama Agama Dunia, (Cet. I; Yogyakarta: Jurusan    Perbandingan 

Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012) h. 29. 
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animisme dimunculkan pertama kali oleh E.B. Taylor (1832-1917), seorang 

antropolog asal Inggris yang juga menekuni bidang etnografi dan arkelogi. 

Menurut dia, animisme adalah perlambangan dari suatu jiwa atau ruh dari 

beberapa makhluk hidup dan obyek bernyawa lainnya.15  

b. Dinamisme 

Perkataan dinamisme berasal dari kata yang terdapat dalam bahasa Yunani 

“dunamos”, yang istilah Inggrisnya adalah “dynamis”, yang diartikan dalam 

bahasa Indonesia dengan kekuatan, kekuasaan atau khasiat, juga daya.16 

Dinamisme adalah sebuah kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang terdapat pada 

benda-benda tertentu, misalnya terdapat pada batu besar, pohon, gua, gunung, 

azimat, senjata, benda pusaka, lambang kerajaan, dan gamelan. Benda benda 

tersebut dipercaya bisa memberikan pengaruh yang baik dan juga pengaruh yang 

buruk bagi manusia.17 

Dari penjelasan di atas, yang telah menjelaskan agama itu sendiri dan 

menjelaskan kepercayaan masyarakat terdahulu yang primitif. Sehingga, adanya 

kebudayaan yang tercipta dari kepercayaan primitif tersebut. Dimana pada masa 

dahulu adanya kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap suci. Pada masa 

sekarang kepercayaan tersebut telah melahirkan sebuah kebudayaan, sehingga 

dalam tulisan ini penulis juga membahas apa itu kebudayaan. 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai 

hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, 

kesenian, adat istiadat; dan berarti pula kegiatan (usaha) batin (akal dan 

                                                             
15 Rahmat Fajri, dkk., Agama Agama Dunia, (Cet. I; Yogyakarta: Jurusan    Perbandingan 

Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012) h. 33. 
16 Rahmat Fajri, dkk., Agama Agama Dunia...h. 39. 
17 Indo Santalia, Ilmu Perbandingan Agama, (Makassar: Alauddin University Press, 2012) 

h. 58-64.  
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sebagainya) untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan.18 

Menurut ilmu antropologi, “kebudayaan” adalah: keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan 

milik diri manusia dengan belajar.19 

Istilah kebudayaan atau culture (bahasa Inggris) berasal dari kata colere 

(kata kerja bahasa latin) yang berarti bercocok tanam (cultivation). Cultivation 

atau kultivasi yang berarti pemeliharaan ternak, hasil bumi, dan upacara-upacara 

religius yang darinya diturunkan istilah kultus atau “cult”. Dari berbagai definisi 

yang telah dibuat tersebut, Koentjaraningrat berusaha merangkum pengertian 

kebudayaan dalam tiga wujudnya, yaitu kebudayaan sebagai wujud cultural 

system, social system, dan artefact. Artinya, kebudayaan tersusun atas beberapa 

komponen utama, yaitu yang bersifat kongnitif, normatif, dan materiel.20 

Titik persamaan definisi-definisi yang dirumuskan oleh ahli-ahli ialah 

manusia. Berdasarkan definisi-definisi itu dapat disimpulkan bahwa soal 

kebudayaan adalah soal manusia. Maju selangkah lagi dapat kita katakan, bahwa 

manusialah yang berkebudayaan.21 Kepercyaan bangsa Indonesia secara umum 

dalam perjalanan sejarahnya, seperti kebudayaan-kebudayaan primitif lainnya 

dalam sejarah, bangsa Indonesia sebelum datang kebudayaan India mempunyai 

kepercayaan kepada roh-roh atau tenaga-tenaga yang gaib meresapi seluruh 

kehidupan, baik kehidupan manusia perorangan maupun kehidupan masyarakat 

secara keseluruhan. 

B. Teori Sakral dan Profan 

                                                             
18 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2001), h. 49. 
19 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Cet. X; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 

h. 144. 
20 Rusmin Tumanggor, dkk., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Cet. IV; Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), h. 19. 
21 Fuad Ihsan, Filsafat Ilmu, (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), h. 67.  
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Yang Sakral dan Yang Profan merupakan dua istilah khas dalam “kamus” 

para ahli studi agama-agama, terutama ketika membicarakan masyarakat 

primitif.22 Yang Profan adalah bidang kehidupan sehari-hari, yaitu hal-hal yang 

dilakukan secara teratur, acak dan sebenarnya tidak terlalu penting. Sementara 

Yang Sakral adalah wilayah yang supernatural, sesuatu yang ekstraordinasi, tidak 

mudah dilupakan dan teramat penting. Bila Yang Profan itu mudah hilang dan 

terlupakan, hanya bayangan, sebaliknya Yang Sakral itu abadi, penuh subtansi 

dan realitas.23 Mircea Eliade dalam Ridwan menyatakan, bahwa inti agama adalah 

adanya dialetika antara Yang Sakral dan Yang Profan.24 Menurut Eliade dalam 

Adeng bahwa yang sakral tidak hanya menunjukkan bentuk kepercayaan primitif, 

tetapi semua agama memilikinya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada 

pemujaan terhadap batu-batu dan pohon-pohon yang terdapat pada teologi 

masyarakat India atau misteri inkarnasi.25 

Menurut Durkheim dalam Daniel, Yang Sakral adalah masalah sosial yang 

berkaitan dengan individu, sedangkan Yang Profan adalah sebaliknya, yaitu 

segala sesuatu yang hanya berkaitan dengan urusan-urusan individu. Yang Sakral 

memang kelihatan sebagai sesuatu yang gaib.26 Selain Eliade dan Durkheim, 

seorang ahli teologi dan sejarah agama berkebangsaan Jerman bernama Rudolf 

Otto dalam Daniel menyatakan bahwa, pada satu saat dalam kehidupan manusia, 

tulisnya, sebagian besar mereka pernah merasakan suatu hal yang luar biasa dan 

sangat kuat. Mereka sangat terpukau oleh satu realitas yang sama sekali berbeda 

dengan diri mereka sendiri, sesuatu yang misterius, mengagumkan, dahsyat dan 

                                                             
22Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi...h. 43. 
23Daniel L Pals, Seven Theories of Religion...h. 233. 
24Ridwan Lubis, Sosiologi Agama (Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi 

Sosial), (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 2.  
25Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama...h. 44. 
26Daniel L Pals, Seven Theories of Religion, terj. Inyiak Ridwan Muzir dan M. Syukri, 

Tujuh Teori Agama Paling Komprehensif...h. 234. 
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teramat indah. Itulah pengalaman tentang “Yang Suci” (The Holy), satu 

perjumpaan dengan Yang Sakral.27  

Dalam pengertian yang lebih luas, Yang Sakral atau Yang Kudus (sacred) 

adalah sesuatu yang terlindung dari pelanggaran, pengacauan atau pencemaran. 

Yang Kudus adalah sesuatu yang dihormati, dimuliakan, dan tidak dapat dinodai. 

Dalam pengertian yang lebih sempit, Yang Kudus adalah sesuatu yang dilindungi, 

khususnya oleh agama, terhadap pelanggaran, pengacauan atau pencemaran. Yang 

Kudus adalah sesuatu yang suci, keramat.28 Suatu objek, pengalaman, dan 

fenomena, yang semula profan menjadi suatu objek, pengalaman, dan fenomena 

yang suci adalah berkat  hubungan khusus yang dimiliki individu atau kelompok 

terhadap objek, pengalaman atau fenomena itu sendiri. Hubungan itu dapat 

dikatakan suatu fenomena yang dimuati kekudusan, jika fenomena itu religius dan 

menjadi simbolik.29 Eliade dalam Ivan juga menjelaskan bahwa semua kegiatan 

manusia melibatkan simbolisme, bahkan simbol adalah cara khusus untuk 

mengenal hal-hal religius. Dan dengan simbollah sehingga manusia dapat 

mencapai pengetahuan tentang Yang Sakral dan Yang Profan.30  

Membahas masalah simbol, kita harus memahami apa itu simbol. Kata 

simbol berasal dari kata Yunani “sumballeo”, sumballein atau sumballesthai yang 

berarti berunding, berdebat, merenungkan, bertemu/ membantu, berwawancara, 

melemparkan menjadi satu, menyusun atau menyatukan, menetapkan, 

menggabungkan, menyetujui, membandingkan, menjelaskan, menafsir, 

mengapresiasi. Simbol adalah sarana atau pembawa buah pikiran atau makna. 

                                                             
27Daniel L Pals, Seven Theories of Religion, terj. Inyiak Ridwan Muzir dan M. Syukri, 

Tujuh Teori Agama Paling Komprehensif...h. 235. 
28Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama...h. 44. 
29 Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama...h. 48. 
30Ivan. “Simbolisme Menurut Mircea Eliade”...h. 57. 
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Simbol mengandung suatu pengertian yang tidak mengandung informasi 

langsung.31  

Dalam memahami simbol kita dihantarkan pada salah satu teori yang 

membahas masalah simbol, yaitu teori interaksionisme simbolik. Jika membahas 

masalah simbol, kita tidak akan lepas dengan pembahasan manusia. Karena 

manusia, menurut Ernest Cassirer dalam Burhan adalah makhluk yang memiliki 

substratum simbolis dalam benaknya hingga mampu memberikan jarak antara 

rangsangan dan tanggapan. Refleksi tersebut melahirkan apa yang disebut sistem-

sistem simbolis, seperti ilmu pengetahuan, seni, religi, dan bahasa.32 Dalam 

kategori patrimonial (istilah yang dibuat oleh Max Weber untuk menjelaskan 

negara-negara yang dimana seorang penguasa mengatur kekayaan dan kekuasaan 

negara berdasar pada kewenangan tradisional), yang ideologinya “kawulo-gusti”, 

kita menemukan norma yang melegitimasikannya dan berusaha memberikan 

kontrol negara atas masyarakat dengan bentuk-bentuk simbolis berupa babad, 

tabu, mite, dan hasil-hasil seni yang mengeramatkan raja.33 

Dasar kehidupan bersama dari manusia adalah komunikasi terutama 

lambang-lambang, sebagai kunci untuk memahami kehidupan sosial manusia. 

Suatu lambang merupakan tanda, benda atau gerakan, yang secara sosial dianggap 

mempunyai arti tertentu.34 Ide dasar teori ini bersifat menentang behaviorisme 

radikal yang dipelopori oleh J.B. Watson. Behaviorisme radikal itu sendiri 

berpendirian bahwa prilaku individu adalah sesuatu yang dapat diamati secara 

objektif dari luar, hanya saja justru action di dalamnya diabaikan pada 

pengamatannya. Sedangkan interaksionisme simbolik mempelajari tindakan 

                                                             
31Ivan. “Simbolisme Menurut Mircea Eliade”. Jurnal Jaffray 2, no. 1 (2004): h. 55. 
32Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2014), h. 11. 
33Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat, (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 7. 
34Yesmil Anwar dan Adang, Sosiologi untuk Universitas, (Cet. I; Bandung: PT Refika 

Aditama, 2013), h. 384. 
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manusia dengan mempergunakan teknik introspeksi untuk dapat mengetahui 

barang sesuatu yang melatarbelakangi tindakan sosial itu dari sudut aktor.35  

Pokok perhatian interaksionisme simbolis mengacu pada dampak makna 

dan simbol terhadap tindakan dan interaksi manusia.36 Sehingga dalam penelitian 

ini, peneliti berupaya mengetahui dampak dari pemaknaan simbol Arajang. Dari 

penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui apa dampak dari Arajang yang 

merupakan simbol kepercayaan masyarakat di Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng. 

 

C. Pandangan Islam tentang Mengkeramatkan Benda Pusaka 

Terkadang banyak orang terjebak pada keyakinan bahwa benda-benda 

yang mereka miliki mempunyai nilai kekeramatan tertentu. Selain itu, salah satu 

aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya corak sikap dan tingkah 

laku seseorang adalah faktor lingkungan (milieu) di mana seseorang berada.37  

Dalam tahapan manusia dengan lingkungan, ditunjukkan bahwa seluruh aspek 

budaya, perilaku bahkan “nasib” manusia dipengaruhi, ditentukan dan tunduk 

pada lingkungan.38  

Lingkungan itu ada dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan 

sosial. Lingkungan alam bahwa alam yang melingkungi manusia merupakan 

faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang.39 Mereka 

yang tinggal di lingkungan beriklim panas, akan berwatak keras, kasar, pemalas, 

dan temperamental. Sementara itu, mereka yang tinggal di daerah beriklim dingin 

                                                             
35Yesmil Anwar dan Adang, Sosiologi untuk Universitas...h. 385. 
36Yesmil Anwar dan Adang, Sosiologi untuk Universitas...h. 386. 
37 Indo Santalia, Akhlak Tasawuf, (Makassar: Alauddin University Press, 2011) h. 34. 
38 Rachmat K. Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan, (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2014) h. 30. 
39 Indo Santalia, Akhlak Tasawuf…h. 34. 



25 
 

 
 

cenderung memiliki watak, seperti halus, lembut, rajin, dan panjang usia.40 

Sedangkan lingkungan sosial yaitu manusia hidup selalu berhubungan dengan 

manusia lainnya. Itulah sebabnya manusia harus bergaul. Oleh karena itu, dalam 

pergaulan akan saling mempengaruhi dalam pikiran, sifat, dan tingkah laku. 

Lingkungan sosial atau lingkungan pergaulan ini dapat dibagi kepada beberapa 

kategori: 

1. Lingkungan dalam rumah tangga: akhlak orang tua di rumah dapat pula 

mempengaruhi akhlak anaknya. 

2. Lingkungan sekolah: akhlak anak sekolah dapat terbina dan terbentuk 

menurut pendidikan yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. 

