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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf

Arab
Nama Huruf Latin Nama

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث Sa ṡ es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح
Ha ḥ

ha (dengan titik di

bawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas)

ر Ra R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin Sy es dan ye

ص
Sad ṣ

es (dengan titik di

bawah)

ض
Dad ḍ

de (dengan titik di

bawah)

ط Ta ṭ te (dengan titik di
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bawah)

ظ
Za ẓ

zet (dengan titik di

bawah)

ع ‘ain ‘ apostrof terbalik

غ Gain G Ge

ف Fa F Ef

ق Qaf Q Qi

ك Kaf K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En

و Wau W We

ه Ha H Ha

ء Hamzah , Apostrof

ي Ya Y Ye

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

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas

vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

َا fatḥah A A

ِا Kasrah I I
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ُا ḍammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Harkat dan

Huruf
Nama

Huruf dan

Tanda
Nama

َى fatḥah dan yā’ Ai a dan i

ْوَى fatḥah dan wau Au a dan u

Contoh:

َفْيَك :kaifa

َلْوَه : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan

Huruf
Nama

Huruf dan

Tanda
Nama

َى … َا| …
fatḥah dan alif

atau yā’
Ā

a dan garis di

atas

ى kasrah dan yā’ I
i dan garis di

atas

وى
ḍammah dan

wau
Ū

u dan garis di

atas

Contoh:

َتاَم :mata
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ىَمَر :rama

ْلْيِق :qila

ُتْوُمَي :yamutu

4. Tā’ Marbūṭah

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

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau

mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengantā’ marbūṭah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandangal- serta bacaan kedua kata itu terpisah,

makatā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

ِل َفْطَ ْالأ ُةَضَوَر :raudal al-at fal

ُةَلِض اَفلْا ُةَنْي ِدَمْلَا :al-madinah al-fadilah

ةَمْكِحْلَا :al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ ), dalam transliterasinya

ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi

tandasyaddah.

Contoh:

اَنَّبَر :rabbana

اَنْيَّجَن :najjainah

6. Kata Sandang
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل)

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti

kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ُةَفَسْلَفْلَا :al-falsafah

ُدَ لا ِبْلَا :al-biladu

7.Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop 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:

a. Hamzah di Awal

ُتْرِمُا :umirtu

b. Hamzah Tengah

َنْوُرُمْأَت :ta’muruna

c. Hamzah Akhir

ٌءْيَش : :Syai’un

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa

Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis

terpisah.Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau
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harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata

tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa

pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafẓ al-Jalālah ( (الله

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal),

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

هلَّلا ُنْيِد Dinullah اِبهلَّلا billah

Adapuntā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-

Jalālahditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

ْمُه هلَّلا ِةَمْحَر ْيِف Hum fi rahmatillah

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 dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka
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yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Wa ma Muhammadun illa rasul

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. =subh ānahū wa ta‘ālā

saw. =sallallāhu ‘alaihi wa sallam

a.s. =‘alaihi al-salām

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

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

w. = Wafat tahun

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama : Siti Fatimah
Nim : 40200118131
Jurusan: Sejarah Peradaban Islam
Judul : Kalompoang Buhung Tunu Keke Pada Masyarakat Kajang Dalam

Ammatoa
Pokok masalah penelitian ini adalah Kalompoang Buhung Tunu

Keke pada Masyarakat Kajang Dalam Ammatoa, pokok masalah tersebut
di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian,
yaitu: 1).Bagaimana sejarah munculnya Kalompoang Buhung Tunu Keke
pada masyarakat Kajang dalam Ammatoa?2).Bagaimana makna dan
mitos-mitos Kalompoang Buhung Tunu Keke pada masyarakat Kajang
dalam Ammatoa?3).Bagaimana pandangan masyarakat Kajang dalam
tentang Kalompoang Buhung Tunu Keke pada masyarakat Kajang dalam
Ammatoa di zaman moderen?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat
kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan filosofis. Sumber
data penelitian ini adalah cerita sejarah Kalompong Buhung Tunu Keke ,
Tokoh Budaya, Tokoh Masyarakat, dan bersumber utama pada Pemangku
Adat yaitu Amma. Metode pengumpulan data meliputi metode observasi,
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data,
penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Awal mula mata air yang
berada pada Kalompoang Buhung Tunu Keke ditemukan oleh Bohe
Sallang yang merupakan seorang Ammatoa pertama di tanah adat Kajang,
mata air ini mengalir lalu digalikan tanah oleh seseorang yang bernama
Brutu Sading yang merupakan Bohe’ di tanah adat Kajang untuk
menjadikan galian tanah tersebut sebagai sumur yang mempunyai
kedalaman dua meter yang berada pada kawasan Ammatoa Kajang. 2).
Mitos yang dipercaya ialah: pertama, diberinya nama lain oleh masyarakat
luar dengan sebutan sumur jodoh.

Kedua, salah satu alasan untuk berkunjung dan mengambil air di
Buhung Tunu Keke ialah mitos tentang untuk keselamatan atau menolak
malapetaka, dan untuk pelaris bagi seorang pedagang. Ketiga, biasanya
orang yang datang ke sumur tersebut dengan tujuan untuk berniat agar
apa yang menjadi rencana baik dari orang tersebut bisa tercapai setelah
datang dari sumur tersebut. 3). Yusuf berpandangan mengenai sumur
tersebut bahwasanya sumur tersebut telah banyak memberikan hal-hal
positif bagi mereka dan Buhung Tunu Keke merupakan sumur terbesar
yang berada dalam kawasan Kajang dalam. Sedangkan Mail
berpandangan, Adat Kajang bukan persoalan gengsi yang dipertahankan
pada zaman modernisasi atau zaman sekarang.

Implikasi penelitian ini adalah, 1). Dalam pelestarian budaya-budaya
dan tempat sakral di kawasan adat Kajang ini, senantiasa dilandasi oleh
prinsip hidup Tallasa kamase-masea (kesederharaan) dan ajaran Pasang
sebagai suatu nilai yang dipegang erat. 2). Bagi warga masyarakat adat
Kajang yang berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan adat yang
bersumber kepadaPasang, yang menjadikan Ammatoa sebagai pemimpin
informal yang juga sebagai tokoh masyarakat yang memiliki kharisma,
sudah pastinya akan tetap melestarikan budaya dan tempat sakral yang
ada. Diharapkan pula Pemimipin formal (Pemerintah) juga mendukung
masyarakat Kajang dan lebih ikut adil dalam melestarikan dan
mempertahankan budaya yang telah ada sejak jaman dahulu.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara berbagai adat istiadat.

Keanekaragaman ini tersebar luas dari sabang sampai merauke,kekayaan

yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa

kekayaan sumber daya alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga

memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa

Indonesia yang tersebar diseluruh kepulaun Indonesia.

Kekayaan inilah yang menjadikan bangsa ini unik dan menjadi

banyak perhatian para budayawan luar untuk datang dan mempelajarinya.

Tidak hanya Bali dengan kebudayaannyaa saja yang dikenal diluar negeri

baik itu Australia, Jepang, Amerika, Malaysia dan lain-lain. Terdapat lebih

dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Jika Bali sudah

dikenal didunia maka di provinsi Sulawesi Selatan ada tempat yang

menarik perhatian didunia yaitu AmmatoaKajang, bertempat di Kecamatan

Kajang Kabupaten Bulukumba.

Masyarakat adat Ammatoa secara turun temurun hidup mendiami

desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang yang kira-kira terletak 90 KM arah

timur dari ibukota Kabupaten Bulukumba atau sekira 240 KM di selatan

kota Makassar Sulawesi Selatan.

Secara geografis dan administratif, masyarakat adat Kajang terbagi

atas Kajang Dalam dan Kajang Luar. Namun, hanya masyarakat yang

tinggal di kawasan Kajang Dalam yang masih sepenuhnya berpegang

teguh kepada adat Ammatoa. Mereka mempraktekkan cara hidup sangat
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sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi dan

modernitas. Bagi mereka, benda-bendateknologi dapat membawa dampak

negatif bagi kehidupan mereka, karena bersifat merusak kelestarian

sumber daya alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba

hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat Ammatoa.

Masyarakat Ammatoa sangat berpegang teguh pada ajaran Pasang

riKajang. Sebuah pedoman hidup yang berisikan pesan-pesan (Pasang )

berbentuk firman ataupun ajaran-ajaran kehidupan yang diturunkan oleh

TuRi A’ra’na (Yang Maha Berkehendak) kepada masyarakat Ammatoa

yang kemudian dijadikan kewajiban bagi masyarakat adat untuk

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat Ammatoa

dipimpin oleh seorang pemangku adat yang disebut Ammatoa.

Pesan yang termaksud dalam Pasang ri Kajang tersebut

mengajarkan tiap- tiap sendi kehidupan sosial masyarakat adat Ammatoa

Kajang. Didalam Pasang disebutkan bahwa komunitas Ammatoa akan

selalu memegang konsep hidup kamase-masea atau hidup sederhana.

Kesederhanaan ini terlihat dari cara mereka berpakaian, yang seluruhnya

berwarna hitam sebab menurut kepercayaan mereka hitam akan selalu

mengingatkan mereka tentang gelapnya di dalam rahim ibu, serta

gelapnya di dalam kubur kelak.

Warna hitam juga bermakna filosofis, bahwa tidak ada hitam yang

lebih baik dari pada warna hitam yang lain. Artinya bahwa semua sama

dihadapanTu Ri A’ra’na .Pasang ri Kajang juga mengajarkan agar selalu

menjaga kelestarian hutan. Ini terlihat jelas dari implementasi kehidupan

masyarakat adat Ammatoa, mereka tidak diperbolehkan menebang hutan

secara sembarangan. Ini dilakukan sebab masyarakat adat Ammatoa
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sangat percaya bahwa hutan dan alamnya ada untuk memenuhi

kebutuhan manusia.

Adat Kajang yang memiliki adat dan budaya yang sangat berbeda

dengan daerah lain, terdapat hubungan yang sangat erat dengan manusia

karena adat merupakan unsur yang sangat penting dalam proses

pembentukan suatu bangsa sekaligus membentuk watak dan kepribadian

yang selaras dengan tantangan dari waktu ke waktu. Salah satu warisan

budaya leluhur bangsa indonesia yang penuh dengan kandungan nilai-nilai

leluhur, seperti yang terdapat pada sistem kepercayaan yang dianut oleh

masyarakatnya. Kepercayaan tersebut dapat berupa kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dewa-dewa, roh-roh halus, roh leluhur,

benda-benda gaib, kekuatan sakti dan kepercayaan lainya.1

Seperti yang dipercayai di kebanyakkan penduduk indonesia yaitu

mitos, dimana mitos dalam konteks mitologi lama yang mempunyai

pengertian suatu bentuk yang mengarah pada masa lalu atau mengarah

pada sejarah yang bersifat statis atau kekal.manusia dalam masyarakat

dan lingkungan sebagai pengikut atau pendukung mitos dalam bidang

sosial budaya. Mereka selalu mencoba memahami diri dan posisinya di

alam semesta, sebelum mereka menentukan sikap dan tindakan untuk

mengembangkan kehidupan mereka di sebuah masyarakat. Dengan

segalanya kemampuan penalaran orang memahami setiap gejala yang

terlihat atau tidak terlihat.