3. Lingkungan pekerjaan: suasana pekerjaan selaku karyawan dalam suatu 

perusahaan atau pabrik dapat mempengaruhi pula perkembangan pikiran, 

sifat, dan kelakuan seseorang. 

4. Lingkungan organisasi jamaah: orang yang menjadi anggota dari suatu 

organisasi (jamaah) akan memperoleh aspirasi cita-cita yang digariskan 

organisai itu. Cita-cita itu mempengaruhi tindak-tanduk anggota organisasi. 

Hal ini tergantung pula kepada longgar dan disiplinnya suatu organisasi.41 

Lingkungan dan budaya tidak bisa dilihat terpisah, tetapi merupakan hasil 

campuran (mixed product) yang berproses lewat dialektika. Dengan kalimat lain, 

proses-proses ekologi memiliki hokum timbal balik. Budaya dan lingkungan 

bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri atau bukan barang jadi yang 

bersifat statis. Keduanya memiliki peran besar dan saling memengaruhi.42 Ekologi 

budaya juga diperjelas lagi dengan adanya ekologi agama. Marvin Harris dalam 

                                                             
40 Rachmat K. Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan…h. 31. 
41 Indo Santalia, Akhlak Tasawuf…h. 35. 
42 Rachmat K. Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan…h. 47. 
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Rachmat mengatakan, doktirn-doktrin dan keyakinan agama dipengaruhi oleh 

lingkungan. Pandangan ini didasarkan atas observasi (pengamatan) Harris 

terhadap agama Hindu di India yang menganggap suci binatang sapi. 

Sesungguhnya hokum agama tentang sapi tidak lepas dari banyak fungsi mamalia 

ini dalam masyarakat India.43  

Ada pula kepercayaan masyarakat yang sangat mengkeramatkan benda-

benda pusaka yang di mana mereka berdalih tidak melakukan kemusyrikan 

dengan menganggap benda keramat itu hanya dijadikan sebagai perantara untuk 

mendekatkan diri kepada Allah swt. Benda-benda keramat yang dimiliki diyakini 

dapat membantu menyelesaikan segala persoalan hidup mereka, termasuk 

kepercayaan sebahagian masyarakat di Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng menganggap benda-benda pusaka yang mereka sebut dengan 

Arajangnge memiliki keramat (kekuatan ghaib). 

Rasulullah saw. jauh-jauh hari telah memperingatkan bahwa ummat ini 

akan kembali terjerumus kedalam kemusyrikan dan kesesatan ummat-ummat 

terdahulu, sebagaimana hadits beliau yang diriwayatkan Imam Bukhari dan 

Muslim: 

ي  الله  ع ن ه      ض  د ري ر  ي د ال خ  اس ع  : ل ت تَّ ع ن  ا ب و  س لَّم  ق ال  ل  الله  صلَّى الله  ع ل ي ه  و  س و  , ا نَّ ر  نَّ س ن ن  ق ال  ع ـ ب ـ

. ه م  و  بَّ لا تَّب ع ت م  ض  ر  ح  ا ف ى  ج  ل و  د خ  تَّى ل و  اعٍ, ح  ر  اعًا ب ذ  ر  ذ  ب رٍ و  ب رًا ب ش  ن  ق ب ل ك م  ش  ي ن  م  اه مسلم   رو الَّذ   
Artinya: 

Dari Abu Sa’id Al Khudriy radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya kalian 

akan mengikuti kebiasaan ummat-ummat sebelum kalian, sejengkal demi 
sejengkal, sedepa demi sedepa, sehingga seandainya mereka masuk 

                                                             
43 Rachmat K. Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan…h. 47-48. 
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lubang Dhab (sejenis kadal), niscaya akan kalian ikut”. (HR. Muslim 

no.2669).44 

Dari hadits Rasulullah saw di atas, dapat dipahami bahwa keyakinan dan 

kepercayaan masyarakat tentang adanya benda-benda pusaka yang dikeramatkan 

merupakan warisan secara turun-temurun dari nenek moyang (leluhur) mereka, 

sehingga sebahagian dari mereka tetap mempertahankan kepercayaan dan 

keyakinannya terhadap benda keramat tersebut. Dan mereka menganggap pemali 

(pantangan), dan merasa dihantui apabila tidak melaksanakan ritual yang 

seharusnya terlaksana menurut apa yang diterima dari leluhur mereka, di tengah 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sekarang ini, ternyata dalam 

pemahaman pelaksanaan agama, kita masih primitif. Seharusnya yang pertama 

dan utama menjadi perhatian adalah pemahaman tentang pelaksanaan ilmu agama 

dan aqidah yang lurus. Dampak dari minimnya pemahaman terhadap pelaksanaan 

agama dikalangan masyarakat islam, sehingga sebahagian dari mereka hanyut 

dalam berbagai kemusyrikan yang diungkapkan lewat istilah-istilah yang 

menyesatkan, seperti keris, rambut dan lain sebagainya.  

Menurut kepercayaan mereka, benda-benda pusaka tersebut memiliki 

kekuatan yang mengharuskan untuk dihormati, di jaga sebaik mungkin. 

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang berlebihan seperti ini merupakan 

bibit dari kebiasaan masyarakat pada zaman jahiliyah, dimana mereka 

menganggap ada kekuatan yang sangat dihormati selain dari kekuatan Allah swt. 

Kepercayaan dan keyakinan seperti ini sangat bertentangan dan dilarang oleh 

Allah swt, sebagaimana firmanNya dalam Q.S Al-Baqarah/2:22. 

 
ن   و  ا ن ت م  ت ع ل م  الله  أ ن د اداًو  ع ل و   ... ف لا  ت ج 

 
                                                             

44 Muslim bin Al-Hajaj Al-Naisaburiy, Sahih Muslim (Cet. II; Riyadh: Dar Al-Salaam, 
1421 H/2000 M) no. Hadis 2669, h. 1162.  
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Terjemahannya: 

...karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, 
padahal kamu mengetahui.45 
 

Jadi kebiasaan masyarakat yang percaya dan mengkeramatkan benda-

benda pusaka yang dimilikinya, termasuk perbuatan syirik kepada Allah swt, 

karena dengan mengkeramatkan benda-benda tersebut bisa saja membuat 

keyakinan melenceng dari ajaran Islam. Dan ini telah terbukti dengan adanya 

beberapa orang yang meminta jodoh, rezeki dan lain-lain pada benda tersebut. 

Dan itu sudah menampakkan bahwa mereka telah menyekutukan Allah swt. dan 

itu merupakan dosa besar. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa/4:48. 

 

ك  ب ه   للَّّ  ٱ إ نَّ  كۡ ب   ۦلا  ي غۡف ر  أ ن ي شۡر  ن ي شۡر  م  ن ي ش اءٓ ۚٓ و  ل ك  ل م 
ا د ون  ذ َٰ ي غۡف ر  م  ىَٰٓ ٱف ق د   للَّّ  ٱو  إ ثۡمًا  فۡت ر 

يمًا   ع ظ 

 
Terjemahannya:  

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 
mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang 
dikehendakiNya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka 
sungguh ia telah membuat dosa yang sangat besar.46 
 

Jelaslah bahwa mendewa-dewakan atau mengkeramatkan benda-benda 

pusaka termasuk dosa besar karena merupakan perbuatan syirik. Dengan memberi 

sesembahan-sesembahan pada benda tersebut sudah menjelaskan adanya kegiatan 

yang menyekutukan Allah swt. dan hal ini dipertegas dalam Q.S Asy-

Syuura/42:21. 

ن   أ مۡ  ع وا  ل ه م مّ  ا  ش ر  ؤ 
ٓ ك َٰ مۡ ش ر  ين  ٱل ه  ا ل مۡ ي أۡذ نۢ ب ه   لدّ  ة   للَّّ ۚٓ ٱم  ل وۡلا  ك ل م  إ نَّ  لۡف صۡل  ٱو  مۡۗۡ و  ي  ب يۡن ه  ل ق ض 

ين  ٱ ل م 
مۡ ع ذ اب  أ ل يمٞ  لظََّٰ  ل ه 

                                                             
45 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya...h. 11. 
46 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya...h. 126. 
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Terjemahannya:  
Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang 
mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya 
tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah 
dibinasakan. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan 
memperoleh azab yang Amat pedih.47 

Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah swt. akan memberi azab yang 

sangat pedih kepada orang-orang yang telah menyekutukannya. Dan yang mereka 

keramatkan tersebut adalah sebuah benda pusaka yang dianggap memiliki 

kekuatan yang bisa menolong mereka, padahal yang mereka keramatkan tersebut 

merupakan tempat setan untuk membuatnya sesat. Dalam hal ini, Allah swt. 

berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:117. 

ن د ون ه   إ ن يدٗا   ٓۦي دۡع ون  م  ر  نٗا مَّ
إ ن ي دۡع ون  إ لاَّ ش يۡط َٰ ثٗا و  ٓ إ ن َٰ  إ لاَّ

 

Terjemahannya: 
 yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan 
(dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah 
syaitan yang durhaka.48 

Ayat ini telah menjelaskan bahwa kekuatan benda yang dikeramatkan 

tersebut merupakan pekerjaan setan untuk membuatnya di sembah. Menurut 

Muhammad Quraish Shihab bahwa tanda kesesatan paling jelas yang membuat 

seorang musyrik jauh dari kebenaran adalah bahwa ia beribadah kepada sesuatu 

yang tidak dapat mendengar dan melihat, serta tidak dapat mendatangkan manfaat 

dan mudarat. Dengan ibadah seperti itu, ia berarti telah mengikuti jejak langkah 

setan.49 

Pada zaman sekarang yang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

sudah sangat berkembang pesat sehingga dalam hal ajaran agama tentang 

menyekutukan Allah swt. sudah banyak yang mendakwahkan dan menjelaskan 

                                                             
47 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya...h. 786. 
48 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya...h. 141. 
49 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Cet. IV; Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 589. 
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hal demikian. Sehingga masyarakat sebahagian besar paham akan hal itu. Namun, 

tetap mempraktikkan ritual-ritual yang mengkeramatkan benda-benda pusaka. 

Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:21-22. 

 

ا أٓ ي ه  بَّك م   عۡب د وا  ٱ لنَّاس  ٱ ي َٰ ل ق ك مۡ و   لَّذ يٱر  ين  ٱخ  ن ق بۡل ك مۡ ل ع لَّك مۡ ت تَّق ون   لَّذ  ع ل  ل ك م   لَّذ يٱم   لۡأ رۡض  ٱج 

شٗا و   اءٓ  ٱف ر َٰ ن   لسَّم  ل  م  أ نز  اءٓ  ٱب ن اءٓٗ و  ج  ب ه   لسَّم  اءٓٗ ف أ خۡر  ن   ۦم  ت  ٱم  ر َٰ زۡقٗا لَّ  لثَّم  َّ  أ ند ادٗا  ك مۡ  ر  ف لا  ت جۡع ل وا  للّ 

ون   أ نت مۡ ت عۡل م   و 

 

Terjemahannya: 
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-
orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa, Dialah yang menjadikan 
bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia 
menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan 
itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu 
Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui.50 

Ayat ini menjelaskan bahwa ummat sekarang banyak yang mempercayai 

suatu benda pusaka yang dikeramatkan bisa memberi rezeki, jodoh, dan lain-lain 

padahal mereka mengetahui bahwa Allah swt. yang merupakan pemberi apa yang 

mereka butuhkan. Sehingga menyekutukan Allah swt. merupakan dosa besar  

yang tidak diampuni oleh Allah swt. jika mereka tidak bertaubat dari dosa 

syiriknya tersebut. Artinya jika mereka bertaubat dengan taubat yang sebenar-

benarnya dari perbuatan syirik sebelum mati maka Allah swt. mengampuninya. 

Allah swt. berfirman dalam Q.S Az-Zumar/39:53-54. 

 

ي   ب اد  ع  ين  ٱ۞ق لۡ ي َٰ ة   لَّذ  حۡم  ن رَّ مۡ لا  ت قۡن ط وا  م  ه  ٓ أ نف س  ف وا  ع ل ىَٰ يعًاۚٓ  لذ ن وب  ٱي غۡف ر   للَّّ  ٱإ نَّ  للَّّ ۚٓ ٱأ سۡر  م  ج 

يم  ٱ لۡغ ف ور  ٱه و   ۥإ نَّه   ح  وا  ل ه   لرَّ أ سۡل م  بّ ك مۡ و  أ ن يب وٓا  إ ل ىَٰ ر  ن ق بۡل  أ ن ي أۡت ي ك   ۥو  ون   لۡع ذ اب  ٱ م  م   ث مَّ لا  ت نص ر 

 

 

                                                             
50 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya...h. 11-12. 
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Terjemahannya: 
Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri 
mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya 
Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Kembalilah 
kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang 
azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).51 

 

Allah swt. yang Maha Pengampun tetap mengampuni dosa hamba-Nya 

jika melakukan taubat yang sebenar-benarnya. Sehingga Allah swt. melarang kita 

berputus asa dari rahmat-Nya sebab Dia-lah dzat yang Maha Pengasih dan Maha 

Pengampun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya...h. 753-754. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan suatu keadaan 

atau gejala-gejala berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilokasi penelitian. 

Penulis selaku sebagai peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk 

memperoleh data-data melalui dengan cara observasi dan wawancara. Data yang 

dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari angka-angka. 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Umpungeng Kecamatan 

Lalabata Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, dengan melihat sejarah dan 

fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat Desa Umpungeng yang 

kaitannya tentang kepercayaannya terhadap Arajang. Selain itu, letak dan kondisi 

geografis yang terbilang sangat susah untuk ditempuh sehingga peneliti sangat 

tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Umpungeng. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan Historis adalah salah satu pendekatan yang cukup “favorit” 

dalam Studi Agama dan Perbandingan Agama. Pendekatan ini merupakan 

pendekatan yang paling tua dan dipakai pertama kalinya untuk mempelajari, 

menyelidiki, dan meneliti agama-agama baik sebelum illmu agama menjadi 

disiplin yang berdiri sendiri (otonom) atau sesudahnya.1 Sejarah atau historis 

adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan 

                                                             
1 Media Zainul Bahri, Wajah Studi Agama-Agama (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), h. 15. 
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memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari 

peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala peristiwa dan dapat dilacak dengan 

melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlibat 

dalam peristiwa itu.1 Pentingnya pendekatan ini, mengingat karena rata-rata 

disiplin keilmuan dalam Islam tidak terlepas dari berbagai peristiwa atau sejarah. 

Baik yang berhubungan dengan waktu, lokasi, dan format peristiwa yang terjadi. 

Melalui pendekatan historis dalam studi Islam ditemukan berbagai manfaat yang 

amat berharga, guna merumuskan secara benar berbagai kajian keislaman dengan 

tepat berkenaan dengan suatu peristiwa.2 

 

2. Pendekatan Antropologis 

Pendekatan ini berupaya memahami kebudayaan-kebudayaan produk 

manusia yang berhubungan dengan agama.3 Antropologi merupakan ilmu yang 

mengkaji manusia dan budayanya. Tujuannya adalah untuk memperoleh suatu 

pemahaman totalitas manusia sebagai makhluk, baik di masa lampau maupun 

sekarang, baik sebagai organisme biologis maupun sebagai makhluk berbudaya.4 

Diantara ilmu-ilmu sosial yang ada, barangkali Antropologi merupakan ilmu yang 

paling sering dan paling banyak menggunakan kata “kebudayaan” atau “budaya” 

dalam kajiannya. Hal ini tidak terlepas dari tradisi penelitian Antropologi yang 

berbasiskan kebudayaan.5 Jadi, antropoligi merupakan bidang ilmu yang mengkaji 

tentang manusia dan kebudayaannya. Pendekatan dalam studi antropologi dikenal 

                                                             
1 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 

h. 46. 
2 Faisar Ananda, dkk, Metode Studi Islam: Jalan Tengah Memahami Islam, (Cet. II; 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 150. 
3 Media Zainul Bahri, Wajah Studi Agama-Agama (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), h. 47. 
4 Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama (Upaya Memahami Keragaman 

Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama), (Cet. I; Alfabeta: Bandung, 2011), h. 1. 
5 Sugeng Pujileksono, Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Sosial Budaya (Cet. II; 

Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 23. 
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dengan pendekatan holistik, yaitu untuk memahami suatu kebudayaan suku 

bangsa diperlukan semua perangkat pengetahuan, baik yang bersumber dari data-

data antopologi fisik berupa paleo-antropologi, dan antropologi fisik maupun 

antropologi budaya yang mencakup arkeologi, antrolinguistik dan etnologi.6 

 

3. Pendekatan Teologis 

Teologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari segala 

sesuatu tentang keyakinan beragama. Pendekatan teologis berasal dari norma-

norma dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama tertentu yang berasal dari 

Tuhan, dalam perkembangannya dikenal juga dengan istilah pendekatan teologis 

normatif.7 Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah 

dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka 

ilmu Ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan.8 Keyakinan disini bisa juga 

diartikan sebagai kepercayaan/religius, sehingga pendekatan ini digunakan untuk 

melihat kepercayaan yang berkembang di masyarakat Desa Umpungeng. 

 

4. Pendekatan Fenomenologis 

Fenomenologis yaitu suatu bentuk pendekatan keilmuan yang berusaha 

mencari hakikat atau esensi dari apa yang ada dibalik segala macam bentuk 

manifestasi agama dalam kehidupan manusia di muka bumi.9 Kata “fenomena” 

dalam bahasa Inggris disebut phenomena atau phenomenon secara etimologis 

berarti perwujudan, kejadian, atau gejala.10 Sehingga dalam penelitian ini, penulis 

                                                             
6 Santri Sahar, Pengantar Antropologi Integrasi Ilmu dan Agama, (Cet. I; Makassar: 

Carabaca, 2015), h. 11. 
7Neneng Nurhasanah, dkk, Metodologi Studi Islam, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2018), h. 32. 
8Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 

h. 28. 
9Amin Abdullah, Studi Agama, (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 27. 
10Faisar Ananda Arfah, dkk. Metode Studi Islam (Jalan Tengah Memahami Islam), (Cet. II; 

Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 188. 
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berupaya mengetahui fenomena-fenomena agama yang terjadi di Desa 

Umpungeng. Salah satunya yaitu bagaimana cara masyarakat disana 

memperlakukan Arajang tersebut.  

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara secara 

langsung dengan objek yang akan diteliti (informan). 

2. Data Sekunder 

Yaitu data tambahan atau data pendukung yang diperoleh dari lembaga 

atau institusi tertentu, seperti sumber yang didapatkan dari telaah pustaka, 

laporan-laporan penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen pemerintah. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data. Observasi 

bisa dilakukan secara terlibat (partisipasi) dan tidak terlibat (non-partisipasi). 

Dalam pengamatan terlibat, peneliti ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang 

dijadikan sumber data penelitian, sedangkan dalam pengamatan yang tidak 

terlibat, peneliti tidak ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan 

sumber data penelitian.11 Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara 

terlibat untuk mengetahui bagaimana asal-usul lahirnya kepercayaan masyarakat 

Umpungeng terhadap Arajang. 

2. Interview (Wawancara) 

                                                             
11 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma 

Islam, (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 56. 
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Djaali dan Muljono dalam Yaumi menjelaskan bahwa wawancara 

(Interview) adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan 

dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan muka, maupun dengan 

arah serta tujuan yang telah ditentukan. Schmuck dalam Yaumi menjelaskan 

bahwa wawancara juga dipandang sebagai percakapan dimana pewawancara 

mengajukan pertanyaan kepada partisipan.12  

 

3. Dokumentasi 

Cara atau teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis 

sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.13 Dokumen 

merupakan salah satu sumber informasi yang berharga bagi peneliti untuk 

mengumpulkan data secara kualitatif.14 Kegiatan ini dilakukan untuk 

mengumpulkan data-data dan fakta akurat yang berkaitan dengan objek penelitian 

seperti gambar-gambar, dokumen-dokumen pemerintah, biografi seseorang, dan 

catatan harian. 

 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian berguna untuk memperoleh data yang diperlukan 

ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di 

lapangan.15 Alat yang digunakan untuk menunjang keberhasilan dalam suatu 

penelitian, adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu 

                                                             
12 Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, Action Research: Teori, Model, dan 

Aplikasi, (Cet. I; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014), h. 101. 
13 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma 

Islam, (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 57. 
14 Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, Action Research: Teori, Model, dan 

Aplikasi, (Cet. I; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014), h. 121. 
15 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma 

Islam, (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 58. 
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sendiri dan dibantu oleh alat-alat seperti buku tulis, alat tulis menulis, kamera dan 

perekam suara. 

 

E. Teknik Pengolah dan Analisis Data 

Analisis data, sebagaimana dijelaskan dalam bussiness dictionary.com, 

yaitu suatu proses mengevaluasi data dengan menggunakan alasan logis dan 

analitis untuk menguji setiap komponen data yang tersedia. Rouse dalam Yaumi 

menjelaskan bahwa analisis data juga dipandang sebagai ilmu untuk menguji data 

mentah dengan tujuan menggambarkan kesimpulan tentang informasi.16 Seorang 

ahli bernama Koshy menyarankan untuk menggunakan tiga proses analisis data 

yang kemudian dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu: 

1. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau 

memperdalam, menyortir, memusatkan, menyingkirkan, dan 

mengorganisasi data untuk disimpulkan dan diverifikasi.17 Dengan 

pengertian lain, reduksi data adalah kegiatan merangkum data, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang di anggap penting. 

Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

2. Penyajian data (data display) mencakup berbagai jenis tabel, grafik, 

bagan, matriks, dan jaringan. Tujuannya yaitu untuk membuat informasi 

terorganisasi dalam bentuk yang tersedia, dapat diakses, dan terpadu, 

                                                             
16 Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, Action Research: Teori, Model, dan 

Aplikasi, (Cet. I; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014), h. 131. 
17 Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, Action Research: Teori, Model, dan 

Aplikasi, (Cet. I; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014), h. 138. 
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sehingga para pembaca dapat melihat dengan mudah apa yang terjadi 

tentang sesuatu berdasarkan pemaparan datanya.18 

3. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir setelah mereduksi dan 

menyajikan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang dapat dipercaya.19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

18 Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, Action Research: Teori, Model, dan 
Aplikasi, (Cet. I; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014), h. 143. 

19 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma 
Islam, (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 145. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten 

Soppeng 

1. Kondisi Geografi dan Deskripsi Desa Umpungeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peta Kabupten Soppeng 
Sumber : Google 

Desa Umpungeng merupakan salah satu desa dari 10 desa/kelurahan yang 

menjadi bagian dari Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Secara geografis 

Desa Umpungeng terletak diantara 4˚ 06˚ 00˚ - 4˚ 32˚ 00˚ Lintang Selatan dan 

119˚ 42˚ 18˚ - 120˚ 06˚ 13˚ Bujur Timur, terletak sekitar 180 km disebelah utara 

Kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Umpungeng memiliki 

temperature udara antara 23˚ - 30˚ C, keadaan angin berada pada kecepatan lemah 

sampai sedang, dan curah hujan rata-rata 175 mm dan 123 hari hujan pertahun. 



40 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Peta Desa Umpungeng 
Sumber : Google 

Geomorfologi Desa Umpungeng terdiri dari daratan dan perbukitan, 

dimana sebagian besar wilayah Desa Umpungeng adalah kawasan hutan yang 

perlu dipertahankan kelestariannya. Selain itu terdapat tanah inklave yang menjadi 

potensi sumber daya alam untuk yang menjadi lahan pertanian dan perkebunan 

dengan aneka jenis tanaman unggulan seperti cengkeh, kopi, kemiri, buah-buahan, 

dan tanaman palawija. Potensi sumber daya alam yang lain adalah gula aren dan 

madu lebah yang menjadi mata pencaharian masyarakat Desa Umpungeng. 

 

Gambar 1.3 Peta Kecamatan Lalabata 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng 
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Desa Umpungeng terletak diwilayah Kecamatan Lalabata yang dengan 

luas wilayah adalah 85 km², dengan batasan wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  : Kelurahan Botto 

b. Sebelah Selatan  : Kecamatan Marioriwawo 

c. Sebelah Barat   : Kabupaten Barru 

d. Sebelah Timur  : Desa Timusu 

Wilayah administratif Desa Umpungeng terdiri dari enam dusun yaitu : 

a. Dusun Jolle 

b. Dusun Awo 

c. Dusun Waessuru 

d. Dusun Umpungeng 

e. Dusun Bulu Batu 

f. Dusun Liangeng 

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut 

Desa/Kelurahan di Kecamatan Lalabata. 

No. Desa/Kelurahan Luas Wilayah 

(km²) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk Per 

km² 

1. Umpungeng 85 2.698 31,74 

2. Lalabata Rilau 41 9.016 219,90 

3. Botto 8 5.041 630,13 

4. Lemba 10 3.980 398,00 

5. Bila 32 6.729 210,28 

6. Mattabulu 50 1.268 25,36 

7. Ompo 23 2.813 122,30 

8. Lapajung  5 7.612 1.522,40 
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9. Maccile  8 3.033 379,13 

10. Salokaraja  16 2.649 165,56 

Jumlah/Total 278 44.839 161,29 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2018 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Umpungeng memiliki luas 85 

km² dengan jumlah penduduk 2.698 jiwa.  

 

Tabel 2. Jumlah Penganut Agama di Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng. 

NO. Agama Jumlah 

1. Islam 2.698 Orang 

2. Kristen - 

3. Khatolik - 

4. Hindu - 

5. Budha - 

6. Khong Hu Chu - 
Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Umpungeng 2019-2024 

Tabel ini menjelaskan bahwa 100% penduduk Desa Umpungeng 

merupakan penganut agama Islam. 

 

Tabel 3. Tingkat Pendidikan di Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten 

Soppeng.  

No. Pendidikan Jumlah 

1. Lulusan SD/MI 1.669 Orang 

2. Lulusan SLTP/MTS 394 Orang 

3. Lulusan SLTA/MA 343 Orang 

4. S1/Diploma 19 Orang 
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5. Putus Sekolah 353 Orang 

6. Buta Huruf 50 Orang 
 Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Umpungeng 2019-2024 

Tabel ini menjelaskan bahwa masih rendahnya pendidikan di Desa 

Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Ini terbukti dengan 

tingginya tingkat masyarakat yang putus sekolah dan masih banyak masyarakat 

yang buta huruf atau belum bisa membaca dan menulis. 

 

Tabel 4. Data Pekerjaan Masyarakat Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng. 

No. Pekerjaan Jumlah 

1. Petani 979 Orang 

2. Pedagang 7 Orang 

3. PNS 23 Orang 

4. Tukang 15 Orang 

5. Guru 24 Orang 

6. Bidan/Perawat 15 Orang 

7. TNI/Polri - 

8. Pensiunan 7 Orang 

9. Supir/Angkutan 20 Orang 

10. Buruh 30 Orang 

11. Jasa persewaan - 

12. Swasta 139 Orang 
Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Umpungeng 2019-2024 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Umpungeng 

bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan Desa Umpungeng memiliki sumber 
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daya alam yang melimpah. Kesuburan tanah menjadi anugerah tersendiri bagi 

masyarakat Desa Umpungeng. Dengan kesuburan tanah tersebut sehingga Desa 

Umpungeng menjadi desa pertanian yang menghasilkan aneka macam tumbuh-

tumbuhan seperti kopi, cengkeh, kemiri, dan lain-lain. 