Konsekuensi setiap masyarakat mencoba tumbuh apa adanya

komunikatif untuk menjelaskan perbedaan perasaan yang memiliki arti

1Bungawati, Budaya Akkattere dan Implikasinya Terhadap Pengamalan Hukum
Islam di Tanah Toa Kajang , (Makassar, Alauddin University, 2017), h. 24
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untuk hidupnya. Bahkan jika manusia kemudiaan menggunakan logis dan

memiliki nilai yang besar lebih tinggi dari makhluk lain, tapi dia tidak boleh

menjelaskan sebuah fenomena di sekitarnya. Fenomena ini perlu

memahami hidup dengan bagaimana mengembangkan simbol-simbol

penuh makna. Simbol itu berfungsi untuk menjelaskan fenomena terutama

lingkungan yang mereka hadapi fenomena yang tak terlihat, tapi dapat

dirasakan kehadirannya.2

Secara kasat mata manusia legenda/dongeng atau kisah-kisah suci,

yang dimitoskan untuk memberikan penjelasan tentang fenomena yang

tak terlihat sehingga kisah-kisah suci mengandung pesan, meskipun

pesannya kadang-kadang sulit dimengerti, karena pada awalnya legenda

terbentuk irasional, di sisi lain masyarakat mempercayai isi yang

menerima pesan yang ada di mitos tersebut tanpa pertanyaan kritis. Bagi

masyarakat mitos berfungsi sebagai pernyataan tentang kenyataan yang

tak terlihat.3

Seperti halnya mitos yang terjadi diKalompoang Buhung Tunu Keke,

Kalompoang Buhung Tunu Keke ini merupakan sumur yang berada tepat

di dalam kawasan Ammatoa bagian Kajang dalam banyak mitos-mitos

yang dipercayai masyarakat Ammatoa diKalompoang Buhung Tunu Keke

tersebut salah satu mitos Kalompoang Buhung Tunu Keke ini adalah

meminta jodoh.

Kalompoang Buhung Tunu Keke ini merupakan salah satu sumur

2Sri Iswidyanti, “Fungsi Mitos Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
Pendukungnya”,Humaniora Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni 8, no. 2 (2007): h. 21

3Sri Iswidyanti, “Fungsi Mitos dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
Pendukungnya”, h. 22
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yang berada tepat didalam kawasan Kajang dalam Ammatoa. Berbeda

dengan Kajang luar dimana setiap rumah memiliki satu sumur masing-

masing pada rumah atau tempat timggal mereka, beda dengan sumur

yang satu ini, yang disebut denganKalompoang Buhung Tunu Keke satu-

satunya sumur yang digunakan oleh masyarakat Kajang dalam.

Ketika orang mendengar kata Kajang yang terlintas dalam benak

mereka adalah salah satu nama Kecamatan yang ada di Kabupaten

Bulukumba yang penduduknya berbaju hitam di kepalanya menggunakan

passapu bagi laki-laki atau biasanya orang Makassar menyebutnya

patonro sama dengan pakaian yang digunakan Sultan Hasanuddin Raja

Gowa ke-16. Hal lain yang sering menjadi identitas masyarakat Kajang

adalah bahasa Konjo. Menurut sejarah, asal muasal orang Kajang berasal

dariTo Manurung yang keluar dari sebatang bambupettong yang disebut

Batara Daeng Rilangi.4

Suku Kajang adalah salah satu dari suku tradisional, yang terletak di

Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah

timur Kota Makassar. Daerah Kajang terbagi menjadi 8 Desa dan Dusun.

Namun perlu di catat Kajang di bagi menjadi dua secara geografis, yaitu

Kajang dalam (suku Kajang mereka disebut”tau Kajang ”) dan Kajang luar

(orang-orang yang tinggal di sekitar suku yang relatif modern, mereka

disebut “tau lembang ”).

Area Kajang luar adalah area yang terbiasa menerima peradaban

teknologi seperti listrik, berbeda dengan Kajang dalam yang tidak mungkin

menerima peradaban teknologi, itu sebabnya di area Kajang dalam tidak

4Abdul Haris Sambu, dan Siti Suwadah Rimang, Sejarah Kajang , (Makassar:
Yayasan Pemerhati Sejarah, 2016), h. 1
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ada listrik bukan hanya itu ketika kita hendak masuk di dalam kawasan

Kajang dalam atau Ammatoa kita tidak boleh menggunakan alas kaki atau

sendal mengapa demikian karena sendal yang dibuat dari teknologi.

Suku Kajang adalah sebuah komunitas adat di Sulawesi Selatan

dikenal dengan pakaian hitam. Masyarakat adat ini tinggal di desa Tanah

Toa, Kecamatan Kajang. Daerah Kabupaten Bulukumba setiap hari mereka

menggunakan sarung hitam (tope leleng ) yang ditenun sendiri

menggunakan pewarna natural. Tope leleng atau sarung hitam adalah

sarung Kajang khas yang dibuat dengan proses alami dan ditenun dari

tangan terampil wanita Kajang. Sarung ini adalah pakaian komunitas

Kajang. Sarung ini juga menjadi kondisi saat ada upacara adat. Komunitas

Kajang memakai segala macam pakaian hitam.5

Dalam masyarakat Kajang alat-alat teknologi yang telah

berkembang pesat saat ini ditemukan masyarakat masih mematuhi norma

-norma yang telah ada di dalam masyarakat suku Kajang seperti tidak

membolehkan menggunakan alat-alat elektronik atau teknologi yang saat

ini telah menjadi kebutuhan masyarakat modern seperti handphone dan

sebagainya di dalam lokasi Kajang dalam tersebut. Hal ini menyebabkan

komunikasi masyarakat terbatas dari komunikasi langsung dari mulut ke

mulut.

Suku Kajang memiliki daya tarik tersendiri sebagai suku yang cukup

terpencil, hingga saat ini masyarakat adat Kajang masih mempertahankan

nilai-nilai adat dengan menjaga kesakralan para pemimpin Ammatoa atau

pemangku adat. Sepintas, Desa Tana Toa tidak berbeda dengan desa-desa

5Rusdiansyah, “Sumur dan Budaya Suku Kajang: Kearifan Lokal Suku Kajang.”E-
journal IAIN Palopo 2, no. 2, (2019): h. 13
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lain di bumicelebes . Kegiatan dimulai disana pada musim semi, memang

sudah tidak ada lagi indikasi bahwa penduduk tujuh Dusun yang ada di

Desa Tana Toa atau yang lebih dikenal dengan suku Kajang ini merupakan

nenek moyang Raja-Raja Sulawesi Selatan.

Dongeng di tanah Kajang menceritakan bahwa dahulu kala langit

dan bumi bersatu dalam bentukpattapi atau tetampah. Ketikataunna atau

manusia pertama kali muncul, langit dan bumi terpisah. Peristiwa singkat

itulah yang mengilhami nama Kajang yang artinya berpisah atau

memisahkan. Orang Kajang percaya bahwa mulataunna muncul di Possi

Tanah Desa Mattoangin sekitar 10 kilometer dari daerah Tana Toa. Dan

beberapa bukti artefak dan batu andesit menunjukkan. Kawasan ini pernah

menjadi pusat atau sentral beberapa upacara adat.

Nama Kajang erat kaitannya dengan burung kajang,akkoajang dan

assajang . Disebutkan pula bahwa asal muasal Ammatoa berkaitan dengan

kisah datu manila, putri kerajaan Luwu yang menikah dengan Galla

Puto’sunrang atau biasa dikatakan dengan maskawin berupa tanah di

daerah gallarang puto’ bagian pesisir timur Possi Tana. Mereka

mempunyai anak yang disebuttau kentarang , orang yang bercahaya ibarat

bulan purnama daritau kentara inilah lahir Ammatoa, di antaranya yaitu

bohe ta’bo, puto’ sampo ri pangi, puto’ palli ri tombolo, somba ri tombolo,

puto’ sembang, puto’cacong , danputo’ nyonya.

Dahulu, masyarakat Ammatoa Kajang hidup berkelompok yang

tersebar di berbagai tempat. Sejarah wilayah adat Kajang tergambar dari

kehadiran masyarakat berbaju hitam yang tersebar dalam “sulappa appa ”,
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perbatasan empat kali lipat wilaya adat. Batas-batas tersebut dilintasi oleh

Batu Nilamung, Batu Kincing, Tanah Lili, Tukasi, Batu Lapisi, Pulau

Sembilan danTallu Limpoe .

Sejarah asal muasal Ammatoa Kajang dan tanah airnya tergambar

dalam mitos asal muasalTo Manurung ri Kajang dalam perantau mariolo ,

manusia pertama di Kajang. Ada banyak versi legenda, dikisahkan oleh

Ammatoa dan pengurus adat serta tokoh masyarakat.

Kehadiran To Manurung dan Ammatoa di Kajang merupakan

episode yang tidak dapat diketahui dengan pasti, karena tidak didukung

bukti rujukan secara tertulis. Untuk kehadiran To Manurung di Kajang

menurut rentetan peristiwa diceritakan bahwa kehadirannya di Kajang

mendahulukan kehadiranTo Manurung di daerah lain seperti daerah Luwu,

Gowa, Bone, Soppeng, dan daerah Wajo. Kehadiran To Manurung di

Tamalate Gowa diperkirakan pada tahun 1320 m. Sedangkan kehadiranTo

Manurung di Kajang mendahului kehadiran To Manurung di Tamalate

Gowa, maka kehadiranTo Manurung di Kajang dapat diperkirakan sekitar

pada tahun 1300 m.

Sedangkan keberadaanya Ammatoa yang dianggap sebagai tokoh

sentral, juga masih misterius dan penuh tanda tanya apakah kehadirannya

mendahului atau sebelum datangnyaTo Manurung di Kajang, seperti yang

diutarakanPasang di Kajang, Ammatoa sebagaitau mariolo atau manusia

terdahulu yang turun pada sebuah bukit yang bernama Tombolo atau

sebuah bukit yang menyerupai tempurung kelapa.

Dari latar belakang sejarah inilah sehingga kampung ini dinamakan

tanah toa atau tanah mula-mula. Orang Kajang, selain berasal dariTo

Manurung , orang Kajang juga banyak bercampur darah Bugis dan
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Makassar melalui perkawinan pada kedua suku, sehingga orang Kajang

menjadi genitas Bugis dan Makassar.6

Dimana sudah terpaparkan di bagian atas tentang sumur adapun

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumur adalah sumber air

cara pembuatannya dengan menggali tanah, tangki, atau lubang. yang

sengaja dibor melalui lapisan tanah untuk mengekstark air, minyak, atau

gas. Sumur adalah tempat orang untuk mengumpulka atau mengambil air.

Baik digunakan untuk minum atau mencuci. Saat ini perbedaan

sumur dengan sumur pada masa lalu, saat ini mereka menggunakan

teknologi modern untuk menggambil air yaitu dengan menggunakan

mesin, sedangkan pada masa lalu sumur dibuat pada air yang mengalir

dari ketinggian kemudian dibuat semacam kolam atau air terjun untuk

menampung air. Adapun juga sumur pendapatan dibuat penggalian di

dalam tanah sehingga air dapat diambil dengan menggunakan timbah.

Adapun kearifan atau budaya lokal di suatu tempat merupakan

hasil dari interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada di alam

semesta ini. Dengan kemampuan pikiran yang dimiliki manusia, manusia

mampu menciptakan suatu budaya. Warisan budaya ternyata

mempengaruhi cara seseorang menjalankan kehidupan termasuk dalam

kehidupan profesional. Konsep budaya mencerminkan serangkaian prinsip

abstrak mulai dari cara memandang sistem alam semesta hingga pada

tindakan nyata sehari-hari, seperti bagaimana berperilaku dan

berhubungan dengan lingkungan dan cara hidup.

Budaya juga merupakan pola pikir yang terungkap dalam perilaku

dan aktivitas manusia sebagai bentuk reaksi terhadap tantangan alam

6Abdul Haris Sambu dan Siti Suwadah Rimang, Sejarah Kajang , h. 4
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yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga menjadi

identitas cara hidup suatu komunitas etnis atau budaya. Mengenali nilai-

nilai yang unik ideografik setiap negara, suku, kelompok masyarakat,

bahkan individu akan selalu muncul sebagai hasil dari proses penyerapan

nilai-nilai lingkungan, pengetahuan dasar, pandangan dunia setiap

kelompok dan individu berbeda.7

Hal ini mengakibatkan adanya titik kritis budaya. Konsep ini telah

dikembangkan di setiap dimensi tersembunyi termasuk makhluk, hewan

dan manusia, memiliki batas-batas spasial (baik yang bersifat fisik

maupun budaya atau kultural) yang bersifat sangat personal. Nilai dan

norma budaya muncul ke permukaan melalui sebuah proses interaksi

sosial, interaksi antar manusia baik secara verbal maupun nonverbal.