Desa Umpungeng memiliki temperature udara antara 24˚ - 30˚ C dalam 

keadaan normal, di waktu tertentu temperature bahkan turun dibawah 24˚C, hal 

ini menyebabkan pada waktu-waktu tertentu udara menjadi sangat dingin, 

keadaan angin berada pada kecepatan sedang dalam skala normal dan di waktu 

tertentu pada musim hujan dan pancaroba kecepatan angin dari normal tiba-tiba 

menjadi tiupan angin kencang dan berpotensi menimbulkan kerusakan. Curah 

hujan rata-rata 175 mm dan 150 sampai 200 hari hujan pertahun menyebabkan 

Desa Umpungeng adalah desa tropis. 

Geomorfologi Desa Umpungeng terdiri dari daratan dan perbukitan, 

dimana sebagian besar wilayah Desa Umpungeng, 80% adalah kawasan hutan 

yang perlu dipertahankan kelestariannya. Selain itu, terdapat tanah Inklave yang 

menjadi potensi sumber daya alam untuk menjadi lahan pertanian dan 

perkebunan. Desa Umpungeng juga menyimpan potensi destinasi wisata alam 

dengan permandian air terjun, sungai yang alami dapat dikembangkan.  
 

2. Asal-Usul Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 

Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa Desa Umpungeng terletak pada 

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng merupakan Desa yang memiliki daya 

tarik tersendiri. Adanya beberapa mitos yang berkembang pada masyarakat 

tentang sejarah munculnya Desa Umpungeng. “Narekko meloki nak missengngi 

apapolengenna yaro Arajangnge appammulaki missengngi bunge compona yae 
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kampongnge Umpungeng”1 artinya “jika anak mau mengetahui asal-usul Arajang, 

harus dimulai dari mengetahui awal-mula munculnya Desa Umpungeng”2 

Berdasarkan wawancara di atas, responden mengarahkan peneliti untuk 

membahas asal-usul Desa Umpungeng sebelum membahas asal-usul kepercayaan 

masyarakat Umpungeng terhadap Arajang. Karena itu, mengapa peneliti 

membahas terlebih dahulu asal-usul Desa Umpungeng.  

Dahulu kala di sebuah tempat yang terletak di tepi sebelah utara Ibukota 

Kabupaten Bone, hidup seorang wali yang dikenal dengan Tomanurung’E Tellang 

Kere Ri Tete. Konon daerah tersebut kian hari kian ramai dikunjungi oleh orang-

orang yang berdatangan dari berbagai penjuru. Kondisi tersebut menjadikan 

lahirnya sebuah kerajaan kecil yang kemudian dipimpin oleh Tomanurung. 

Sebagai penguasa Kerajaan Tete, beliau digelar Arung Tete. 

Arung Tete memiliki tujuh orang anak, salah satu diantaranya bernama I 

Besse Timo yang merupakan putri sulung yang menjadi putri kesayangan beliau. I 

Besse Timo selain memiliki paras yang cantik rupawan juga sopan dan patuh pada 

orang tua. I Besse Timo semakin tumbuh dewasa layaknya gadis-gadis pada 

umumnya. Suatu malam, bersamaan dengan terjadinya guntur yang amat dahsyat, 

pada saat itulah I Besse Timo mengalami kejadian luar biasa. Beliau mengalami 

perasaan intim yang luar biasa nikmatnya, layaknya hubungan suami istri. Setelah 

kejadian tersebut I Besse Timo dinyatakan hamil tanpa diketahui siapa gerangan 

yang menghamilinya. 

Arung Tete heran dengan apa yang dialami sang putri. Arung Tete sangat 

terkejut karena selama ini beliau  mengetahui keseharian putrinya yang bersahaja 

dan sangat menjaga diri dari pergaulan yang terlarang. Sang putri menjelaskan apa 

                                                             
1 Umar (75 tahun), orang yang dituakan, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng, 17 Januari 2020. 
2 Terjemahan penulis. 
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yang dialaminya kepada sang ayah. Namun, dengan berat hati Arung Tete melepas 

putrinya untuk mencari sendiri siapa yang telah menghamilinya. Dengan perasaan 

yang haru Arung Tete memberikan bekal kepada putrinya berupa seikat padi dan 

sebutir telur yang telah dierami oleh induknya.3 

Akan tetapi, telur itu tidak diserahkan kepada putrinya. Melainkan 

dihanyutkan ke Sungai Tete sebagai petunjuk jalan. Arung Tete kemudian 

menyuruh putrinya mengikuti telur itu kemana pun ia pergi. Anehnya telur yang 

dihanyutkan oleh ayahnya itu tetap terapung diatas air dan berjalan mengikuti 

arus, I Besse Timo terus mengikuti pergerakan telur menyusuri sungai. 

Telur yang menjadi pemandu perjalanan I Besse Timo ini terus bergerak 

hingga sampai pada suatu bukit, telur itupun berhenti dan tidak lagi bergerak. I 

Besse Timo pun memahami bahwa perjalanannya telah berakhir. Maka ia pun 

segera membangun sebuah gubuk kecil sebagai tempat tinggalnya. Padi yang ada 

dalam genggaman sebagai bekal yang diberikan oleh sang ayah, segera ia tanam.  

Bukit yang dihuninya tersebut diberi nama Coppo Kandiawang (puncak 

bukit pemakan ampas padi). Hari demi hari berganti, I Besse Timo pun melahirkan 

anak yang dikandungnya tersebut. Ia melahirkan seorang putri yang diberi nama I 

Besse Kadiu. Bersamaan dengan kelahiran I Besse Kadiu telur yang menuntunnya 

pun menetas menjadi ayam betina. Beberapa tahun kemudian, seiring dengan 

pertumbuhan ayamnya yang kian lama kian membesar, putrinya pun semakin 

tumbuh dewasa menjadi seorang gadis. 

Tak jauh dari tempatnya ada sebuah kerajaan yaitu Kerajaan Bulu 

Matanre, seperti halnya Kerajaan Tete, Kerajaan Bulu Matanre juga diperintah 

oleh seorang wali yang dikenal Tomanurungnge ri Bulu Matanre atau yang 

digelar dengan Petta Bulu Matanre. Ia pun memiliki beberapa orang anak, salah 

                                                             
3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Umpungeng 2019. 
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satunya bernama Baso Paranrengi. Putranya tersebut pernah mengalami hal yang 

sama dengan yang dialami oleh I Besse Timo dengan waktu yang sama yaitu pada 

malam hari bersamaan dengan terjadinya guntur yang dahsyat. Namun, kejadian 

tersebut dianggapnya hal biasa dan dibiarkan berlalu begitu saja. 

Baso Paranrengi memiliki kegemaran berburu rusa, sehingga hari-harinya 

dimanfaatkan pergi kehutan untuk berburu. Suatu hari, ia di temani pengawalnya 

yang bernama La Salatu pergi berburu di hutan dekat bukit yang didiami oleh I 

Besse Timo beserta putrinya. Pada saat mereka berdua istirahat di suatu bukit, 

Baso Paranrengi memperhatikan anjing pemburunya si hitam dan si putih dengan 

seksama yang baru saja datang dengan perut yang kenyang sementara belum 

mendapatkan tangkapan hewan buruan seekorpun. Melihat keanehan tersebut, ia 

pun menyuruh La Salatu untuk berdiri di salah satu ketinggian lalu ia berkata 

“toli’ ko salatu”  dalam artian memerintahkan pengawalnya untuk mengamati 

sekelilingnya apakah ada orang yang tinggal di sekitar itu. Kemudian 

pengawalnya pun melaporkan bahwa disebuah puncak bukit terdapat asap api. 

Maka bergegaslah Putra Petta Bulu Matanre meninggalkan tempatnya menuju ke 

tempat asap api itu berasal dengan maksud untuk mengetahui siapa gerangan yang 

tinggal disana.4 

Sesampainya ia disana, ia melihat sebuah gubuk kecil sumber asap api itu 

berasal. Dan ia pun melihat dua orang perempuan keluar  bersamaan dari dalam 

gubuk sederhana tersebut hendak bersantai seperti biasanya di halaman gubuknya. 

Baso Paranrengi yang sudah berdiri sejak tadi menyaksikan dengan jelas iringan 

kedua orang tersebut. Betapa terpanahnya melihat kedua perempuan cantik itu 

hingga membuat Baso Paranrengi jatuh pinsang tak sadarkan diri. I Besse Timo 

                                                             
4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Umpungeng 2019. 
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pun memercikkan air menggunakan ujung rambutnya sehingga Baso Paranrengi 

pun terbangun. 

Ketika Baso Paranrengi kembali ke rumahnya, ia langsung mengurung 

diri dengan membungkus sekujur tubuhnya dengan sarung. Melihat gerak gerik 

putranya yang tidak biasanya itu, Petta Bulu Matanre bertanya prihal keanehan 

sikap putranya itu kepada La Salatu sang pengawal. Pengawalnya lalu 

menceritakan kejadian yang dialami Baso Paranrengi pada saat pergi berburu 

rusa. La Salatu menceritkan pertemuan Baso Paranrengi dengan dua orang gadis 

berparas cantik yang tinggal di sekitar hutan tempatnya berburu. Mendengar cerita 

pengawal tersebut, Petta Bulu Matanre selaku orang tua segera memahami 

perasaan putranya tersebut dan mengatakan “oto’no Baso ulao maddutakko baja 

(bangunlah Baso, besok ayah akan pergi melamar wanita yang telah menawan 

hatimu)”.5 

Keesokan harinya, Petta Bulu Matanre pergi melamar wanita tersebut. 

Dan Baso Paranrengi pun memilih I Besse Timo untuk memperistrinya. Pada hari 

yang telah disepakati keduanya, Petta Bulu Matanre beserta putranya datang 

kembali ke gubuk Bukit Kandiawan. Di gubuk itu telah hadir wali yang 

merupakan ayah dari I Besse Timo. Dan mereka pun dinikahkan. 

Suatu hari, mereka menceritakan kisah remaja mereka masing-masing. 

Sampai pada kisah ledakan petir/guntur yang menggelegar yang pernah dialami 

Baso Paranrengi. Ternyata cerita yang sama juga pernah dialami I Besse Timo 

bahkan waktu kejadiannya pun bersamaan. Keduanya menceritakan apa yang 

dirasakan pada kejadian tersebut. Baik I Besse Timo maupun Baso Paranrengi 

mengungkapkan bahwa perasaan yang dirasakan pada saat itu persis sama dengan 

                                                             
5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Umpungeng 2019. 
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perasaan orgasme layaknya berhubungan suami istri. Barulah I Besse Timo 

menyadari bahwa sesungguhnya ayah dari putrinya adalah Baso Paranrengi. 

Beberapa tahun kemudian, pasangan suami istri yang telah dinikahkan ini 

dikaruniakan beberapa anak lagi. Pada saat yang sama ayamnya pun berkembang 

biak ditempat ini. Namun, anehnya ayam-ayam itu tidak pernah tinggal di tempat 

kediamannya pada siang hari. Setiap pagi ayam-ayam itu pergi ke puncak bukit 

yang bersebelahan dengan puncak Kandiawan tempatnya bermukim. Melihat 

kebiasaan ayamnya tersebut, maka I Besse Timo ditemani sang suami mengikuti 

jejak ayamnya itu. Setelah sampai dipuncak bukit tersebut, mereka mendapati 

ayam-ayamnya itu sedang asyik bermandikan tanah membentuk gundukan tanah. 

Aktivitas ayam tersebut dalam bahasa bugis disebut “Mabbumpung”, sehingga 

lokasi tempat ayam-ayam membuat gundukan tersebut dinamakan “Umpungeng”. 

 
I Besse Timo sibawa Baso Paranrengi maleng aseng yae kampongnge 
nasaba naruntui manu’na mabbumpungeng kuhe onrongna biasa bola 

Manurungnge.6 
Artinya : 

I Besse Timo dan  Baso Paranrengi yang memberi nama kampung ini 
karena mendapati ayamnya membuat sebuah gundukan tanah 
(Mabbumpungeng) di tempat yang dulunya di tempati rumah 
Tomanurungnge.7 

Bagi keluarga Baso Paranrengi lokasi tersebut sangatlah menarik sehingga 

ia berencana pindah ke puncak itu. Baso Paranrengi dan istrinya pun melakukan 

tahannus/bertapa meminta kepada Dewata Pattappa (Tuhan Pencipta) agar 

diterima dengan baik di tempat tersebut. Permintaan mereka pun dikabulkan dan 

tanpa terduga mereka dihadiahkan sebuah rumah yang terbuat dari kayu-kayu 

yang dikenal tumbuhan jangka pendek seperti kayu cabai. Rumah inilah yang 

disebut Bola Manurungnge Ri Umpungeng. 

                                                             
6 Usman (61 tahun), kepala adat, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten Soppeng, 12 

Februari 2020. 
7 Terjemahan Penulis. 
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Seiring berjalannya waktu, tempat itupun semakin padat hingga 

terbentuklah kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Umpungeng yang dipimpin 

oleh seseorang yang bernama Nenek Dongkong yang juga dikenal dengan Arung 

Umpungeng. Kepemimpinannya yang bersahaja dan kemampuan diplomasi yang 

hebat, sehingga Umpungeng menjadi tuan rumah/pertemuan para Raja pada saat 

itu. Lokasi pertemuan para pemimpin tersebut berada persis di lokasi Umpungeng 

(tempat ayam-ayam ma’bumpung) yang kini dikenal Lalabata 

Umpungeng/Garugae. Tempat ini merupakan salah satu situs megalitikum yang 

terbentuk dari deretan batu-batu gunung membentuk lingkaran dan ditengahnya 

terdapat batu pertengahan (Posina Tanae). Konon setiap satu batu merupakan 

tempat duduknya satu perwakilan yang membentuk lingkaran. Tempat inilah 

kemudian menjadi simbol persatuan yang sering dikunjungi orang dari berbagai 

penjuru.8  

    Cerita di atas merupakan cerita tentang Tomanurung di Kerajaan Tete 

yang memiliki seorang putri. Namun, yang memercayai cerita inilah yang  

menamainya sebagai Tomanurung.  Akan tetapi, adapula yang menamainya 

sebagai Wali, masyarakat yang menganggapnya sebagai Wali merupakan 

masyarakat yang telah mengerti tentang ajaran Islam. Sehingga, ada yang 

menganggap bahwa sebenarnya rumah tersebut tiba-tiba muncul bersamaan 

dengan Wali tersebut, yang kemunculannya tidak diketahui bahkan wujud Wali 

tersebut pun tidak diketahui. 

 

 

 

  

                                                             
8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Umpungeng 2019. 
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B. Asal Usul Kepercayaan Masyarakat terhadap Arajang 

Desa Umpungeng ini merupakan daerah yang sangat menarik. Dimulai 

dengan keunikan sejarahnya, kentalnya kepercayaannya bahkan adanya pendapat 

bahwa Posi Tana’e yang ada di Umpungeng merupakan titik nol Indonesia. 

 
Yaro Posi Tanae yasengngi titik nol na Indonesia, pura biasa melo jokka 
Presiden Jokowi kuhe kampongnge naikiya degaga wodding nonroi teppa 
helikopterna kuro kampongnge yanaro nasuroni salah seddinna jenderal 
jokka kuhe mitai yae Posi Tanae9 

 
Artinya : 

 
Posi Tanae dikenal sebagai titik nol Indonesia, pernah Presiden Jokowi 
ingin berkunjung ke desa tersebut akan tetapi tidak ada lokasi yang bisa ia 
tempati untuk mendaratkan helikopternya sehingga ia mengutus salah 
seorang Jenderalnya ke desa itu untuk melihat langsung Posi Tanae 
tersebut10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.4 Posi Tanae 
 

Pendapat bahwa Posi Tanae merupakan titik nol Indonesia belum bisa 

dibuktikan kebenarannya, namun  kepercayaan masyarakat Soppeng bahwa Posi 

Tanae ri Umpungeng merupakan titik nol Indonesia. Selain itu, Umpungeng 

                                                             
9 La Duhemmang (67 tahun), masyarakat Umpungeng, Wawancara, Desa Umpungeng 

Kabupten Soppeng, 12 Februari 2020. 
10 Terjemahan Penulis. 
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sangat dijaga kelestariannya karena Desa ini dianggap sakral dan merupakan 

tempat dilantiknya Raja/Datu pada zaman dahulu. Untuk mengetahui asal-usul 

Arajang, terlebih dahulu kita mengetahui : 

1. Pemaknaan Arajang 

Adanya sebuah kepercayaan masyarakat yang sangat menjaga sebuah 

benda peninggalan Raja/Tomanurung yang disebut Arajang.  

 
Arajang berasal dari kata raja atau maraja, yang berarti besar. Sehingga 
untuk suatu kerajaan didaerah Bugis rasanya kurang tepat bila tidak 
memiliki Arajang. Arajang mempunyai suatu keistimewaan atau kesaktian 
yang berbeda-beda. Dan Arajang juga menjadi tanda kehormatan bagi 
Raja atau Ratu dan pemangku adat di suatu tempat. Pada suatu tempat 
atau daerah, Arajang merupakan warisan turun menurun dari Raja atau 
Ratu, Arung atau Pemangku Adat. Arajang banyak jenisnya, ada berupa 
keris, parang, tombak, emas,rambut dan lain-lain. Arajangnge ri 
Umpungeng merupakan ikatan rambut warna merah dan panjangnya 
kurang lebih 30 cm.11 

 
Wawancara diatas menjelaskan apa itu Arajang dan bagaimana bentuk 

Arajang yang ada di Desa Umpungeng. Dan sudah sangat jelas bahwa Arajangnge 

ri Umpungeng merupakan seikat rambut berwarna merah dengan ukuran kurang 

lebih 30 cm. Meskipun ada Arajang yang lain akan tetapi rambut ini yang sangat 

disakralkan oleh masyarakat Desa Umpungeng. 

 

2. Jenis-jenis Benda Arajang 

Ada tiga jenis benda Arajang yang terdapat di Umpungeng yaitu rambut, 

kris dan lempengan atap rumah Tomanurungnge. Ketiga benda tersebut memiliki 

asal-usul yang berbeda-beda yaitu : 

a. Rambut 

                                                             
11 Umar (75 tahun), orang yang dituakan, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng, 17 Januari 2020. 
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Yaro Arajangnge nak, yanaro gemme’na Arung Palakka nataro kuhe 

kampongnge nalengngi Arung Umpungeng sebagai bentuk terima kasihna 
ku Arung Umpungeng nasaba ipasselama’i ri cakkae12 

 
Artinya : 

Arajang itu anak merupakan rambutnya Arung Palakka yang ia simpan di 
kampung ini, ia berikan Arung Umpungeng sebagai bentuk terima 
kasihnya kepada Arung Umpungeng karena telah diselamatkan di dalam 
terang.13 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Arajang yang sedang di Pangku 

Menurut responden yang merupakan kepala adat Desa Umpungeng bahwa 

rambut tersebut merupakan rambut dari Arung Palakka yang merupakan Raja 

Bone. Arung Palakka menghadiahkan rambutnya kepada Arung Umpungeng 

sebagai bentuk terima kasihnya telah diselamatkan dari musuh atau bisa disebut 

rambut itu sebagai cenderamata. 
Asal-usul rambut tersebut menurut cerita turun-menurun dari orang tua 
bahwa pada tahun 1667 terjadi perselisihan antara Raja Gowa dengan 
Raja Bone (Arung Palakka) sehingga terjadilah perang saudara atau 
Musu Ugi. Mula-mula pasukan (tentara) Gowa menyerang Kerajaan Bone 
dan pasukan (tentara) Bone tidak dapat betahan. Akhirnya, pasukan Bone 
mundur ke daerah Wajo dan sebagian ke daerah Barru sampai ke daerah 
Soppeng. Dan Petta Malampe’e Gemmena (Arung Palakka) terus ke 
Umpungeng untuk bersembunyi dan Arung Umpungeng menyambut baik 
kedatangannya dan menjaga keamanan/keselamatan Arung Palakka. 
Setelah sampai rombongan Karaeng Karunrung di Umpungeng, Arung 
Palakka tetap mendapat perlindungan dari Arung Umpungeng dengan 

                                                             
12 Usman (61 tahun), kepala adat, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten Soppeng, 12 

Februari 2020. 
13 Terjemahan Penulis. 
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cara mengangkat sumpah palsu. Namun, dapat meyakinkan Karaeng 
Karunrung yang memimpin langsung laskarnya ke Soppeng. Arung 
Umpungeng sebelum bersumpah ia mengambil segenggam tanah dan 
sebulir padi kemudian tanah dan padi tersebut digenggam bersama baru 
mengucapkan sumpah “Massumpaka, Aja’ ulejjai tana sitekkewe, aja’to 

nalalo ripengemmerekku ase siwulewe, narekko engka memengngi Arung 
Palakka riase’na tanaewe”. Begitulah sumpah Arung Umpungeng yang 

meyakinkan Karaeng Karunrung sebagai pimpinan laskar atau pasukan 
Gowa sehingga mereka percaya bahwa Arung Palakka tidak berada di 
wilayah tersebut, mereka pun kembali ke Gowa. Sedangkan tanah dan 
padi yang digunakan untuk bersumpah, dibuang ke sungai.14  

 

Penyebab mengapa Arung Palakka bisa sampai di Kerajaan Umpungeng 

untuk meminta pertolongan kepada Arung Umpungeng. Adanya sebuah 

perselisihan yang menyebabkan terjadinya perang saudara antara Bone dan Gowa. 

Namun, karena Bone dikalahkan oleh Gowa sehingga Arung Palakka menuju ke 

Umpungeng untuk meminta perlindungan. Arung Palakka yang dianggap 

berkhianat kepada pemerintahan Sultan Hasanuddin. Namun, hal tersebut masih 

menjadi misteri apakah Arung Palakka benar-benar adalah seorang pengkhianat. 

 
Riwettunna meloni salaiwi kampongnge Umpungeng meloni lao Pallette ri 
taun 1667, makkutanani Arung Palakka ri Arung Umpungeng makkeda 
“aganatu uwalekengngi (uwerekki) Arung Umpungeng?” mappebalini 

Arung Umpungeng makkeda “Ia malullue temmalusa nabaru pulana”. 

Yanaro seba’na Arung Palakka nawerenni duassio gemmena ya 

macella’e. Yanaro gemmeni mancajini Arajangnge ri Umpungeng narafi 
makkekkuangng.15 

 
Artinya : 

Sewaktu ia akan meninggalkan kampung Umpungeng menuju ke Pallette 
pada tahun 1667, bertanyalah Arung Palakka kepada Arung Umpungeng 
mengatakan “apa yang bisa saya berikan kepadamu Arung Umpungeng?” 

menjawablah dia dengan mengatakan “Sesuatu yang di lap tapi tidak pudar 

dan akan baru terus”. Itu yang menjadi sebab Arung Palakka memberikan 

                                                             
14 Umar (75 tahun), orang yang dituakan, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng, 17 Januari 2020. 
15 Umar (75 tahun), orang yang dituakan, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng, 17 Januari 2020. 
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dua ikat rambutnya yang berwarna merah. Itu yang kemudian menjadi 
Arajang di Umpungeng sampai sekarang.16 

 

Ini yang merupakan asal-mula kepercayaan masyarakat terhadap Arajang 

karena dianggap merupakan peninggalan seorang Raja yang berkuasa pada saat 

itu. Selain karena cerita yang dimulai dengan pelarian Arung Palakka ke 

Umpungeng dan pemberian cenderamatanya berupa rambut tersebut, ada pula 

pendapat yang mengatakan bahwa “Mappasengngi Arung Palakka ri Arung 

Umpungeng makkeda narekko mupelebbi’i yae gemmeku, iyyatu mupakalebbi 

to”17 artinya “Arung Palakka berpesan kepada Arung Umpungeng bahwa ketika 

kamu menghormati rambut ini, saya pula yang engkau hormati.”18 

Pesan itu yang dijaga oleh masyarakat Umpungeng bahwa mereka harus 

menjaga dan merawat titipan dari Arung Palakka. Namun, Arajang tersebut 

pernah dibakar oleh DI/TII. Pada masa itu semua Arajang yang ada di Soppeng 

dikumpulkan lalu di bakar. 

 
Pada tahun 1958, Arajangnge ri Umpungeng diambil oleh DI/TII untuk 
dibawah ke Jolle dengan tujuan untuk memusnahkan semua Arajang yang 
berada di wilayah kekuasaannya sehingga semua Arajang di kumpulkan 
lalu di bakar. Namun, pada tahun 1967, Arajangnge ri Umpungeng 
muncul di Pattojo, di Soraja na Pattojo. Namun, yang muncul hanyalah 
satu ikat yang pada awalnya berjumlah dua ikat. Pada tahun 1968, Datu 
Pattojo memanggil salah satu pemangku adat di Umpungeng untuk datang 
menjemput Arajang tersebut di rumah Wa’ Asse di Palakka Pattojo.19 

 

Dari wawancara diatas bahwa Arajang di Umpungeng pernah 

dimusnahkan oleh kelompok DI/TII pada tahun 1958. Namun, karena memang 

Arajang bukan benda biasa sehingga ditemukan kembali pada tahun 1967 di 

                                                             
16 Terjemahan Penulis. 
17 Usman (61 tahun), kepala adat, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten Soppeng, 12 

Februari 2020. 
18 Terjemahan Penulis. 
19 Umar (75 tahun), orang yang dituakan, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng, 17 Januari 2020. 
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Soraja Pattojo. Mulai ditemukannya kembali, Arajang tersebut sudah tiga kali 

berpindah tangan. 

 
Isuroni Nenek Basta selaku Ade’ Pabbicarae ri Umpungeng lao malai 

yaro Arajangnge ku Sorajae Pattojo. Nalesuna Nenek Basta nataroni yaro 
Arajangnge ri bolana mappammula taung 1968-1978 (10 taung). Nappa ri 
taung 1978 Kepala Kampongnge (M.Rus) napalettei lao ribolana gangka 
taun 2008 (30 taung). Ri taung 2008 i palettesi ri bolana Indo Nihan 
selaku matoawanua gangka makkekkungnge.20 

 
Artinya : 

Disuruhlah Nenek Basta selaku juru bicara di Umpungeng untuk pergi 
mengambil  Arajangnge di Soraja Pattojo. Nenek Basta pun pulang 
kemudian menyimpan Arajang tersebut dirumahnya mulai tahun 1968-
1978 (10 tahun). Kemudian pada tahun 1978 kepala kampung (M.Rus) 
memindahkan kerumahnya sampai tahun 2008 (30 tahun). Dan di tahun 
2008 di pindahkan lagi di rumah Indo Nihan selaku Matoawanua sampai 
sekarang.21 

 

Rumah Indo Nihan yang sekarang dijadikan tempat disimpannya Arajang 

tersebut. Rumah itu kini berbentuk seperti rumah adat dan didalamnya serba 

berwarna merah. Banyak bendera-bendera dan tombak menjadi perhiasan dirumah 

tersebut. Sedangkan Arajangnge tersebut dibuatkan lagi kamar khusus dan hanya 

dikeluarkan pada saat pesta tahunan. Selain itu, Arajang tersebut tidak boleh 

dikeluarkan dan dilihat oleh sembarangan orang.  

Begitulah kepercayaan masyarakat Umpungeng terhadap Arajang, mulai 

dari kisah Arung Palakka yang datang ke wilayah tersebut sampai berapa kali 

Arajang tersebut berpindah tangan. Masyarakat disana pun sangat menjaga 

warisan nenek moyangnya itu. Sehingga sampai saat ini, masyarakat disana masih 

menjaga dengan baik kebudayaan/tradisinya. Arajang tersebut yang sangat 

disakralkan oleh masyarakat disana.  
 