Proses verbal ini adalah tentang menggunakan bahasa rata-rata

sedangkan nonverbal mengacu pada proses sosial yang tidak

menggunakan bahasa sebagai medianya. Praktik budaya tidak dapat

dipisahkan dari bahasa dan budaya karena sangat erat hubungannya.

Kebudayaan dan peradaban tergantung pada simbolnya tanpa simbol

tidak ada budaya, tanpa simbol manusia hanya seekor binatang.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana sejarah munculnya Kalompoang Buhung Tunu Keke

pada masyarakat Kajang dalam Ammatoa ?

7Rusdiansyah, “Sumur dan Budaya Suku Kajang: Kearifan Lokal Suku Kajang.” h.
24
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2. Bagaimana makna dan mitos-mitos Kalompoang Buhung Tunu

Keke pada masyarakat Kajang dalam Ammatoa?

3. Bagaimana pandangan masyarakat Kajang Dalam tentang

Kalompoang Buhung Tunu Keke di zaman moderen ?

C. Fokus penelitian dan deskripsi fokus

1. Fokus penelitian

Judul dari penelitian ini “Kalompoang Buhung Tunu Keke pada

masyarakat Kajang dalam Ammatoa”.Seperti halnya mitos yang terjadi di

Kalompoang Buhung Tunu Keke , Kalompoang Buhung Tunu Keke ini

merupakan sumur yang berada tepat di dalam kawasan Ammatoa bagian

Kajang dalam banyak mitos-mitos yang dipercayai masyarakat Ammatoa

diKalompoang Buhung Tunu Keke tersebut salah satu mitosKalompoang

Buhung Tunu Keke ini adalah meminta jodoh.

Kalompoang Buhung Tunu Keke ini merupakan salah satu sumur

yang berada tepat didalam kawasan Kajang dalam Ammatoa. Berbeda

dengan Kajang luar dimana setiap rumah memiliki satu sumur masing-

masing pada rumah atau tempat timggal mereka, beda dengan sumur

yang satu ini, yang disebut denganKalompoang Buhung Tunu Keke satu-

satunya sumur yang digunakan oleh masyarakat Kajang dalam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi fokus penelitian

yaitu sejarah, makna dan mitos serta pandangan masyarakat di zaman

moderen tentang Kalompoang Buhung Tunu Keke pada masyarakat

Kajang dalam Ammatoa.

2. Deskripsi fokus

a. Awal mula mata air yang berada padaKalompoang Buhung Tunu Keke
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ditemukan oleh Bohe Sallang yang merupakan seorang Ammatoa

pertama di tanah adat Kajang, mata air ini mengalir lalu digalikan

tanah oleh seseorang yang bernama Brutu Sading yang merupakan

Bohe’ di tanah adat Kajang untuk menjadikan galian tanah tersebut

sebagai sumur yang mempunyai kedalaman dua meter yang berada

pada kawasan Ammatoa Kajang.

b. Mitos yang percaya ialah: pertama, diberinya nama lain oleh

masyarakat luar dengan sebutan sumur jodoh. Kedua, salah satu

alasan untuk berkunjung dan mengambil air di Buhung Tunu Keke

ialah mitos tentang untuk keselamatan atau menolak malapetaka, dan

untuk pelaris bagi seorang pedagang. Ketiga, biasanya orang yang

datang ke sumur tersebut dengan tujuan untuk berniat agar apa yang

menjadi rencana baik dari orang tersebut bisa tercapai setelah datang

dari sumur tersebut.Keempat, TradisiAssaukang Ri Tunu Keke yang

wajib dilaksanakan oleh masyarakat Kajang dalam apabila telah

melakukan suatu acara pesta.

c. Sumur tersebut telah banyak memberikan hal-hal positif bagi mereka

danBuhung Tunu Keke merupakan sumur terbesar yang berada dalam

kawasan Kajang dalam. Adat Kajang bukan persoalan gengsi yang

dipertahankan pada zaman modernisasi atau zaman sekarang,

misalnya pandangan masyarakat luar terhadap tradisi-tradisi Adat

Suku Kajang yang masih terjaga sampai sekarang, namun hal itu

terjadi karena masyarakat Suku Kajang meyakini semua itu

mempunyai hubungan dengan akhiratnya, contohnya jangan menggali

tanah yang melebihi galian kuburan karena jika digali lebih dari itu

maka Ibu kandung kita sendiri yang akan marah. Artinya, kita disuruh
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memelihara bumi beserta dengan isinya.

D. Tinjauan pustaka

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap objek kajian

penelitian ini maka ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan

dengan penelitian ini yaitu diantaranya .

1. Leli Ramadhani dalam skripsinya yang berjudul” Mitos Sumur Luber

dalam pandangan masyarakat Desa Perkebunan Teluk Dalam

Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan” (Medan, Sumatera

Utara, 2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu pandangan masyarakat terhadap

mitos sumur luber terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) pandangan

masyarakat yang menganggap bahwa air sumur luber memang

benar-benar berkhasiat dan bukan hanya sekedar mitos.

Sebab masyarakat tersebut telah membuktikan khasiat dari

sumur luber itu (2) pandangan masyarakat yang menganggap

bahwa air sumur luber yang airnya berkhasiat hanyalah sebuah

mitos. (3) pandangan masyarakat yang menganggap bahwa orang

yang mempercayai khasiat dari dari sumur luber tergolong kepada

perbuatan khurafat.8

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suriansyah dalam skripsi yang

berjudul “Nilai-Nilai Ke Islaman Sumur Gumuling, Tamansari,

Yogyakarta”. (Yogyakarta 2020). Pada penelitian ini peneliti

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan

arkeologi Islam. Hasil dari penelitiannya yaitu peneliti menemukan

8Leli Ramadhani, Mitos Sumur Luber dalam Pandangan Masyarakat Desa
Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan (Medan: University
Sumatera UtaraPres, 2019), h. 12
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bahwa nilai-nilai keislaman terutama pada pendidikan islam di

dalam sumur gumuling adalah sultan memberikan pembelajaran

kepada anak-anaknya melalui simbol-simbol mulai dari bentuk

sumur gumuling, jumlah lantai, jumlah anak tangga, bahkan letak

dari sumur gumuling memiliki nilai ajaran islam yang akan diajarkan

oleh sultan.

Dari penelitian ini banyak sekali nilai-nilai islam yang dapat

diambil oleh peserta didik dalam proses pendidikan islam. Peserta

didik dapat mengetahui arsitektur peninggalan zaman dahulu

sekaligus mengetahui bahwa peradaban sebelumnya dalam hal

bangunan memiliki nilai-nilai islam yang dapat di perdalam dan di

amalkan dalam kehidupan sehari-hari.9

3. Sri Astiti. 2018 fungsi dan kepercayaan masyarakat Bungung

Salapang Di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten

Jeneponto. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan

Antropologi Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: mitos-mitos apa

saja diyakini dalam masyarakat di Desa Bontorappo tentang

bungung salapang yaitu mitos kepercayaan dan penyembahan

pada alam, bagaimana fungsi dan kepercayaan masyarakat tentang

mitos-mitos Bungung Salapang Di Desa Bontorappo Kecamatan

Tarowang Kabupaten Jeneponto yaitu: mengungkapkan,

mengangkat dan merumuskan kepercayaan, melindungi dan

memperkuat moralitas, menjamin efisiensi dari ritus, memberikan

9Suriansyah,iiNilainilaiiikeIslamaniiSumuriiGumuling,iiTamansari,iiYogyakarta ,ii(Y
ogyakarta, Indonesia University Press, 2020), h. 44
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aturan praktis untuk manusia.

Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

upaya pemerintah dalam melestarikanBungung Salapang Di Desa

Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yaitu

perlindungan, pengembangan, pemanfaatan.10

E. Tujuan dan keguanaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan seperti apa sejarahKalompoang Buhung Tunu Keke pada

masyarakat Kajang dalam Ammatoa sehingga sampai sekarang

masih di lestarikan?

b. Menjelaskan bagaimana makna dan mitos-mitosKalompoang Buhung

Tunu Keke pada masyarakat Kajang dalam Ammatoa?

c. Mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat Kajang dalam

tentangKalompoang Buhung Tunu Keke di zaman sekarang

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan ilmiah

Diharapkan peneliti ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu

pengetahuan, khususnya di bidang sejarah dan pendidikan. Karena

penelitian ini fokus pada kajian di bidang sejarah dan tentunya pendidikan.

Penelitian ini juga berharap agar Tunusan ini dapat memberikan masukan

kepada penulis lain dalam mengembangkan hal-hal baru yang belum

peneliti bahas dalam penulisan ini.

b. Kegunaan praktis

10Sri Astiti,Fungsi Kepercayaan Masyarakat Bungung Salapang di Desa
BontoRappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, (Makassar,Universitas Negeri
Makassar,2018), h 1.
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Kegunaan praktis ini diharapkan mampu menyadarkan umat islam

agar tradisi tidak dianggap sebagai ilmu ritual sehingga bertentangan

dengan agama islam yang dijadikan pedoman dalam hidup.
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BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Ammatoa Kajang

Ammatoa sebagai bapak suku. mengapa dikatakan demikian

karena Ammatoa adalah “Tu Mariolo ” atau dikatakan “orang mula-mula”

dalam bahasa konjo, manusia pertama yang diciptakan olehTu Rie A'rana

di bumi yang saat itu hanya berupa lautan luas dengan daratan yang

menjulang timggi. tanah yang awalnya di buat olehTu’Rie’A’ra’na dikenal

sebagai Tanah Toa atau Tanah keberuntungan. oleh Tu Rie A'rana

kemudian dijadikan pendamping wanitaAmma yang disebut Anrongta .

Amma atau Ayah danAnrong Ibu. yang kemudian menjadi cikal bakal

manusia.1

Ammatoa sebagai wakilTu rie A’ra’na di dunia, maka tugas atau

peranan yang diembangnya sejak awal adalah"jagai lino lollong bonena ,

kammayatompa langika, rupatau siagang boronga, (dunia dan segala

isinya, demikian pula langit manusia, dan hutan). Khusus mengenai hutan

terutamaborong karamaka , keutuhannya harus dijaga, karena di kawasan

itulah terdapat dua fungsi yaitu, fungsi ritual dan ekologis.

Peranan/tugas ini telahada sejak manusia pertama di lantik sebagai

penguasadunia dan sudah menjadi tugas utamanya. Selain untuk menjaga

alam beserta isinya, juga mempunyai peranan untuk melestarikanPasang

dan menjaga agar komunitas adatKajang tetap mentaatinya isiPasang

tersebut. Perananyang berwujud penugasan tugas tersebut, membuat

kedudukan Ammatoa semakain kuat dalam hal

1Musali Pratama Rinaldi ddk, Perancang Buku Fotografi Esai Kehidupan Suku
Kajang Di Sulawesi Selatan, Jurnal DKV Adiwarna 1,no. 6, (2015): h. 33
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melestarikanlingkungannya.

Komunitas adat Kajang telah memegang teguhadat istiadat

pengelolaan hutan, sehingga bisa terpelihara dengan baik. Dalam

melestarikan lingkungan alam (hutan) tidak terlepas dari kepercayaan

terhadap ajaranPasang, bahwa dunia yang diciptakan olehTu rie' A'ra'na'

(Tuhan)beserta isinya haruslah dijaga keseimbangannya terutamahutan.

Oleh karenanya hutan harus dipelihara dengan baik dan mendapat

perlakuan khusus bagi penghuninya serta tidak boleh merusaknya.

Seperti yang sudah di bahas sebelumnya, bahwa masyarakat adat

Kajang memandang alam sekitamya (hutan) sebagai bagian dan setara

dengan manusia. Memahami Pasang sudah merupakan kewajibanbagi

masyarakat adat Kajang, oleh karena itu kemuliaan warga masyarakatnya

dikaitkan dengan tingkat penguasaannya dan ketaataannya terhadap

Pasang .