                                                             

20 Umar (75 tahun), orang yang dituakan, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten 
Soppeng, 17 Januari 2020. 

21 Terjemahan Penulis. 
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b. Lempengan Atap Rumah Tomanurung 

Arajang yang kedua ini juga memiliki kisah tersendiri, kisah ini dilalui 

oleh Bapak Umar selaku orang yang menemukan dan menyimpan Arajang 

tersebut. 

 
Ri taun 1994, petang pulo wenni purana manreki tedong na ompo yaro 
aga-gae. Yaro wettue noka ku monri bolaku sappa batu-batu nasaba 
meloka membu toga. Napappada engka maccerika patika lao kuro yawana 
kalukue, uruntu’ni yaro batue pappada setengah lingkarannge. Naseng 

towe makkeda lempengan pappinegengna bola manurungnge. Matedde 
olina naikiya ku i tebba’ni olina, pappada lasunae makanyonyo lalengna 
namu kanuku mi i pake tebba’i jaji to. Pura wassuro teliti uwire’i yaro 

cedde nappa u kiring lao juppandang. Naikiya degaga papparessa akkuro 
aji u kiring lao Jawa. Ternyata mengandung tima bolong.22 

 
Artinya : 

 
Pada tahun 1994, empat puluh malam setelah acara makan-makan kerbau 
benda itu kemudian muncul. Pada waktu itu saya turun ke belakang rumah 
mencari batu-batu untuk membuat taman-taman. Seperti ada yang 
mengikuti saya dan mengarahkan ke bawah pohon kelapa, saya pun 
menemukan batu tersebut yang berbentuk setengah lingkaran. Orang-orang 
mengatakan bahwa itu adalah lempengan atap rumah Tomanurungnge. 
Kulitnya keras tetapi jika diiris ia seperti kulit bawang lalu isinya sangat 
lembek sehingga memakai kukuku pun bisa untuk mengirisnya. Saya 
pernah mengirimnya ke Makassar untuk diteliti namun di Makassar tidak 
ada yang meneliti hal itu sehingga saya kirim lagi ke Jawa. Ternyata itu 
mengandung timah hitam.23 

 

 Arajang yang Bapak Umar dapatkan memang benar-benar berasal dari 

rumah Tomanurung. Namun, beliau tidak ingin Arajang tersebut diperlakukan 

sangat spesial. Menurutnya, cukup dipelihara dengan baik tanpa adanya adat-adat 

tertentu. 

 

                                                             
22 Umar (75 tahun), orang yang dituakan, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng, 17 Januari 2020. 
23 Terjemahan Penulis. 
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Iyya nak engka mato Arajang u bolai naikiya dewelo pappadai 
Arajangnge ya nanuwe towe apana engka biasa jokka mitai na tappa 
sujud nappa nataro dui, wangga ni yaro melenceng. Nappani yaku 
yakkaderengngi idi maneng pertanggungjawabkang manengngi ri ahera 
matu.24 

 

Artinya : 

Saya anak juga memiliki Arajang dirumah akan tetapi saya tidak mau 
memperlakukannya seperti Arajang yang orang-orang lakukan karena 
pernah ada datang kesini melihat lalu ia bersujud kemudian menyimpan 
uang, saya mengira hal tersebut sudah melenceng. Kemudian jika 
diadatkan saya semua yang akan mempertanggungjawabkan di akhirat 
kelak.25 
 
 

c. Kris  

Selain rambut dan lempengan atap rumah Tomanurung diatas masih ada 

satu Arajang lagi yang dipelihara oleh Bapak Umar yaitu kris.  

 
Yatosina kris’e uruntu’i ri taun 1994 tapi ri uleng april, yaro onnang 

lempengannge ri uleng maret uruntui. Uruntui wettukku pole 
massempajang subuh, pada engka suroka maccenneri bolaku nainappa 
uruntu’ni yaro kris’e nak.26 
 

Artinya : 
Sedangkan kris tersebut saya dapat pada tahun 1994 tapi di bulan April, 
yang lempengan tadi saya dapat di bulan Maret. Saya mendapatkannya 
ketika pulang dari sembahyang subuh, seperti ada yang menyuruh saya 
mengelilingi rumahku kemudian saya pun menemukan kris itu anak.27 
 

Semua Arajang Umpungeng memilki kisahnya sendiri, namun juga tidak 

semua Arajang diperlakukan dengan sebuah adat. Karena Arajang yang dipelihara 

oleh Bapak Umar hanya dirawat tanpa melakukan adat atau tradisi. Pemerintah 

                                                             
24 Umar (75 tahun), orang yang dituakan, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng, 17 Januari 2020. 
25 Terjemahan Penulis. 
26 Umar (75 tahun), orang yang dituakan, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng, 17 Januari 2020. 
27 Terjemahan Penulis. 
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Kabupaten Soppeng sudah merencanakan untuk menyatukan semua Arajang 

Umpungeng di satu tempat saja. 
 
Memang ada beberapa Arajang di Umpungeng sehingga kami telah 
memasukkan anggaran 2020 untuk pembangunan kampung budaya di 
Umpungeng. Semua rumah-rumah warga disana akan direnovasi menjadi 
rumah adat. Kami akan memberi biaya untuk merenovasi, selain itu ketika 
ada wisatawan yang berkunjung ia akan menyewa rumah dan uang 
sewanya tersebut akan diambil oleh pemilik rumah itu. Tidak ada yang 
akan di beri ke pemerintah. Sedangkan Arajang tersebut, kami akan 
membuatkan rumah adat diatas tanah bekas rumah Tomanurungnge.28 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Kris dan Lempengan Atap Rumah Tomanurung 

Begitulah asal-usul setiap benda Arajang dan Arajang tersebut berbeda 

asalnya. Rambut yang berasal dari rambut Arung Palakka (Raja Bone) sedangkan 

lempengan atap rumah dan kris merupakan benda yang berasal dari rumah 

Tomanurungnge. Namun dari berbagai macam Arajang, yang berupa rambut 

tersebut yang masyarakat sangat sakralkan dengan adanya berbagai macam 

tradisi. Akan tetapi, meskipun kris dan lempengan tersebut hanya dirawat saja 

namun kesakralannya pun tetap dipercaya bagi Bapak Umar. Sehingga pemerintah 

Kabupaten Soppeng sudah menganggarkan pembangunan kampung budaya di 

Umpungeng sehingga nanti masyarakat Soppeng bisa berkunjung dan menikmati 

keindahan kampung budaya disana. 
                                                             

28 Drs. Muh. Asis Makmur M.Pd (54 tahun), Kepala Dinas Kebudayaan Soppeng, 
Wawancara, Kota Soppeng, 16 Februari 2020. 
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Kepercayaan masyarakat terhadap Arajang ada sejak Arajang tersebut 

muncul. Sesuai dengan pembahasan di atas yaitu pada tahun 1667. Sejak Arung 

Palakka memberikan rambut tersebut. Sejak itulah kepercayaan masyarakat 

terhadap Arajang muncul. Dan yang mengadakan adat tersebut yaitu Arung 

Umpungeng yang menyelamatkan Arung Palakka. Tidak diketahui secara jelas 

siapa Arung Umpungeng pada masa tersebut.  

 

C. Cara-cara Masyarakat Umpungeng Memperlakukan Arajang 

Ada berbagai macam cara masyarakat memperlakukan Arajang tersebut, 

bahkan turun-temurun telah dilaksanakan sebuah pesta adat yang dilakukan setiap 

tahunnya, ada pula yang hanya membawa berbagai macam makanan sebagai 

bentuk syukur atas kebahagiaan yang dia rasakan. 
 

1. Mallangi Arajang 

Acara tahunan atau ritual yang dilakukan di Desa Umpungeng untuk 

menghormati Arajang tersebut yaitu acara tahunan Mallangi Arajang.  
Acara ini ketika awal adanya Arajang tersebut hanya dilakukan tiap lima 
tahun sekali. Lalu ketika Arajang tersebut dibakar dan muncul kembali, 
ketika dipelihara oleh Nenek Basta acara ini dilakukan tiap tiga tahun 
sekali begitu pula ketika dipelihara oleh M.Rus. Dan ketika Indo Nihan 
yang memeliharanya barulah kegiatan ini dilakukan  tiap tahun.29 

Dari wawancara di atas, dijelaskan perubahan waktu kegiatan ini, yang 

awalnya hanya dilakukan lima tahun sekali, lalu tiga tahun sekali dan akhirnya 

dilakukan tiap tahun dan dianggap sebagai pesta tahunan. 
Engka riyaseng Mallangi Arajang yanaro pesta taung-taungna tauwe ku 
kampongngewe. Biasa i pegaui ri uleng asera naikiya ri uleng seppulo, 
toli ri cappa taungnge i pegaui yaro. I pegaui sesuai amasagenangenna 
pakkampongnge kuhe nak.30 

                                                             
29 Umar (75 tahun), orang yang dituakan, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng, 16 Juli 2020. 
30 Indo Nihan (59 tahun), yang merawat Arajang, Wawancara, Desa Umpungeng 

Kabupaten Soppeng, 13 Februari 2020. 
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Artinya : 

Ada yang dinamakan Mallangi Arajang yang merupakan pesta tahunan 

yang dilaksanakan oleh masyarakat kampung tersebut. Terkadang itu 

dilaksanakan di bulan sembilan ataukah di bulan sepuluh, selalu diakhir 

tahun dilaksanakannya. Dilaksanakan sesuai kemampuan masyarakat 

disana.31 

Ada sebuah kebudayaan yang dilakukan turun temurun di Desa 

Umpungeng yaitu pesta Mallangi Arajang. Dimana Arajang tersebut dibersihkan 

dengan cara melakukan sebuah pesta besar sehingga kegiatan ini dilakukan sesuai 

kapan masyarakat disana mampu atau perekonomiannya sedang baik dan bisa 

merayakan pesta Mallangi Arajang tersebut. 
Narekko meloki pegaui pesta Mallangi Arajang, parewa ade’ harus i ma 

musyawarah jolo nainappa na engkana kesimpulan pole ri parewa ade’e 

roh. Parewa Ade’ ri Umpungeng engka asera yamaneng, yanaritu : 1) 

Ade’ Pabbicara; 2) Ade’ Matoawanua; 3) Ade’ Pompanua; 4) Ade’ 

Pabbate; 5) Ade’ Pabbalu-walu; 6) Ade’ Arung Tudang; 7) Ade’ 

Passurang; 8) Ade’ Pajjoppa; naikiya 9) Ade’ Syara’. Yanaro aseng-
asengna parewa ade ri Umpungeng. Asera parewa ade’e ro engka maneng 

fungsinna sibawa yamaneng ro harus’i na pahang unsur-unsurna 
pangaderengnge atau unsur budayae.32 
 

Artinya : 
Apabila akan diadakan pesta Mallangi Arajang, pemangku adat terlebih 
dahulu harus bermusyawarah kemudian akan ada kesimpulan dari 
pemangku adat itu. Pemangku adat di Umpungeng berjumlah sembilan, 
yaitu : Ade’ Pabbicara (sebagai juru bicara); Ade’ Matoawanua (sebagai 

kehutanan); Ade’ Pompanua (sebagai DPR); Ade’ Pabbate (sebagai 

keamanan); Ade’ Pabbalu-walu (sebagai perhubungan); Ade’ Arung 

Tudang (sebagai URT); Ade’ Passurang (sebagai pertanian); Ade’ 

Pajjoppa (sebagai kepala kampung); dan Ade’ Syara’ (sebagai imam). 
Inilah nama-nama pemangku adat di Umpungeng. Kesembilan pemangku 
adat tersebut memiliki fungsi masing-masing dan mereka harus memahami 
unsur-unsur budaya.33 
 

 

                                                             
31 Terjemahan Penulis. 
32 Umar (75 tahun), orang yang dituakan, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng, 17 Januari 2020. 
33 Terjemahan Penulis. 
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Gambar 1.7 Pembukaan Acara Mallangi Acara 
 

Wawancara di atas menjelaskan bahwa apabila akan mengadakan pesta 

adat Mallangi Arajang, pemangku adat (parewa ade’) harus mengadakan 

musyawarah dan harus ada keputusan bersama dari pemangku adat. Pemangku 

adat di Umpungeng berjumlah sembilan orang, yaitu: 

1. Ade’ Pabbicara (sebagai juru bicara);  

2. Ade’ Matoawanua (sebagai kehutanan);  

3. Ade’ Pompanua (sebagai DPR);  

4. Ade’ Pabbate (sebagai keamanan); 

5. Ade’ Pabbalu-walu (sebagai perhubungan);  

6. Ade’ Arung Tudang (sebagai URT);  

7. Ade’ Passurang (sebagai pertanian);  

8. Ade’ Pajjoppa (sebagai kepala kampung); dan 

9. Ade’ Syara’ (sebagai imam). 

Sembilan pemangku adat tersebut mempunyai fungsi masing-masing dan 

harus mengerti unsur utama adat tersebut atau unsur-unsur budaya. Selain itu, 

banyak hal yang harus dilakukan sesuai dengan adat. Pesta ini dilakukan selama 

tiga hari tiga malam dan dilakukan setiap hari Selasa-Kamis. Air pun yang dipakai 

untuk mencuci Arajang bukan sembarang air melainkan air yang harus diambil 

disumur khusus yang diberi nama sumur Tolie. Sumur ini merupakan tempat 
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dimana pengawal Baso Paranrengi yang disuruh melihat sekeliling bukit 

sehingga pengawal tersebut mendapati gubuk I Besse Timo. Menurut sejarah, 

sumur itu berasal dari tancapan tongkat Baso Paranrengi.  
 

2. Masselle Uwaina Puang Malebbi’e 

Selain Mallangi Arajang adapula tradisi yang dinamakan Masselle Uwaina 

Puang Malebbi’e  yang dimana air yang di dalam dua buah gelas di ganti setiap 

hari Jumat. Airnya pun harus berasal dari Bujung Tolie (sumur Tolie) namun 

karena sumur itu sangatlah jauh dari rumah Arajangnge sehingga dibuatlah sumur 

buatan yang terhubung dari sumur Tolie. 

 
Yare nak uwaena Puang Malebbi’e toli isullei ri esso Juma’ nappa yaro 

uwaena tania uwae bawang nasaba haruspa uwae na bujung Tolie. 
Nasaba liwe belana yaro bujungnge yanaro mebbuni bujung kuhe sideppe 
bolae naikiya uwaena yaro bujungnge pole bujung Tolie mato.34 
 

Artinya : 
Yang ini nak airnya Puang Malebbi’e selalu diganti setiap hari Jumat dan 
airnya itu bukan sekedar air biasa karena harus airnya sumur Tolie. Karena 
sumur itu terlalu jauh sehingga dibuatlah sumur didekat rumah ini tetapi 
airnya tetap berasal dari sumur Tolie.35 
 

Masselle Uwaena Puang Malebbi’e merupakan ritual yang dilakukan tiap 

minggu dihari Jumat. Airnya pun harus merupakan air dari sumur Tolie, begitulah 

Indo Nihan merawat Arajang tersebut. Bahkan terkadang air di dalam gelas itu 

habis namun itu tidak selalu terjadi. Terkadang airnya hanya berkurang sedikit 

saja. 

 

 

                                                             
34 Indo Nihan (59 tahun), yang merawat Arajangnge, Wawancara, Desa Umpungeng 

Kabupaten Soppeng, 13 Februari 2020. 
35 Terjemahan Penulis. 
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Gambar 1.8 Sumur untuk Masselle Uwaena Puang Malebbi’e 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.9 Gelas yang Airnya diganti Setiap Hari Jumat 
 

3. Massorong-sorong 

Massorong-sorong atau membawa beberapa makan ke tempat Arajangnge 

sebagai bentuk rasa syukurnya. Misalnya, dikaruniai seorang anak sehingga ketika 

diadakan aqiqah masyarakat disana akan membawa beberapa makanan ke rumah 

Indo Nihan tempat Arajang tersebut di simpan. 

 
Yaku syukuran-syukuran’i towe nak, mappeno lolo to’gi iyare’ga menre 

bola biasa toh ku mannia’i towe manre-manre kuhe nainappa patiwi anre 
kuhe, massorong asengna. Tapi nak yaro anre natiwi’e yaku purani i 

pangolo ku lapong malebbi’e Arajangnge yalani pemeng yaro anrewe i 
yanre sibawa kuhe bolae.36 

 
Artinya : 

                                                             
36 Indo Nihan (59 tahun), yang merawat Arajang, Wawancara, Desa Umpungeng 

Kabupaten Soppeng, 13 Februari 2020. 
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Apabila seseorang melakukan acara syukuran, apakah itu aqiqah atau 
pindah rumah baru terkadang pula orang berniat untuk makan-makan 
disini kemudian membawa makanan, Massorong namanya. Tapi anak 
makan yang dibawa tersebut jika sudah diperhadapkan ke yang terhormat 
Arajangnge diambil kembali makanan itu lalu dimakan bersama-sama.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.10 Ruangan untuk Massorong-sorong 

 

Oleh karena itu, masyarakat di Desa Umpungeng membawa makanan ke 

tempat Arajang tersebut sebagai ungkapan syukur mereka atas nikmat 

kebahagiaan yang mereka rasakan. Selain itu, makanan tersebut akan dimakan 

bersama lagi. Jadi, mereka hanya sekedar membawa makanan sebagai simbol 

bahwa mereka dalam rasa bahagia tetap mengingat leluhur mereka. 

Namun, Massorong-sorong ini hanya dilakukan ketika aqiqah, syukuran, 

dan sunatan saja. Mengingat masyarakat disana sebagian besar merupakan petani, 

namun ketika panen tiba masyarakat tidak melakukan acara di rumah tempat 

Arajang tersebut. Mereka memanen hasil kebun seperti masyarakat pada 

umumnya tanpa adanya kegiatan yang berhubungan dengan Arajangnge. 

Bentuk penghormatan masyarakat ketika mengunjungi Arajangnge seperti 

halnya bertamu di rumah seseorang pada umumnya. Dengan membuka alas kaki 

dan memberi salam. Namun, ada ruangan khusus yang disebut Walasuji yang 

ketika memasuki area tersebut harus berwudhu terlebih dahulu. Ketika peneliti 

                                                             
37 Terjemahan Penulis. 
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memasuki ruangan ini Indo Nihan mengatakan “Jokka ki olo nak majjenne nasaba 

yaku meloki tama kuhe memeng haruspi mapaccing” artinya “pergilah dulu 

berwudhu nak karena jika ingin memasuki ini memang harus bersuci”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.11 Ruangan Walasuji 

Gambar di atas merupakan ruangan Walasuji yang ketika memasuki area 

ini kita harus mengambil air wudhu terlebih dahulu. Ruangan inilah yang 

merupakan tempat ketika masyarakat ingin melakukan Massorong-sorong. 

Perlakuan di atas jika dihubungkan dengan fenomenologi, itu merupakan hal yang 

benar-benar nampak dan  dilakukan oleh masyarakat yang memercayai Arajang 

tersebut. 

Namun, kegiatan-kegiatan di atas merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk menghormati Arajang yang berupa rambut, sedangkan Arajang yang berupa 

kris dan lempengan atap rumah Tomanurungnge tidak dilakukan kegiatan 

tersebut.  
Yapo nak yae u parekewe, pura engka menre mitai na tappa suju’ nappa 

mattaro dui. Na de u sicocoki makkuro jaji u subbui yae Arajangnge 
nasaba dewelo pappadai Arajangnge yaraddo makkeda i pakkadereng 
ladde. Nasaba pertanggung jawabanna matu riesso monrinna puangnge.38 

                                                             
38 Umar (75 tahun), orang yang dituakan, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng, 17 Januari 2020. 
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Artinya : 
 
Kalau nak ini yang ku pelihara, ada pernah kesini melihatnya kemudian 
langsung sujud dan menyimpan beberapa uang. Saya tidak menyetujui hal 
tersebut sehingga saya menyembunyikan Arajang ini karena saya tidak 
mau seperti Arajang disana bahwa ia sangat di adatkan. Karena 
pertanggung jawabannya nanti di akhirat.39 

 

Dari wawancara di atas bahwa bentuk perlakuan masyarakat terhadap 

sebuah Arajang memang berbeda-beda. Yang memelihara Arajang rambut sangat 

mengadatkan hal tersebut. Sedangkan yang memelihara Arajang kris dan 

lempengan atap rumah membendung hal tersebut. Namun, meski begitu 

masyarakat yang datang melihatnya sangat-sangat menghargai Arajang kris dan 

lempengan atap rumah itu, sama seperti bagaimana mereka menghargai Arajang 

rambut itu.  

Dalam hal fenomenologi, perlakuan masyarakat kepada Arajang memang 

sangat nampak. Dengan adanya perlakuan sujud di depan Arajang dalam hal 

teologis itu sebuah kepercayaan. Teologis disini bukan hanya membahas tentang 

agama namun lebih kepada kepercayaan masyarakat. Cara masyarakat 

memperlakukan Arajang tersebut, jika memang mereka sujud dalam bentuk 

penghormatan hal tersebut boleh-boleh saja karena tidak menjadi masalah jika 

kita menggambarkan kehormatan kita dalam bentuk sujud, contohnya sujud ke 

orang tua kita. Namun, jika sujud tersebut merupakan bentuk penghambaan maka 

hal tersbut sudah sangat melenceng dalam ajaran Islam. Hal tersebut kembali 

kepada individu masing-masing. 

  

 

 

                                                             
39 Terjemahan Penulis. 
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D. Pandangan Masyarakat Umpungeng tentang Kepercayaan terhadap 

Arajang 

Berbicara mengenai pandangan masyarakat Umpungeng tentang 

Kepercayaan terhadap Arajang terdapat berbagai macam, ada yang sangat 

mensakralkan, ada yang sekedar hanya meyakininya. Dan masyarakat yang 

peneliti maksud disini adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh 

pemerintah dan masyarakat biasa. 

1. Pandangan Tokoh Adat 

Indo Nihan yang merupakan orang yang merawat dan menjaga 

Arajangnge memang sangat mensakralkannya. Dia sangat menghormati dan dia 

pula yang sampai saat ini melakukan ritual-ritual yang bersangkutan dengan 

Arajangnge tersebut. 

 
Yare’ nak Arajangnge natarongengki sebagai tanra marengngerang lao 

rialena, idi’ sebagai ana’ eppona kewajibatta’na jagawi yahe agagae. 

Haruski pakalebbi’i nasaba makku mettoi pappasenna yaro punnai yae 
Arajangnge40 

 
Artinya : 

Arajang ini anak ia simpankan kepada kita sebagai simbol untuk tetap 
mengingatnya, kita sebagai anak cucunya berkewajiban untuk menjaga ini 
barang. Kita harus menghormati karena begitulah pesan pemilik Arajang 
ini.41 

 
Beliau ini memang sangat menjaga Arajang tersebut dan sangat menjaga 

kebudayaan yang telah dilakukan turun-temurun. Bahkan beliau membuatkan 

kamar khusus yang kemudian dikunci. Pada saat peneliti ke tempat Arajang itu, 

beliau tidak mengizinkan untuk melihat Arajang tersebut. Kondisi yang peneliti 

lihat disana memang sangat terjaga, bahkan di dalam kabar diberi berlapis-lapis 

kelambu, lapisnya berjumlah tujuh lapis dan semuanya berwarna merah dengan 

                                                             
40 Indo Nihan (59 tahun), yang merawat Arajang, Wawancara, Desa Umpungeng 

Kabupaten Soppeng, 13 Februari 2020. 
41 Terjemahan Penulis. 
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alasan bahwa Arung Palakka pada saat ke Umpungeng menggunakan pakaian 

berwarna merah.  

2. Pandangan Tokoh Agama 

Bapak Umar selaku orang yang dituakan di Desa Umpungeng mengatakan 

bahwa cukup dipercaya saja kehadirannya tanpa adanya ritual-ritual karena beliau 

mengkhawatirkan adanya pelencengan-pelencengan dari agama Islam atau 

melanggar aqidah Islam. Beliau ini memang bukan hanya sekedar orang yang 

dituakan saja melainkan beliau merupakan imam Desa Umpungeng yang 

beberapa tahun menjabat. 

 
Yahe Arajangnge nak memengni engka naikiya melomi i parakai tapi 
dewodding i pappada puangnge nasaba tetteki ku puangnge mappasanre 
sininna agi-agi na pancaji ku linoe, dewoddingki jokka marello-rello 
nasaba lesse matu teppe ta ripuang alla ta’ala. Iyya nak enga mato 

Arajang u bolai naikiya dewelo pappadai Arajangnge ya nanuwe towe 
apana engka biasa jokka mitai na tappa sujud nappa nataro dui, wangga 
ni yaro melenceng. Nappani yaku yakkaderengngi idi maneng 
pertanggungjawabkang manengngi ri ahera matu.42 

 
Artinya : 

Arajang ini anak memang ada namun cuman mau dipelihara tapi tidak 
boleh disamakan dengan Allah S.W.T karena kita tetap kembalikan semua 
yang diciptakan oleh-Nya di dunia ini, kita tidak boleh pergi untuk 
meminta karena akan menyebabkan melencengnya kepercayaan kita 
kepada Allah S.W.T. Saya anak juga memiliki Arajang dirumah akan 
tetapi saya tidak mau memperlakukannya seperti Arajang yang orang-
orang lakukan karena pernah ada datang kesini melihat lalu ia bersujud 
kemudian menyimpan uang, saya mengira hal tersebut sudah melenceng. 
Kemudian jika diadatkan saya semua yang akan 
mempertanggungjawabkan di akhirat kelak.43 
 
Bapak Umar berpendapat bahwa Arajang tersebut sebaiknya hanya 

dipelihara dengan baik dan tidak boleh menyama-nyamakan dengan Allah swt. 

beliau juga menjelaskan bahwa tidak dibenarkan jika ada seseorang yang pergi 

                                                             
42 Umar (75 tahun), orang yang dituakan, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng, 17 Januari 2020. 
43 Terjemahan Penulis. 
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memohon sesuatu di Arajang tersebut karena dikhawatirkan akan bermakna 

musyrik. 

3. Pandangan Tokoh Pendidik 

Sementara salah satu tokoh pendidik yaitu Kak Nurul yang merupakan 

guru taman kanak-kanak Desa Umpungeng mengungkapkan kekecewaannya 

karena adat tersebut sudah jauh berbeda dari adat yang sebenarnya. 