A. Mitos

1. Pengertian Mitos

Mitos berasal dari kata yunani mythos yang awalnya apa yang

dimulai sebagai cerita diterima sebagai hadiah dari para dewa dan cerita

menghadirkan model kepahlawanan dan keberanian. dalam

perkembangannya mitos di definisikan dengan dua macam cara yaitu cara

mitologi tradisional. menurut kamus besar bahasa Indonesia yang artinya

cerita suatu bangsa tentang dewa atau pahlawan zaman dahulu, yang

mengandung penafsiran tentang asal usul semesta alam, manusia dan

bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan

dengan cara gaib.2

2Tjetjep Rosmana,MItos dan Nilai dalam Cerita Rakyat Masyarakat Lampung,
Patanjala 2, no. 2, (2010): h. 3
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Sebelum awal filsafat, masyarakat Yunani memperkenalkan

mitologi. Lakon ini memiliki peran penting untuk menjawab pertanyaan

tentang Idola atau misteri di seluruh dunia dan kehidupan langsung

ditemukan masyarakat Yunani saat itu. Pertanyaan-pertanyaan berikut

misalnya Asal usul manusia.3

Saat itu ada informasi tentang asal usul alam semesta dan seluruh

isinya, bagaimanapun, didasarkan pada kepercayaan semata. Para ahli

pemikir tidak puas dengan informasi dan mencari informasi pikirannya,

Mereka bertanya dan meminta jawaban.

Apakah ini benar? atau menurut esensi warna, mereka mencari

melalui pikiran mereka esensi dari alam ini. Misalnya, mitologi

berpendapat bahwa esensi air adalah prinsipnya. Pertama, air alam

semesta. Semuanya dimulai dengan air dan diakhiri dengan air. Tiada

kehidupan tanpa air, tidak ada satu makhluk hidup pun yang tidak

mengandung unsur air. Kemudian Anaximandrus mengatakan bahwa

dasar dari alam ini ialah udara, baginya yang sejati bukanlah suatu yang

dapat diamati oleh pancaindra tetapi sesuatu yang tidak tampak (yang tak

terbatas).4

Dalam hal ini mitos memang lebih dikenal untuk mencaritakan

kisah yang berlatar belakang masa lampau, yang umumnya berisi

penafsiaran tentang alam semesta dan keberadaan makluk didalamnya.

Munculnya mitos bisa menjadi catatan peristiwa sejarah, atau menjadi

penjelas suatu ritual.

3Zainal Abidin,Pengantar Filsafat Barat (Jakarta: Rajawali Pers) h. 83.

4Poedjawijatna, Pembimbing ke Arah Alama Filsafat (Jakarta: Renika Cipta,
1994), h. 22-23
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Masyarakat dulu begitu sangat percaya dengan kebenaran mitos

dan menjadikan sebagai referensi menjalani hari-hari mereka.ada berbagai

tindakan unik dalam hidup masyarakat sebenarnya mitos itu terkadang

sebuah cerita yang sulit dipahami secara logis, namun sering berfungsi

sebagai sumber kebenaran dan sumber daya pembenaran.5

Masyarakat dan lingkungan sebagai pendukung mitos dalam

bidang sosial budaya. mereka berusaha keras untuk memahami diri dan

posisi di alam semesta, sebelum mereka menentukan sikap dan tindakan

untuk mengembangkan kehidupan di sebuah masyarakat. dalam sebuah

masyarakat manusia mencoba memahami setiap gejala yang terlihat atau

tidak terlihat. dampaknya setiap masyarakat mencoba untuk

mengembangkan cara-cara yang komunikatif untuk menjelaskan berbagai

perasaan yang memiliki arti untuk hidupnya.meskipun manusia mampu

menggunakan akal dan memililki derajat tinggi lebih tinggi dari makhluk

lain, tapi dia tidak bisa menjelaskan fenomena di sekitarnya.

Untuk muda memahami atau menguasai fenomena, dibutuhkan

pemahaman hidup dengan mengembangkan simbol yang dimana simbol-

simbol itu berfungsi untuk menjelaskan fenomena lingkungan yang

mereka hadapi, terutama fenomenan yang tidak terlihat tapi bisa

dirasakan kehadirannya.6

Mitos di Indonesia berdasarkan tempat asalnya dibagi menjadi dua

macam, yaitu: mitos yang berasal asli dari indonesia dan yang berasal dari

luar negeri terutama dari india, arab, dan negara sekitar laut tengah.

5I Wayan Kariarta, Kontemplasi Diantara Mitos dan Realitas,Jurnal Prodi Teologi
Hindu Stahan Mpu Kuturan Singaraja , (2021), h. 44

6Sri Iswidayati, Fungsi Mitos Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
Pendukungnya, Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni 8, no. 2, (2007), h. 22
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Biasanya mitos yang berasal dari luar negeri disebut sebagai proses

adaptasi.7

Contoh adaptasi mitos yang berasal dari luar negeri adalah

kepercayaan orang Jawa terhadap cerita Ramayana dan mahabarata

terjadi di Indonesia bukan di India. Menurut Endraswara, Mite atau mitos

adalah cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian

peristiwa nyata dan imaginer menyangkut asal-usul dan perubahan-

perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas

kodrati, manusia pahlawan, dan masyarakat, sehingga mitos mempunyai

ciri tersendiri. Ciri-ciri mitos antara lain:8

a. Mitos sering memiliki sifat suci atau sakral, karena sering terkait

dengan tokoh yang sering dipuja.

b. Mitos hanya dapat dijumpai dalam dunia mitos dan bukan dalam

dunia kehidupan sehari-hari atau pada masa lampau yang nyata.

c. Mitos biasanya menunjuk pada kejadian-kejadian penting.

d. Keberadaan mitos tidak penting, sebab cakrawala dan zaman mitos

tidak terkait pada kemungkinan-kemungkinan dan batas-batas dunia

nyata.

Mitos merupakan suatu peristiwa alam yang memberikan pedoman

dan mengandung nilai didik tertentu. Jadi peranan mitos merupakan

aturan yang dijadikan landasan atau pijakan dalam kehidupan manusia

dalam mencetuskan suatu gagasan, sehingga memberikan perubahan

pada manusia. Oleh karena itu mitos dipercaya ada tanpa dasar-dasar

7 James Danandjaya,Foklor Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), h.
152

8 Suwardi Endraswara, Falsafah Hidup Jawa, (Tangerang: Cakrawala, 2006), h.
193-194
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yang jelas dan masuk akal, yaitu tentang kehidupan manusia baik berupa

perilaku manusia maupun peristiwa alam ghaib yang diwariskan secara

turuntemurun dari generasi ke generasi melalui lisan

2. Bentuk Mitos

Mitos banyak dijumpai di Indonesia terutama pada masyarakat

Jawa. Masyarakat Jawa biasanya mengikuti tradisi nenek moyangnya

secara turun temurun. Hal ini menyebabkan masyarakat Jawa banyak

yang mempercayai adanya mitos yang berkembang dari zaman dahulu

sampai sekarang. Mitos di Jawa merupakan bagian dari tradisi yang dapat

mengungkap asal-usul dunia atau kosmis tertentu dan di dalamnya sering

terdapat cerita didaktis yang merupakan kesaksian untuk menjelaskan

dunia, budaya, dan masyarakat yang bersangkutan. Mitos awalnya

dimungkinkan hanya milik individu atau kolektif kecil saja dan biasanya

bersumber dari tempat-tempat yang sakral.9

Endraswara mengemukakan empat bentuk mitos, sebagai berikut:

a. Mitos yang berupa gugon tuhan, yaitu larangan-larangan tertentu yang

jika dilanggar orang tersebut akan menerima dampak atau akibat yang

tidak baik. Misalnya, menikah dengan sedulur misan, tumbaktinumbak,

dan geing (kelahiran wage dengan pahing) dan sebagainya.

b. Mitos yang berupa bayangan asosiatif, yaitu mitos yang berhubungan

dengan dunia mimpi. Orang Jawa masih percaya jika mimpi buruk

dipercaya sebagai tanda akan datangnya musibah, sedangkan mimpi

baik merupakan suatu pertanda akan datang kesenangan, rejeki, dan

kebahagiaan.

9 Suwardi Endraswara, Falsafah Hidup Jawa, (Tangerang: Cakrawala, 2006), h.
193-195
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c. Mitos yang berupa sirikan (larangan) yang harus dihindari, mitos ini

masih bersifat asosiatif, tetapi penekanan utamanya adalah pada

aspek ora ilok (tidak baik) jika dilakukan. Dalam arti jika melanggar hal

-hal yang telah disirik (dilarang), maka dipercaya akan mendapat

akibat yang tidak menyenangkan.

d. Mitos yang berupa dongeng, legenda, dan cerita-cerita. Hal ini

biasanya diyakini karena memiliki legitimasi yang kuat didalam pikiran

orang Jawa. Misalnya mitos terhadap Kanjeng Ratu Kidul, Dewi Sri,

dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa bentuk mitos diatas, mitos air tiga rasa di

lingkungan Sunan Muria termasuk salah satu bentuk mitos yang terakhir

yaitu berupa dongeng atau cerita-cerita. sumber air tiga rasa dahulu

merupakan peninggalan dari syeh Shadili dan kemudian melalui cerita dari

satu generasi kegenerasi maka berkembanglah mitos air tiga rasa

tersebut.

3. Fungsi Mitos

Elliade menyatakan bahwa, fungsi mitos yang utama adalah

menetapkan contoh model bagi semua tindakan manusia, baik dalam

upacara-upacara maupun kegiatan sehari-hari yang bermakna, misalnya

makan, seksualitas, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Fungsi mitos

adalah sebagai pedoman tigkah laku masyarakat pendukungnya agar

alam kodrati menjadi selaras serta kehidupan yang ada menjadi selamat.

Berdasarkan pendapat diatas, tampak fungsi mitos ini yang benar-benar

dijadikan pedoman dalam segala aktivitas hidup manusia sehari-hari, baik

yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani maupun kebutuhan
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rohani.10

Menurut Hariyono, Mitos memiliki fungsi sebagai berikut:11

a. Mitos menyadarkan manusia bahwa sebenarnya ada kekuatan-

kekuatan ajaib di dunia. Mitos membantu manusia agar dapat

menghayati daya-daya itu sebagai suatu kekuatan yang

mempengaruhi dan menguasai alam serta kehidupan sukunya.

b. Mitos memberikan jaminan bagi kehidupan masyarakat pada saat itu

juga, yaitu ketentraman, keseimbangan dan keselamatan. Bersatunya

manusia dengan alam ghaib akan membentuk manusia dalam

memperoleh keinginan-keinginan hidupnya. Misalnya pada musim

semi, bila ladang digarap diceritakan sebuah dongeng, dinyayikan lagu

-lagu pujian maupun diperagakan sebuah tari-tarian lewat peristiwa ini

para dewa dilihatnya mulai menggarap sawah dan memperoleh hasil

yang melimpah.

c. Mitos memberi pengetahuan tentang dunia. Lewat mitos dapat

dijelaskan tentang terjadinya alam semesta beserta isinya, juga

tentang kelahiran manusia dan para dewa-dewa, serta bagaimana

dewa-dewi berperan dalam tindakan manusia.

B. Mitos pada Budaya

Seperti yang telah dibahas di atas manusia dalam menjelaskan

kenyataan yang tak terlihat, cenderung mengacu pada budaya sebagai

satu set simbol yang dapat menjelaskan fenomenan lingkungan dalam

menghadapinya. seperti biasa manusia selalu berusaha untuk mengerti

10 Y. Argo, Twikromo,Mitodologi Kanjeng Ratu kidul, (Yogyakarta: Nidia Pustaka,
2006), h. 23-24

11 Hariyono,Pemahaman Kontekstual Tentang Ilmu Budaya Dasar, (Jakarta:
Kanisius, 1996), h. 73
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dan mengelola gejala/fenomena yang ada di lingkungan untuk bertahan

hidup dengan mengacu pada budaya sebagai abstraksi pengalaman masa

lalu, manusia mencoba menafsirkan atau menjelaskan fenomena yang

ada dan menata dalam pikirannya.

Upaya untuk pembagian tidak dapat di pisahkan dari budaya yang

mendominasikan pola pikir dan sikap mental. sebagai manusia mereka

seolah-olah hanya melihat, mendengar dan memikirkan tentang fenomena

di sekitar wilayahnya. sehingga mitos adalah cermin darisuatu budaya

pendukungnnya.12

Sehingga dapat disimpulkan tujuan dari mitos adalah sebagai

perekat masyarakat yang dapat menjelaskan realitas dan budaya yang ada.

Mitos memberikan panduan mengenai apa yang nyata dan penting bagi

kehidupan suatu kelompok masyarakat. Terkait dengan mitos dan legenda,

simbol dan metafora memainkan peran kunci dalam transformasi, baik

ditingkat individu, group, organisasi, atau sosial. Hal ini dikarenakan

simbol dan metafora mempunyai ketertarikan dari sisi nonrasional dan

emosional manusia, dan mempunyai dampak mendalam pada kesadaran

manusia.13

Di dunia literatur, mitos menjadi inspirasi untuk Tunusan- Tunusan

fiksi dan tidak jarang juga mitos baru terbentuk sebagai perkembangan

atau gabungan dari mitos-mitos lama. Sebagai contoh adalah Tolkien

yang ingin menciptakan mitos Anglo Saxon dari kumpulan mitos Celtic

12Sri Iswidayati, Fungsi Mitos Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
Pendukungnya, Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni 8, no. 2, (2007): h.43

13Movva, R. Myths, As A Vehicle For Transforming Organizations. Leadership &
Organization Development Journal , (2004), h. 41–57.
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dan berakhir dengan Tunusan fiksi yang sangat terkenal.14

Dalam dunia modern, mitos juga memiliki fungsi dalam kehidupan

sehari-hari dan dalam organisasi. Kepercayaan terhadap mitos

membentuk pola pikir manusia dan bahkan nilai-nilai dalam organisasi.

Penelitian dalam artikel ini memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, apa

saja fungsi dari mitos-mitos yang memiliki tema paling terkenal dari

kebudayaan di seluruh dunia; kedua, adakah hubungan antara mitos

tersebut dengan budaya modern.

Diharapkan dengan mendapatkan hasil penelitian dari masalah

diatas didapatkan latar belakang mengenai budaya dan perilaku

masyarakat modern, termasuk dalam kehidupan organisasi mereka.

Adapun tujuan penelitian dari artikel ini adalah pertama, untuk mengetahui

fungsi dari mitos-mitos dengan tema paling terkenal dari kebudayaan

kebudayaan di dunia. Lalu kedua, mengetahui latar belakang dan

hubungan antara mitos dengan budaya masyarakat modern

C. Definisi Buhung TunuKeke

“Buhung Tunu Keke” Dimana Buhung yaitu bahasa konjo yang

artinya sumur. Bahasa konjo adalah bahasa yang digunakan masyarakat

kajang dalam Ammato sedangkan Tunu Keke nama dari sumur tersebut.

Sumur yaitu sebuah sumber air yang dimana cara pembuatannya di gali

fungsi sumur untuk manusia ini adalah sebagai sumber untuk

mendapatkan air.

14 Fimi, D."Mad" Elves and "Elusive Beauty": Some Celtic Strands of Tolkien's
Mythology.Folklore , (2006), h. 156–170.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Metode penelitian adalah studi dalam mempelajari prinsip-prinsip

yang terkandung dalam penelitian dan dari sudut pandang filosofis,

metodologi penelitian adalah epistemologi penelitian. serangkaian

metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Jenis dari penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian

kualitatif atau penelitian lapangan. penelitian kualitatif ini penelitian yang

langsung turun kelapangan untuk melakukan pengamatan fenomena

dalam keadaan ilmiah yang dapat menghasilkan data deskriptif, berupa

data ter Tunus atau dalam bentuk lisan dari orang-orang.

Pada penelitian lapangan ini, peneliti akan melakukan penelitian

“Kalompoang Buhung Tunu Keke Pada Masyarakat Kajang Dalam

Ammatoa” penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. deskriptif adalah

membuat pancaran dengan mencampurkan fakta dan karakteristik

populasi dan wilayah tertentu secara sistematis faktual dan akurat.1

1Lexy J.Moleong,Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung:Remaja
Rosdakarya,2015),h. 27.
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2. Lokasi Penelitian

Sumber: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/imgpost/56419.jpg

Desa Tana Toa adalah tempat bermukim bagi sekelompok orang

yang menganggap diri mereka sebagai Suku Adat Kajang, yang terdiri dari

dua bagian wilayah tradisional, yang disebut Ilalang Embaya dan

Ipantarang Embaya . Istilahllalang danIpantarang mempunyai arti dalam

dan luar, kata emba dapat diartikan sebagai bagian dari kekuasaan.

Secara lokal, ilalangembaya dapat didefinisikan sebagai wilayah yang

dikuasai olehAmmatoa . Di sisi lain,IpantarangEmbaya merupakan daerah

di luar kekuasaanAmmatoa .2

Masyarakat Kajang yang termasuk dalam masyarakat Kajang adat

Ammatoa adalah mereka yang tinggal di dalam Kawasan adat Ammatoa

yang berada di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Sulawesi Selatan. Desa Tana Toa terdiri dari sembilan dusun, tersisa tujuh

2Yusuf Akib,Potret manusia Kajang , (Makassar: Pustaka Refleksi, 2003) h.16
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dusun yang masih terikat aturan Adat seperti larangan menggunakan

listrik dan lain-lain, diantaranya yaitu dusun Sobbu, Benteng, Pangi,

Bongkina, Tombolo, Luraya dan Balambina, sedangkan dua dusun lainnya

yaitu dusun Balagana dan Jannaya telah mendapat izin dari Ammatoa

untuk menggunakan listrik, membangun rumah batu, menggunakan

kendaraan roda dua maupun roda empat dan alat-alat modern lainnya,

dengan alasan kedua dusun tersebut digunakan sebagai pusat aktivitas

desa, seperti pembangunan kantor desa, puskesmas, pasar, sekolah,

masjid dan lain sebagainya yang membutuhkan alat-alat modern. Desa

Tana Toa terbagi dalam dua kawasan yaitu: Kawasan Luar (dusun Balanga

dan dusun Jannaya) dan Kawasan Dalam (dusun Sobbu, Pangi, Bongkina,

Tombolo, Benteng, Luraya dan Balambina).3

Desa Tana Toa merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah

utara wilayah Kecamatan Kajang dengan luas wilayah 729 km2 . Desa

Tana Toa adalah desa dengan wilayah paling luas di Kecamatan Kajang.

Pada tahun 1984-1987 luas wilayahnya 37.50 km, dan sesudah pemekaran

desa tahun 1987 sampai sekarang menjadi 19.50 km sebagian besar

wilayahnya terdiri atas kawasan hutan adat, ladang (800.50 ha) dan sawah

(200 ha) dengan variasi ketinggian antara 150-500 M di atas permukaan

laut.

Menurut data penduduk desa Tana Toa tahun 2016, jumlah

penduduk 4.107 jiwa, 960 KK yang terdiri atas laki-laki 1.920 jiwa, dan

perempuan berjumlah 2.187 jiwa yang tersebar dalam Sembilan dusun.

Dari 2.187 jiwa penduduk Desa Tana Toa hanya ada 1.257 jiwa yang

3Arsip kantor Desa Tana Toa mengenai data kependudukan di Desa Tana Toa,
tahun 2013.
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secara aktual bekerja. Presentase pekerjaan tertinggi adalah petani

dengan jumlah 90,5% dan presentase pekerjaan terendah adalah pegawai

negeri sipil yang hanya berada pada 1,4% dari jumlah keseluruhan

penduduk. Sisanya ada yang berprofesi sebagai wiraswasta dan pegawai

swasta.4

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, maka dapat

disimpulakan bahwa masyarakat di Desa Tana Toa sebagai besar memiliki

tingkat pendidikan yang rendah, yaitu hanya sampai pada tingkat

pendidikan Sekolah Dasar (SD). Hal ini disebabkan karena Sekolah Dasar

yang berada di Desa Tana Toa hanya ada satu dan untuk melanjutkan

pendidikan pada jenjang selanjutnya harus melewati beberapa desa lagi.

Desa Tana Toa merupakan salah satu desa yang berada di

Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah

tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini

terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67

km² dan berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa (berdasarkan sensus

penduduk 2010). Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 kecamatan, 24

kelurahan, serta 123 desa.

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi

empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng –

Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten

Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi

Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak memberikan

nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas

4Arsip kantor Desa Tana Toa mengenai data kependudukan di Desa Tana Toa
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wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km2 dengan jarak tempuh dari

Kota Makassar sekitar 153 Km.5

Desa Tanah Toa adalah salah satu desa di kabupaten Bulukumba

Kecamatan Kajang yang memiliki hutan lindung dengan luas hutan Borong:

331 km2. Desa Tana Toa memiliki tiga jenis hutan (borong) sebagai

berikut:

a. Hutan keramat (borong karama' ).

Hutan keramat ini adalah kekayaan budaya, masuk ke dalamnya

sangat tidak diizinkan. Menurutpasang (tabu/kasipalli ) untuk memotong

dan mengambil kayu bakar atau sesuatu di hutan.Borong karama’ hanya

terbuka untuk Ammatoa dan masyarakat adat bila ada upacara adat,

misalnya untuk penahbisan atau pelantikan Ammatoa , dan upacara

Pa’nganroang . Dikatakan bahwa ketika orang asing memasuki zona ini, dia

biasanya tidak bisa meninggalkannya. Bahkan jika mereka bisa pergi,

orang tersebut akan meninggal. Hal yang sama berlaku untuk hewan

seperti anjing, ketika mereka bisa pergi ke luar, anjing itu tidak bisa lagi

menggonggong.

b. Hutan penyangga/perbatasan (borong battasayya ).

Hutan ini merupakan zona kedua dari Borong Karama ’. Antara

Borong Karama’ dan Borong Battasayya ada jalan yang digunakan

Ammatoa dan penduduk setempat untuk memasukiBorong Karama’ saat

upacara adat diadakan. DiBorong Battasaya , baik diTana Kamase-masea

danTana kuasayya diperbolehkan mengammbil kayu dari dalamborong

dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya harus mendapatkan izin oleh

5Bulukumbakab.go.id. https://www.bulukumbakab.go.id/pages/profil (31 Maret
2017).
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Ammatoa .

c. Hutan rakyat (borong Luarayya ).

Ini adalah hutan biasa, tidak dibebani oleh hak milik. Hutan ini

terletak di sekitar kebun masyarakat adat Kajang dengan luas sekitar 100

hektar. Dari hutan ini, penduduk asli Kajang mampu memenuhi kebutuhan

kayunya dengan ketentuan yang sama seperti untuk penebangan di

Borong Batasayya . Oleh karena itu, bagi penduduk asli Kajang, mereka

selalu memelihara dan melestarikan adat istiadat, menghormati hukum

adat, baik yang berasal dariPasang maupun perkataanAmmatoa sebagai

penguasa tertinggi di wilayah adat Kajang.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Histori

Merupakan suatu metode yang mencoba mencari suatu fakta yang

terjadi di masyarakat khususnya mengenai “Kalompoang Buhung Tunu

Keke pada masyarakat Kajang dalam Ammatoa” pendekatan ini

menghadirkan rangkaian peristiwa yang diungkap oleh orang-orang

sebagai subjek kajian tertentu, pendekatan histori ini mengajak seseorang

untuk melangkah ke dalam keadaan yang sebenarnya dengan mengamati

suatu peristiwa.

2. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi ini diperlukan untuk mengenali persepsi

warga sebagai objek penelitian.pemikiran Hasan Shadily yang mencatat

bahwa pendekatan sosiologi adalah penedekatan yang menitik beratkan

pada tatanan kehidupan dengan warga negara dan mengkaji ikatan antara

manusia yang menentukan kehidupannya.

3. Pendekatan Agama
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Pendekatan agama adalah perumusan teori-teori pendidikan yang

bersumber dan berlandasan dengan ajaran islam. didalamnya berisi

keyakinan, nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai

sumber untuk menentukan sutua tujuan sampai jelas.

4. Pendekatan Antropologi

Pendekatan Antropologi adalah suatu cabang dari bentuk besar

ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan tata cara

kehidupan serta proses perjalanan manusia itu sendiri.

A. Langkah-langkah Penelitian

1. Heuristik

Kata heuristik berasal dari bahasa yunani “heuriskein ”, yang berarti

“menciptakan”, yang awalnya ditemui oleh Moustakas ketika

menggambarkan proses pengembangan pengetahuan yang mendalam

untuk penciptaan hak cipta. pentingnya sebuah pengalaman, bahkan

ketika heuristik berfungsi sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi

penelitian kualitatif, mengekstrak sumber fakta, dan memfasilitasi bukti

sejarah, fase ini dikenal sebagai heuristik, yang dikenal sebagai langkah

pertama dalam penulisan sebuah cerita.6

2. Kritik Sumber

Mengevaluasi dan menelah bahan sumber tersebut dari sumber

nilai realitas atau kebenaran, sesi ini disebut kritik sumber yang

merupakan langkah yang sangat berguna, sehingga sering dikatakan

bahwa semua proses prosedur sejarah disebut kritik sejarah.

3. Interpretasi

6Mudjiah, dan Rahardjo, “Studi Heuristik Dalam Penelitian Kualitatif,” Repositori
UIN Malang, (2018): h.3.
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Interpretasi adalah cara bagi peneliti sejarawan untuk menelusuri

sumber data yang telah diperoleh dari pemahaman sejarah, sumber

sejarah dalam bentuk tertulis.

4. Historiografi

Historiografi merupakan metode penyusunan atau pelaporan

penelitian sejarah dengan cara merangkai fakta menjadi cerita sejarah

berdasarkan data yang dianalisis. dalam historiografi peneliti menuliskan

hasil deskripsi dan interpretasi fakta sejarah dalam bentuk analisis naratif

deskriptif yang menarik, logis dan bertanggung jawab.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi yang

terkait dengan teori-teori yang dianggap terkait dengan objek penelitian,

kemudian digunakan untuk memperoleh kesimpulan umum tentang

“Kalompong Buhung Tunu Keke Pada Masyarakat Kajang Dalam

Ammatoa”.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil dari catatan penelitian, yang dimana baik berupa

fakta maupun angka. sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari

mana data tersebut diperoleh. dalam penelitian inipun akan dilakukan di

Kalompoang Buhung Tunu Keke pada masyarakat Kajang dalam

Ammatoa. dimana penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer atau data utama adalah data yang berasal dari sumber
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primer atau sumber pertama di lapangan7 dalam penelitian ini sumber

utama adalah pemangku adat yaituAmma.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang telah dikumpulkan oleh

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan oleh pengguna layanan.data

sekunder yaitu data yang tidak hanya dikumpulkan untuk tujuan penelitian

tertentu saja.8

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara

mengamati dan mencatat. dalam hal ini, observasi diartikan sebagai

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang

diteliti. dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan pencatatan dengan

cara turun langsung kelapangan untuk melihat dan menggamati langsung

Kalompoang Buhung Tunu Keke pada masyarakat Kajang dalam

Ammatoa.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah salah satu proses cara memperoleh

informasi untuk kepentingan peneliti dengan cara tatap muka, tanya jawab

antara pewawancara dengan yang diwawancarai, dimana pewawancara

dan yang diwawancarai terlibat dalam hubungan sosial yang relatif lama.

7Burhan Bungin,metode penelitiansocial :format-format kuantitatifdan kualitatif
untuk
studiiisosiologi,iikebijakaniipublic,iikomunikasiiimanajemeniidaniipemasaran ,ii(Jakarta:Ke
ncana,2013),h. 128

8Nur Achmad Budi Yulianto, dkk,metodologi penelitian Bisnis, (Malang: Polinema
Press,2016),h. 37-38.
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dengan melakukan wawancara, peneliti hanya menyiapkan beberapa

pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian. guna untuk mendapatkan

informasi tentang Kalompong Kalompoang Buhung Tunu Keke pada

masyarakat Kajang dalam Ammatoa.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini yaitu metode yang digunakan peneliti

untuk memperoleh informasi dari sumber atau dokumen yang tertulis.

dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan alat elektronik seperti

kamera foto dan juga menggunakan hasil catatan wawancara untuk

menunjang kelengkapan data.

F. Instrument penelitian

Salah satu penelitian kualitatif adalah penelitian bertindak sebagai

instrumen sekaligus pengumpulan data. alat selain manusia seperti:

kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lainya juga

dapat digunakan, tetapi terbatas pada alat pendukung yang mendukung

sebagai alat sentral.

Oleh karena itu kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah

mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan, baik

manusia maupun non manusia. instrumen penelitian yaitu alat yang

dibutuhkan atau yang digunakan oleh peneliti saat proses pengumpulan

data.

Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi peneliti

membutuhkan alat sebagai instrumen utama. ada dua jenis alat

pendukung yang umumnya digunakan yaitu:

1. Panduan 30 pedoman wawancara terperinci ini adalah artikel

singkat yang berisi daftar informasi yang perlu
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dikumpulkan.pertanyaan umumnya bersifat umum dan

membutuhkan jawaban yang panjang,bukan jawaban ya atau tidak.

2. Perekam peneliti dapat menggunakan alat perekam seperti

perekam kaset,ponsel,kamera, foto, dan video untuk semua orang.

perekam dapat digunakan ketika peneliti mengalami kesulitan

merekam hasilwawancara.9

G. Metode Pengolahan Data

1. Induktif

Induktif yaitu metode penelitian yang berpikir dari yang

khusus ke yang umum dan menggamati terlebih dahulu sebelum

menggambil keputusan.

2. Perbandingan

Perbandingan yaitu penelitian yang membandingkan pendapat atau

informasi lain yang diperoleh untuk menarik kesimpulan.

9Thalha Alhamid dan Budur Anufia, Instrument Pengumpulan DataResume,
(Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN),2019),h. 5.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Suku Adat Kajang

Mitos asal usul masyarakat Kajang umumnya menganut mitos

penciptaan manusia pertama. Berdasarkan mitos yang berkembang dan

disebarkan oleh masyarakat adat Kajang bahwa orang pertama di Kajang

adalah orang yang diutus dari surga atas kehendakTuri'e A'rana (Tuhan

Yang Maha Kuasa). Manusia pertama disebut Tomanurung , yang

merupakan awal dari keberadaan umat manusia.

Turunnya To-manurung mengikuti perintah Turi’e A'rana atau

Kehendak Yang Lebih Tinggi.To-Manurung turun ke bumi menunggangi

burung Koajang yang menjadi cikal bakal manusia. Hingga saat ini

keturunan mereka telah tersebar di permukaan bumi, dan nama burung

Koajang ini kemudian dijadikan nama Suku mereka yaitu Kajang.1

Menurut Syamsuddin, dalamTulisannya ia mengklaim bahwa mitos

manusia pertama di Kajang memiliki beberapa versi, yaitu;2Versi pertama;

bahwaTuri'e A'ra'na memerintahkan Batara Guru untuk melihat situasi di

bumi. Sekembalinya, di mana Batara Guru menyarankan bahwa harus ada

orang di bumi untuk hidup. Atas kehendak Turi’e A’ra’na , seseorang

bernama To Manurung diutus ke bumi dengan menunggangi seekor

burung berkepala dua bernama Koajang. Kata ini asal dari nama Kajang

seperti yang dikenal saat ini.

1Ramli Palammai, Sejarah Eksistensi Ada' Lima Karaeng Tallua di Kajang ,
(Bulukumba: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 2012), h. 6

2Syamsuddin, Masyarakat Toani Tolotang danPatuntung di Sulawesi Selatan
(studi perbandingan tentang kepercayaan), (Jakarta: Departemen Agama RI, 1983), h. 70
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Versi kedua; Orang pertama atauTo Manurung yang diutus ke bumi

adalah Batara Guru. Dari pernikahan Batara Guru dengan seorang putri dari

kerajaan pertiwi, lahirlah tiga orang anak, yaitu Batara Latu, Sawerigading

dan Jabeng.

Versi ketiga; yang mengatakan bahwa seorang pria dan seorang

wanita berstatus suami istri (Tamparang Daeng Maloang atau Mado Putta

Parang dan Puanbinanga) tinggal di sebuah tempat bernamaTombolo .

Mereka tidak memiliki anak, dan sang istri pada suatu saat mengalami hal-

hal aneh yang biasanya tidak ditemui oleh pasangan ini. Pasangan ini

memiliki kebiasaan mengisi tempayan hingga penuh di malam hari.

Mereka menemukan tempayan kosong setiap pagi selama berhari-

hari. Suatu malam sang suami sedang melihat tempayani mereka yang

penuh dengan air, yang mengejutkan ketika Mado Putta Parang melihat

seorang gadis cantik sedang mandi di dekat tempayang. Dia kemudian

menangkap gadis itu dan menjadikannya istrinya dan melihat hasil

pernikahannya dengan gadis itu sebagaiTo Manurung dan menamainya

Daeng Ri Langi . Kemudian, sebagai hasil dari pernikahan ini, tiga putra

lahir. Ketiga putra ini kemudian menjadi raja yaitu Raja Kajang, Raja

Laikang dan Raja Lembangan.3

Berdasarkan ketiga versi di atas, versi pertama dari cerita

menunjukkan bahwa baik To Manurung maupun Ammatoa Marioolo

dianggap sebagai manusia pertama. Kemudian versi cerita kedua dengan

konsep manusia pertama sebagaiTo Manurung , kemudian versi ketiga

3Syamsuddin, Masyarakat Toani Tolotang danPatuntung di Sulawesi Selatan
(studi perbandingan tentang kepercayaan), (Jakarta: Departemen Agama RI, 1983), h. 76
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cerita denganTo Manurung , tanpa menampilkan konsep manusia pertama

danAmmatoa .

Mitos lain yang muncul di daerah itu adalah bahwaTomanurung

atau To' manurung atau Kamase-Maseya kemudian mendiami hutan

rakyat Tana-Towa, di mana kawasan hutan yang semula ditempati mereka

pada waktu itu hanyalah sebagian dari sembulan tanah (tombolo ) yang

berluas satu jengkal (sejangkala ) yang dikelilingi air atau laut. Sembulan

tersebut kemudian menyebar seiring dengan perkembangan zaman dan

perkembangan masyarakat yang berada di atasnya.

Dalam mitos masyarakat ada Kajang, tempat dimana orang

pertama kali muncul disebut "positanaya " atau pusat tanah. Oleh karena

itu, diyakini bahwa tempat ini merupakan tempat tinggal atau

pa’rasangang manusia pertama dan terletak di bagian barat pusat

kawasan tradisional Kajang, yaitu Benteng (desa) dan tempat ini disebut

pa'rasagang iraja (kediaman bagian barat).4

Sumber lain mengklaim bahwa tak lama setelah kedatangan tu’

manurung ini menghilang (assajang ) diBottonglangi atau menghilang ke

langit. Sebelum menghilang, ia melahirkan lima orang anak, yang terdiri

dari 4 (empat) perempuan dan 1 (satu) laki-laki. Kelima bersaudara itu

adalah Dalonjo ri Balagana, Dangempa riTunu, Damangungsalam ri

Balambina, Dakodo ri Sobbu dan Tumutung atauBohe Tutoa ri Benteng .