 
Kita disini, masyarakat yang bermukim didekat Posi Tanae sudah tidak 
ikut terlibat dalam kegiatan itu karena sudah banyak adat yang sangat 
jauh melenceng dari adat semula. Dulu dek sebelum dilaksanakan 
Mallangi Arajang semua Parewa Ade’ berkumpul dan bermusyawarah 

untuk menentukan pelaksanaan Mallangi Arajang tapi sekarang itu semua 
ditentukan oleh Indo Nihan sendiri. Selain itu, Indo Nihan hanya 
mengundang orang-orang tertentu saja, yang menjadi pelaksana pun 
seperti yang membawa bendera atau atribut-atribut hanyalah anak 
cucunya saja. Kek mi seddink bilang anunya mettommi itu Arajang 
padahal milik semua masyarakat itu, tidak ada boleh yang seolah-olah 
kepunyaan sendirinya. Bahkan toh kalau Mallangi Arajang orang na 
siapkan memang tuh celeng untuk tamu-tamu simpan uang disitu. Padahal 
adat yang sebenarnya tidak begitu, banyak sekalimi yang nah ubah itu. Itu 
juga yang tidak mau na kasi liat orang baru kalau orang kasi mi uang 
atau potong ayam pasti na kasi liatji itu Arajang atau takut mungkin kasi 
liatki karena na kirai mungkin mau di ambil44 
 

Karena Umpungeng telah terbagi dua yaitu Umpungeng Yawa dan 

Umpungeng Yase’. Umpungeng Yawa yaitu masyarakat yang bertempat tinggal 

didekat Posi Tanae sedangkan Umpungeng Yase’ yaitu masyarakat yang 

bertempat tinggal di area rumah Arajang tersebut. Salah satu masyarakat di 

Umpungeng Yawa mengungkap bahwa mereka sudah tidak pernah lagi terlibat 

dengan kegiatan adat tersebut karena merasa ada banyak hal yang telah melenceng 

dari adat semula. Sehingga masyarakat Umpungeng Yawa memilih untuk tidak 

terlibat lagi. 

                                                             
44 Nurul (26 tahun), Guru TK Umpugeng, Wawancara, Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng, 12 Februari 2020. 
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4. Pandangan Tokoh Pemerintah 

Tokoh pemerintah yang peneliti wawancarai yaitu Kepala Dusun Desa 

Umpungeng, Kepala Desa Umpungeng dan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten 

Soppeng. Pandangan mereka hampir sama yaitu sebagai pemerintah setempat 

mereka harus mendukung kegiatan kebudayaan tersebut akan tetapi untuk hal-hal 

yang melenceng dari agama tetap tidak disetujui. 

 
Mega tau masengngi musyrik yae ade’e padahal yaku ade’ de yappaddu 

nasaba tetteki mateppe ku puangnge, puangnge mato malengngi kekuatan 
yaro temmarupe’ naikiya niga misseng atinna towe, detona ro nak 

wissengnge narekko engka ga tau lesse teppena iyare’ga de. Naikiya, 
biasa memeng yaku engka sala rilalengna upacarae biasa tappa takkena-
kenna towe bassana ma’kasian-kasian.45 
 

Artinya : 
Banyak orang menganggap adat ini adalah musyrik padahal jika adat kita 
tidak mendua karena kita tetap percaya kepada Allah S.W.T. Allah yang 
telah memberikan kekuatan kepadanya namun siapa yang bisa menebak 
hati seseorang, saya juga tidak tahu anak apakah ada orang yang 
melenceng dari kepercayaannya atau tidak ada. Namun, terkadang 
memang jika ada hal yang salah dalam upacaranya terkadang ada kejadian 
yang menimpahnya contohnya gatal-gatal.46 
 

Menurut beliau banyak masyarakat luar yang menganggap musyrik adat 

ini padahal tidak semua adat melenceng pada ajaran Islam. Sebab, masyarakat 

disana hanya menjadikan Arajang tersebut sebagai simbol untuk mengingat 

leluhurnya. Masyarakat disana pun tetap yakin bahwa yang memberi kekuatan 

leluhurnya adalah Allah S.W.T namun beliau tidak menyangkal adanya 

kemungkinan masyarakat Umpungeng atau masyarakat luar yang datang 

memohon rezeki, anak, jodoh dan lain-lain. 

 

                                                             
45 Wahyuddin (42 tahun), Kepala Dusun Umpungeng, Wawancara, Desa Umpungeng 

Kabupaten Soppeng, 13 Februari 2020. 
46 Terjemahan Penulis. 
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Selaku pemerintah setempat jika melihat dari kebudayaannya kami sangat 
mendukung akan tetapi jika tentang adanya masyarakat yang menyembah 
bahkan meminta-minta disana itu jelas sudah melenceng dari ajaran 
Islam.47 
 

Beliau selaku Kepala Desa Umpungeng sangat mendukung dalam hal 

menjaga warisan leluhur dan tradisi yang telah turun-menurun dilaksanakan. Akan 

tetapi, jika berbicara mengenai masyarakat yang sangat mensakralkan benda 

tersebut sampai-sampai meminta rejeki, jodoh dan lain-lain beliau sangat tidak 

setuju akan hal itu.  

Mallangi Arajang itu intinya disitu adalah kita mengingat leluhur kita, 
kemudian semua sifat-sifat baik leluhur kita itulah yang kita mau amalkan. 
Seperti keikhlasannya, kejujurannya, dan lain-lain. Adapun hal-hal yang 
dianggap melenceng tugas kita tinggal mengarahkan, jangan membenci, 
jangan dicaci seperti mengatakan musyrik. Justru dari ke musyrikan itu 
kita tarek untuk menemui Tuhan yang satu Allah S.W.T. karena orang 
yang menyembah pohon, menyembah gunung dan lain-lain adalah orang 
yang sedang mencari Tuhan menganggap bahwa pohon atau gunung itu 
melebihi kekuatan yang ia punya sehingga tugas kita mengarahkan bukan 
mencaci dan membenci48 
 

Sebagai pemerintah setempat memang sangat mendukung kegiatan-

kegiatan kebudayaan namun adapun yang dianggap melenceng dari ajaran Islam 

akan diarahkan sedikit demi sedikit tanpa menghilangkan unsur kebudayaannya 

karena kebudayaan tersebut sebagai simbol untuk mengingat kembali leluhur dan 

mengamalkan semua sifat-sifat baik yang dimilikinya. Sehingga sebagai 

pemerintah setempat beliau sangat sadar akan tugasnya untuk mendukung 

kegiatan kebudayaan dan meluruskan hal-hal yang dianggap sudah tidak sesuai 

dengan ajaran Islam. 

 

 

                                                             
47 Shalahuddin (47 tahun), kepala desa Umpungeng, Wawancara, Kantor Desa 

Umpungeng, 09 Februari 2020. 
48 Drs. Muh. Asis Makmur M.Pd (54 tahun), Kepala Dinas Kebudayaan Soppeng, 

Wawancara, Kota Soppeng, 16 Februari 2020. 
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5. Pandangan Masyarakat Awam/Biasa 

Pada bagian ini, peneliti bukan hanya mewawancarai seseorang yang 

merupakan masyarakat awam/biasa akan tetapi merupakan keturunan dari Arung 

Umpungeng. Namun, dengan tegas beliau menolak adat atau kebudayaan tersebut. 
 
Iyya nak deka gaga ketu ade’e nasaba ambo ku riolo yaku nitani towe 
maccera’ naikiya marretto ota nasengni mappaddu jaji iyya de nengka 

wacceri yatu ade’e nainappa iyya i passikolah kaa ku sikola agamae49 
 

Artinya : 
Saya anak tidak berada di adat tersebut karena dulu Bapakku kalau melihat 
orang maccera atau memotong daun sirih menganggapnya telah mendua 
atau musyrik jadi saya tidak pernah mengikuti adat tersebut kemudian saya 
disekolahkan di sekolah agama.50 
  

Keturunan dari Arung Umpungeng mengungkap bahwa beliau tidak 

pernah terlibat pada kegiatan itu karena orang tua beliau sangat membenci 

kegiatan seperti itu bahkan menganggap itu semua sebagai kegiatan yang telah 

menduakan Allah S.W.T kemudian beliau disekolahkan di sekolah yang berbasis 

agama. 

Dari berbagai macam pendapat diatas, memang ada yang sangat percaya 

dan ada yang sudah tidak ikut terlibat dengan kegiatan yang berhubungan dengan 

Arajangnge. Indo Nihan sebagai pemelihara sudah jelas sangat mensakralkan 

Arajang tersebut namun sudah banyak unsur-unsur kegiatan yang melenceng dari 

adat semula seperti menetapkan sendiri, adanya celengan dan lain-lain. Kepala 

Dinas Kebudayaan pun sadar adanya beberapa hal yang melenceng dari makna 

tradisi tersebut bahkan telah melenceng dari ajaran Islam. Sehingga pesan Kepala 

Dinas Kebudayaan untuk tidak membenci dan mencaci melainkan mengarahkan 

kembali ke tradisi semula yang tidak melenceng dari ajaran Islam.  

                                                             
49 Gustiah (70 tahun), Cucu Arung Umpungeng, Wawancara, Jerae Kabupaten Soppeng, 19 

April 2020. 
50 Terjemahan Penulis. 
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Desa Umpungeng yang terletak di Kecamatan Lalabata Kabupten Soppeng 

memang menyimpan banyak misteri. Mulai dari mitos-mitos tentang asal-usul 

desa tersebut. Posi Tanae yang diyakini merupakan titik nol Indonesia sampai 

kepercayaan terhadap Arajang yang kini berkembang bukan hanya di masyarakat 

Umpungeng saja akan tetapi ke berbagai daerah di tanah Bugis. Namun, dari 

beberapa tokoh yang peneliti wawancarai sebagian besar mengarahkan untuk 

hanya mempercayai keberadaannya dan merawatnya saja, tidak dibenarkan untuk 

menganggapnya bisa memberi rezeki, jodoh, dan lain-lain. 

Menurut pandangan islam tentang mengkeramatkan benda pusaka yang 

dibahas pada tinjauan teoritis bahwa memang sudah sangat jelas di tentang oleh 

agama. Rasulullah saw. telah mengkhawatirkan bahwa ummatnya akan perlahan 

kembali pada zaman jahiliyah dimana ummatnya pada waktu itu menyembah 

berhala. Oleh karena itu, menurut Bapak Kepala Dinas Kebudayaan bahwa kita 

tidak boleh membenci atau mencaci masyarakat yang melakukan ritual-ritual itu 

akan tetapi sedikit demi sedikit kita arahkan ke ajaran agama Islam yang sebenar-

benarnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Arajang di Desa Umpungeng ada beberapa macam yaitu Rambut, Kris dan 

Lempengan Atap Rumah Tomanurungnge. Namun, dari ketiga Arajang 

tersebut rambut itulah yang sangat disakralkan di Desa Umpungeng. Itu 

disebabkan karena rambut tersebut merupakan peninggalan dari Arung 

Palakka yang dihadiahkan kepada Arung Umpungeng sebagai bentuk terima 

kasihnya telah diselamatkan dari kejaran pasukan Gowa. Arajang tersebut 

merupakan rambut asli dari Arung Palakka. Adanya pesan dari Arung 

Palakka yang membuat masyarakat disana sangat mensakralkan dan 

mengkeramatkan rambut tersebut. Sejak adanya rambut dan pesan Arung 

Palakka itulah sehingga masyarakat mulai mensakralkan rambut tersebut. 

Sedangkan, kris dan lempengan atap rumah Tomanurung ditemukan oleh 

Bapak Umar dengan suatu peristiwa yang beliau alami sendiri. Beliau 

merasakan adanya sesuatu yang gaib yang menuntun beliau untuk 

menemukan benda tersebut. Akan tetapi benda itu hanya dirawatnya  tanpa 

adanya upacara adat atau ritual-ritual.  

2. Masyarakat Umpungeng memperlakukan Arajang (rambut) tersebut dengan 

sangat istimewa sehingga ada berbagai macam tradisi yang dilaksanakan 

yaitu Mallangi Arajang, Masselle Uwaena Puang Malebbi’e, dan 

Massorong-sorong. Mallangi Arajang merupakan acara memandiakan 

Arajangnge dan menjadi sebuah pesta besar yang dilakukan setiap tahun. 
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Masselle Uwena Puang Malebbi’e merupakan ritual mengganti air di dalam 

dua buah gelas Puang Malebbi’e yang dilakukan setiap hari Jumat. 

Sedangkan Massorong-sorong merupakan kegiatan membawa beberapa 

makanan ke rumah Arajangnge apabila sedang melakukan acara syukuran 

seperti aqiqah, pernikahan, dan pindah rumah. 

3. Dari beberapa masyarakat yang peneliti wawancarai terdapat berbagai macam 

pendapat tentang kepecayaan tersebut. Ada yang hanya percaya bahwa benda 

itu memang ada, adapula yang sangat mensakralkan bahkan ada juga yang 

menentang kegiatan tersebut. Namun, sebagian besar percaya akan adanya 

Arajang tapi tidak setuju apabila ada yang menganggap Arajang tersebut bisa 

memberi rezeki, anak, dan jodoh. 

 

B. Implikasi 

Peneliti berharap Penelitian ini dapat mengungkap sejarah awal 

munculnya kepercayaan masyarakat terhadap Arajang, memberikan wawasan 

bagi para pembaca khususnya masyarakat Desa Umpungeng Kabupaten 

Soppeng dan semoga dapat dilakukan penelitian selanjutnya mengenai 

kepercayaan ini dengan sudut pandang yang berbeda, selain itu penulis juga 

berharap; 

1. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengembalikan tradisi 

awal yang sejalan dengan aturan-aturan agama.  

2. Pemerintah harus memelihara dan melestarikan tradisi-tradisi lokal 

masyarakat setempat yang tidak melenceng dari ajaran agama. Dan 

harus berperan aktif menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di 

daerah tersebut. 
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3. Masyarakat di Desa Umpungeng harus sering mengikuti kajian-kajian 

agama yang dilaksanakan di masjid-masjid agar dapat memahami 

agama sehingga tidak melakukan suatu tradisi yang melenceng dari 

akidah. 

4. Masyarakat sebaiknya membudidayakan dan melestarikan tradisi-

tradisi lokal kepada generasi penerus dengan makna-makna yang 

terkandung di dalamnya dengan berlandaskan ajaran agama agar tidak 

mencampurkan yang batil dan yang haq.  

5. Masyarakat harus menumbuhkan semangat bermusyawarah agar tidak 

terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan terpecahnya 

masyarakat Desa Umpungeng. 
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Gambar 16. Perjalanan Ke Desa Umpungeng 
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