Ada pula berbagai sumber yang mengaitkan hilangnya (Sajang )To

Manurunga ri Benteng dengan kata Sajang ini, yang kemudian

mengingatkan perubahan fenomena asal kata tersebut menjadi Kajang.

Yang lain mengasosiasikan kata Kajang dengan nama perahu.

4Yusuf Akib,Potret manusia Kajang , (Makassar: Pustaka Refleksi, 2003), h. 30
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Karena pada saat itu diyakini bahwa nenek moyang orang Kajang

memiliki roh laut. Namun sejauh ini, sisa-sisa pengalaman melaut mereka

masih terlihat, terutama bagi para nelayan tradisional yang berdomisili di

wilayah pesisir Kajang umumnya (tu pabbiring tamparanga ), seperti di

Desa Mallelang. Beberapa informan juga mengatakan bahwa kata Kajang

berasal dari nama burung atauKoajang .Kojang ini digunakantu’manurung

ketika datang ke tanah Kajang5

Selain itu, Usop menyatakan dalamTulisannya bahwa pada mulanya

desa tempat mereka tinggal pada waktu itu hanya sebagian dari tanah,

atau tombolo (tempurung) dengan permukaan hanya satu bentang

(sejangkala ), dikelilingi oleh perairan atau laut yang sangat luas. kemudian

berkembang seiring dengan evolusi waktu dan evolusi masyarakat yang

tinggal di sana. Penampakan orang pertama disebut Positana atau pusat

tanah.

Oleh karena itu, diasumsikan bahwa tempat ini adalah tempat

tinggal atau pa’rasangan orang pertama, dan benteng (desa) disebut

pa’rasangan iraja (kediaman bagian barat). Lebih lanjut ia menemukan

bahwa bagi masyarakat adat Kajang kepercayaan terhadapTomanurung

diterima sebagai kenyataan. Mereka percaya dia adalah Ammatoa

pertama (mariolo ) pertamari butta Kajang atau manusia pertama yang

diciptakan olehTuri'e A'ra'na di bumi. Setelah mereka,Ammatoa pertama

kembali ke kayangan dengan prosessajang (menghilang) di tempat yang

disebutPa’rasangan Ilau di Hutan Karanjang.6

5Pawennari, Hijjang. Dkk, Pasang ri Kajang, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan
Hutan Kawasan Adat Ammatoa Di Kabupaten Bulukumba . (Makassar: Masagena Pres,
2007), h. 43

6Usop, Pasang ri Kajang, Kajian Sistem Nilai Masyarakat Ammatoa. Agama dan
Realitas Sosial (Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Unhas, 1985), h. 70
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Berkaitan dengan itu, Turi'e A'ra'na kemudian menciptakan

pendampingAmmatoa (seperti dalam kasus kisah Nabi Adam dan Hawa

menurut keyakinan Islam) yang disebut Anrongta . Amma (ayah) dan

Anrong (ibu) kemudian menjadi cikal bakal umat manusia. Oleh karena itu,

mereka percaya bahwaTo-Manurung sebagaiAmmatoa (Kepala Tinggi

Adat Kajang) adalah yang pertama mengikuti semua ajaran yang

dibawanya, yaituPasang. Hari ini, ajaran ini adalah panduan mereka dalam

kehidupan sehari-hari.7

Demi menjaga kelestarian dan stabilitas Suku Adat Kajang,

Ammatoa diangkat ke sebagai bapak yang dituakan dan sekaligus wakil

Turi'e A'ra'na di dunia (ri bokona lino ). Orang-orang di zona tradisional

Kajang percaya bahwaAmmatoa memilikipannggamaseang battu ri Turi'e

A'ra'na (Rahmat Tuhan Yang Mahakuasa), sehingga Ammatoa dapat

berkomunikasi secara langsung denganTuri'e A'ra'na dalam kedua kasus,

permohonan doa serta berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan

tanggung jawab Ammatoa . Dalam kasus seperti itu, Ammatoa akan

menjadi orang yang menerima perintah dari Turi'e A’rana untuk

menjadikan orang-orangnya murid.8

Menurut Yusuf Akib, pada saat itu dahulu kala, ketika dunia belum

terlalu banyak dihuni oleh manusia dan namaAmmatoa , yang ada pada

waktu itu, dikenal dengan kataSanro atausanro lohe atau dukun.Sanro

tidak hanya didengar sebagai dukun yang bisa menyembuhkan orang sakit,

tetapi juga sebagai tokoh dalam upacara keagamaan atauPangnganroang ,

7Usop, Pasang ri Kajang, Kajian Sistem Nilai Masyarakat Ammatoa. Agama dan
Realitas Sosial (Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Unhas, 1985), h. 70

8Yusuf Akib,Ammatoa (Komunitas berbaju hitam ), (Makassar: Penerbit pustaka
Refleksi, 2008), h. 52
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dan pemimpin kelompok. Dalam perkembangannya, dengan

bertambahnya jumlah orang dan tuntutan zaman, kataAmmatoa menjadi

populer. Secara harfiahAmmatoa berarti bapak, dantoa berarti orang tua.

JadiAmmatoa adalah seorang seoang bapak yang dituakan karena

ia memiliki visi yang luas dan banyak kecerdasan serta keterampilan

pengambilan keputusan. Selain itu, ada peluangAmmatoa , terutama di

muka berbagai peristiwa yang terjadi dan menjangkau orang-orang dan

butta (bangsa) Kajang. Dengan demikianAmmatoa memiliki kemuliaan

sendiri (labbiriya ) diantara rakyatnya karena niturungi panngellai

(terinspirasi/ diwahyukan). PekerjaanAmmatoa yang lain adalah sebagai

mediator, seseorang yang menjadi perantara antaraTuri’e A’ra’na , dengan

pesan-pesan mulia yang mampu menciptakan keseimbangan antara alam,

manusia dan semua makhluk hidup di alam semesta ini.9

Masyarakat Kajang mempunyai ciri khas yakni mengenakan

pakaian hitam. Arti warna hitam menurut pemuka adat melambangkan

kebersahajaan. Pentingnya kebersahajaan ini dapat dilihat tidak hanya

dalam pakaian tetapi juga di rumah orang-orang yang tinggal di daerah

tersebut.

Hasil observasi menunjukkan tidak ada satu pun rumah di kawasan

itu yang berdinding tembok, semuanya berdinding papan dan beratap

rumbia, kecuali rumah Ammatoa yang berdinding bambu. Kita tidak

menemukan di daerah ini sebuah rumah yang bentuknya sama dengan

yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka semua sama,

mulai dari bentuk, ukuran dan warna.

Masyarakat Kajang menggunakan bahasa Makassar Konjo sebagai

9Yusuf Akib,Ammatoa (Komunitas berbaju hitam ), h. 54
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bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, akan sulit menemukan orang yang

berbahasa Indonesia di daerah tersebut.Pada umumnya sebagian besar

penduduk belum pernah mengenyam pendidikan formal, meskipun dalam

beberapa tahun terakhir telah dibuka sekolah tepat sebelum pintu masuk

ke daerah tersebut.

Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani,

tukang kayu dan penenun. Kegiatan ini juga dilakukan hanya untuk

memenuhi kebutuhan hidup, tanpa ada kecenderungan untuk mencari

sesuatu di luar kebutuhannya. Nilai kesederhanaan atau kesederhanaan

inilah yang membuat masyarakat adat Kajang identik dengan istilah

“Tallasa kamase-masea” atau hidup sederhana.

“Tallasa kamase-masea” adalah prinsip masyarakat adat Kajang. Ia

dipegang teguh oleh warganya, meskipun mereka sadar bahwa mereka

dapat hidup lebih kaya karena potensi sumber daya alam yang

mendukungnya. Hampir semua masyarakat adat yang masih ada di

Indonesia secara keseluruhan juga memiliki struktur kelembagaan dan

adat istiadatnya masing-masing. Tidak terkecuali masyarakat adat Kajang.

Mereka memiliki struktur kelembagaan yang secara logika sulit

diciptakan bagi orang-orang yang tidak berpendidikan. Yang lebih

mengesankan adalah bahwa setiap orang yang masuk dalam struktur dan

mendapat tempat di lembaga reguler memenuhi amanatnya dengan

integritas dan konsistensi. Mereka memahami arti tugas dan tanggung

jawab, meskipun mereka tidak pernah menerima pelajaran formal. Satu-

satunya hal yang mengajari mereka adalah kedudukan dan nilai-nilai

mereka yang tinggi.

B. Sejarah Singkat Kalompoang Buhung Tunu Keke
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Awal mula mata air yang berada pada Kalompoang BuhungTunu

Keke ditemukan oleh Bohe Sallang yang merupakan seorang Ammatoa

pertama di tanah adat Kajang, mata air ini mengalir lalu digalikan tanah

oleh seseorang yang bernama Brutu Sading yang merupakan Bohe’ di

tanah adat Kajang.untuk menjadikan galian tanah tersebut sebagai sumur

yang mempunyai kedalaman dua meter yang berada pada kawasan

Ammatoa Kajang.10

Kalompoang BuhungTunu Keke diberi nama tersebut dikarenakan

waktu pengerjaannya menggunakan cara dengan digali. Sumur Seiring

berjalannya waktu, masyarakat setempat dilarang untuk menggali atau

menambah kedalam sumur tersebut. Konon katanya, telah ada pesan dari

Amma untuk tidak menggali atau menambah kedalaman sumur tersebut

jika terlalu dalam umunya akan dapat menyebabkan gempa karenakan

dapat merusak bumi.

Hal tersebut bisa terjadi karena derasnya debit mata air dan mata

air yang berada di Kalompoang BuhungTunu Keke telah menjadi sumber

mata air di kawasan Ammatoa dan mengaliri dibeberapa desa yang

berada di kecamatan Kajang misalnya desa Possi Tanah dan desa

Lolisang Raowa.11

Masyarakat Kajang jugameyakini bahwa menambah kedalam

sumur tersebut telah menjadi pantangan/pamali bagi masyarakat

setempat karena tanah merupakan Ibu kandung sendiri, dengan alasan

itulah mereka tidak menambah kedalam sumur tersebut. Maksud dari hal

10Ammatoa (80 tahun), Pemangku Adat Suku Kajang,wawancara, Desa Tana Toa
Kab. Bulukumba, 4 April 2022

11Ammatoa (80 tahun), Pemangku Adat Suku Kajang,wawancara, Desa Tana Toa
Kab. Bulukumba
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tersebut, manusia tidak dapat menggali tanah yang melebihi kedalaman

kubur manusia itu sendiri karena kedalaman kubur dalam Agama Islam

ialah sedalam dua meter. Jika melebih dari dua meter, masyarakat

Kajangmeyakini bahwa Ibu kandung kita sendiri akan marah saat ajal

menjemputnya.12

Kalompoang BuhungTunu Keke diberi nama tersebut dikarenakan

pada saat pengerjaannya menggunakan cara dengan digali. Menurut

masyarakat setempat, BuhungTunu Keke mempunyai begitu banyak

fungsi, diantaranya ialah digunakan untuk mandi maupun mencuci. Selain

itu, BuhungTunu Keke juga dipergunakan atau difungsikan oleh Ammatoa

(Pemangku Adat) sebagai tempat untuk mensucikan diri. Mensucikan diri

disini dimaksudkan pada saat ingin merayakan lebaran. Alasan mengapa

Ammatoa mensucikan diri di Buhung Tunu Keke tersebut di karenakan:

Ammatoa ketika diwawancarai mengatakan bahwa

Injo ere buhungnga andrenatentu suci bagi tau pantarangga
mingka menurutku nakke suci nasaba mata erena injo buhungnga
andre na battu ri tanah mingka injo mata erea battu ri pokok kajuara
injo mataereea alingkah sarro taruusi manna musim kemarau.

Terjemahan:
Menurut Ammatoa air sumur tersebut belum tentu suci bagi orang
luar Kajang tetapi menurut Amma suci dikarenakan mata air dari
sumur tersebut menggalir bukan mata air dari tanah melainkan
sumber mata air Buhung Tunu Keke ini dari pohon Beringin mata air
yang selalu menggalir deras walaupun musim kemarau13

Air dari BuhungTunu Keke juga dipercaya masyarakat setempat

mempunyai banyak manfaat, misalnya untuk menyembuhkan luka,

12Yusuf (37 tahun), Masyarakat Suku Kajang, wawancara, Desa Tana Toa Kab.
Bulukumba, 7 April 2022

13Ammatoa (80 tahun), Pemangku Adat Suku Kajang, Wawancara , Desa Tanah
Toa Kab.Bulukumba
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menyembuhkan penyakit selagi orang tersebut bisa dan percaya akan hal

tersebut.14

Di masyarakat pada umumnya masing-masing memiliki sumur di

rumah masing-masing yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air

keluarganya. Hal ini jauh berbeda dengan penggunaan sumur pada

masyarakat suku Kajang. Masyarakat suku Kajang tidak boleh membuat

sumur di rumah masing-masing.15 Sumur yang ada pada masyarakat

hanya ada satu, sehingga sumur yang ada tersebut selalu ramai.

Menurut Ammatoa, sumur yang ada dalam masyakat Kajang tidak

hanya digunakan untuk mengambil air ataupun mencuci, tapi juga sebagai

wadah bagi masyarakat untuk berkumpul dan berbagi informasi. Sumur

bagi masyarakat Kajang merupakan tempat yang sangat sakral. Sumur

menjadi salah satu tempat untuk mempererat silaturahim mereka.16

Setiap sore, Masyarakat suku Kajang dalam biasa menghabiskan

waktu dengan bercengkrama dengan masyarakat sekitar atau mengambil

air di sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penduduk setempat

menggantungkan kebutuhan airnya pada mata air atau sumur. Satu mata

air diperuntukkan bagi seluruh warga Kajang dalam BuhungTunukeke,

misalnya, yang menjadi tempat mencuci, mandi, dan minum bagi ratusan

orang Dusun Benteng.

Tidak adanya sarana komunikasi jarak jauh seperti handphone

14Ammatoa (80 tahun), Pemangku Adat Suku Kajang,wawancara, Desa Tana Toa
Kab. Bulukumba, 4 April 2022

15Ammatoa (80 tahun), Pemangku Adat Suku Kajang,wawancara, Desa Tana Toa
Kab. Bulukumba, 4 April 2022

16Ammatoa (80 tahun), Pemangku Adat Suku Kajang,wawancara, Desa Tana Toa
Kab. Bulukumba
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mengakibatkan masyarakat suku Kajang memanfaatkan sumur sebagai

tempat interaksi mereka. Mereka lebih banyak berkomunikasi di sumur

tersebut.

Begitupun jika ada informasi penting yang ingin diumumkan pada

masyarakat, sumur lah tempat penyebaran informasi tersebut. Mereka

bertemu di sumur saat mengambil air ataupun mencuci kemudian berbagi

informasi dan informasi tersebut disebarkan lagi pada masing-masing

kerabat ataupun tetangga mereka, sehingga informasi tersebut dapat

diketahui oleh masyarakat suku Kajang.17

Masyarakat suku Kajang mengantungkan kebutuhan air mereka

hanya pada satu sumur, sehingga sumur inilah menjadi salah satu tempat

berkumpulnya masyarakat suku Kajang. Fenomena tersebut menjadikan

sumur menjadi aset vital masyarakat karena sebagai wadah berkumpulnya

masyarakat tiap pagi/sore selain untuk pemenuhan kebutuhan air seperti

untuk minum, mandi, dan mencuci, sumur juga menjadi media masyarakat

untuk saling bertukar informasi, bercengkrama, dan bahkan membagikan

informasi penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat suku Kajang.

C. Mitos-mitos pada BuhungTunu Keke

Kearifan lokal ataulocal wisdom berasal dari nilai budaya (tradisi,

adat istiadat, sistem kemasyarakatan) yang diciptakan oleh individu

maupun kelompok berdasarkan pertimbangan lingkungan dan

kepercayaan masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya menghasilkan sebuah

nilai kearifan lokal yang berwujud nyata (tangible ) dan yang tak berwujud

(intangible ).

17Ismail (29 tahun), Masyarakat Suku Kajang, wawancara, Desa Tana Toa Kab.
Bulukumba
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Nilai kearifan itulah yang kemudian secara terus-menerus

dijalankan dan mampu bertahan hingga sekarang. Kearifan lokal dianggap

oleh masyarakat setempat sebagai pemikiran arif bijaksana yang sifatnya

setempat pula, tapi diharapkan mempunyai pengaruh positif ke daerah

lainnya sebagai salah-satu bentuk solusi terhadap permasalahan-

permasalahan yang timbul akibat pengaruh dari pemikiran global.18

Suku Kajang percaya pasang yang di dalamnya memuat nilai dan

adat istiadat yang meliputi perbuatan yang mereka kerjakan.Perbuatan

tersebut terdiri darisiri’ (malu),kasipali (pantangan), dan kesenian. Adat

istiadat yang mereka junjung antara lain nilai kejujuran yang merupakan

nilai utama ajaran pasang; nilai sabar (sa’bara ) yang harus dimiliki oleh

seluruh Suku Kajang, terutama para pendidik; nilai konsekuen yang

merupakan nilai ketegasan yang harus dimiliki oleh pemimpin adat; nilai

tenggang rasa yang dianggap sebagai nilai positif dan berharga bagi

kehidupan mereka.

Mereka juga percaya pada Siri’ yang merupakan sejumlah

perbuatan yang akan menimbulkan rasa malu dan hukuman berat kepada

Suku Kajang yang melakukannya. Beberapa perbuatan itu adalah larangan

bagi perempuan berduaan dengan laki-laki yang bukan anggota

keluarganya. Mereka juga percaya pada Kasipalli yang merupakan

larangan berat yang hukumannya akan jauh lebih berat dibandingkanSiri’

apabila dilakukan oleh mereka.19

18Pawitro, Prinsip-Prinsip ‘Kearifan Lokal’ Dan Kemandirian ‘Berhuni’ pada
Arsitektur Rumah Tinggal ‘Suku Sasak’ Di Lombok Barat . (Surakarta: Simposium Nasional
RAPI X FT UMS, 2011), h. 17

19Putoa Gading (60 tahun), Masyarakat Suku Kajang,wawancara, Desa Tana Toa
Kab. Bulukumba, 4 April 2022
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Beberapa perbuatan yang dikategorikan dalam Kasipalli adalah

menggunakan nama-nama Nabi, Malaikat, dan Tuhan, berpakaian selain

hitam dan putih, pantangan bagi janda untuk menggunakan pakaian

selama Empat puluh hari dan banyak bicara sejak kematian suaminya,

pantangan mengubah bentuk asli rumah, pantangan menggunakan

kendaraan bermotor dan hal-hal lain yang bersifat berlebihan.

Suku Kajang percaya pada Pasang ri Kajang dalam pencapaian

tujuan penataan ruang melalui pengaturan ruang, pelaksanaan dan

pembinaan, serta pengendalian pemanfaatan ruang dimana seluruh

kalimat dan simbol-simbol yang termuat di dalamnya memerlukan

interpretasi budaya yang baik.

Pasang ri Kajang merupakan sumber hukum untuk mengatur segala

aspek kehidupan masyarakat adat Ammatoa di Kajang yang berhubungan

dengan interaksi kepada Tuhan (Turi’ A’ra’na ), interaksi sesama manusia

serta interaksi antara manusia dan alam. Hal ini tercermin dalam

kehidupan sehari-hari mulai dari sistem sosial, religi, budaya dan

lingkungan yang dijadikan landasan untuk mewujudkan prinsip

tallasakamase-masea (hidup sederhana).20

Simbol-simbol yang ada selalu berkaitan dengan kearifan lokal

untuk mengelola lingkungan atau ruang oleh setiap individu dari Suku

Kajang. Mereka percaya bahwa mereka diciptakan untuk saling

menghargai antarsesama sekaligus antar masyarakat yang hidup di

tempat berlainan. Bagi mereka, adalah sebuah pantangan besar.

Diantara kearifan lokal tersebut, terdapat begitu banyak mitos-mitos

20Asyrafunnisa, Andi Tenri Abeng,Peran Pasang Ri Kajang Dalam Kebudayaan
Masyarakat Kajang, Kabupaten Bulukumba (Studi Etnografi) . (Makassar: Jurnal
Ecosystem, 2019), h.7
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yang dipercaya oleh masyarakat adat Kajang, tak terkecuali mitos yang

dipercaya yang berkaitan dengan objek penelitian penulis, yakni

BuhungTunu Keke.

Salah satu mitos yang dipercaya ialah, diberinya nama lain oleh

masyarakat luar dengan sebutan sumur jodoh, karena sumur tersebut

merupakan sumur umum dan menjadi tempat bertemunya beberapa orang

dari berbagai kalangan usia, pada sumur tersebut. Karena hal itulah

mengapa Buhung Tunu Keke diberi nama sumur ketemu jodoh.

Namun penamaan tersebut bukan berarti dari awal tujuan adanya

sumur tersebut untuk ketemu jodoh, namun karena sumur tersebut

bersifat umum dan banyaknya masyarakat yang datang mandi maka besar

potensi seseorang untuk bertemu dengan jodohnya. Apabila ada

masyarakat yang mempunyai niat untuk ketemu dengan jodohnya, maka

orang tersebut akan datang lebih awal dibanding dengan orang lain pada

malam Jum’at atau hari Jum’at dinihari/subuh untuk mandi pada sumur

tersebut.21

Namun menurut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat

yang bernama Yusuf, narasumber mempunyai perspektif tersendiri

tentang jodoh:22

“jodoh itu bukan hanya tentang pernikahan, jodoh itu semua yang
berkaitan dengan aspek kehidupan. Contohnya dalam hal segi
pekerjaan,kalau kita tidak berjodoh dengan pekerjaan tersebut maka
kita tidak bakalan dapat pekerjaan tersebut.

Uraian wawancara diatas menunjukkan bahwasanya masyarakat

Kajang Dalam masih berpegang teguh pada kepercayaan-kepercayaan

21Ismail (29 tahun), Masyarakat Suku Kajang, wawancara, Desa Tana Toa Kab.
Bulukumba, , 4 April 2022

22Ismail (29 tahun), Masyarakat Suku Kajang, wawancara, Desa Tana Toa Kab.
Bulukumba
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lokal yang telah lama dianut sejak zaman leluhur dan masih terjaga

sampai sekarang tanpa mengesampingkan kepercayaan yaang diajarkan

dalam agama islam.

Adapun mitos yang dipercaya masyarakat setempat dan menjadi

salah satu alasan untuk berkunjung dan mengambil air di BuhungTunu

Keke ialah mitos tentang untuk keselamatan atau menolak malapetaka,

dan untuk pelaris bagi seorang pedagang.23

Bilamana ada orang yang mempunyai usaha atau jika ada

pemerintah, juga biasanya datang ke sumur tersebut dengan tujuan untuk

berniat agar apa yang menjadi rencana baik dari orang tersebut bisa

tercapai setelah datang dari sumur tersebut.

Dan bila keinginan dari orang yang datang berniat di BuhungTunu

keke telah tercapai, maka orang tersebut akan kembali lagi ke

BuhungTunu keke untuk melepaskan niatnya atau masyarakat setempat

memberi nama dengan palappasa nia’. Dan apabila orang yang telah

datang berniat dan niatnya telah tercapai namun tidak kembali lagi ke

BuhungTunu keke untukappalappas nia’, masyarakat setempat percaya

bahwa orang tersebut akan jatuh sakit atau biasa dikatakan dengan

kombengang.

Kombengang yaitu sakit demam. Untuk mengobati sakit tersebut,

obat yang bisa menyembukannya ialah air dariBuhungTunu keke sendiri.

Dalam proses pengambilan air tersebut, warga dilarang menggunakan

botol maupun jergen, namun tempat yang diperbolehkan digunakan ialah

Boda-boda (Potongan Bambu) lalu harus ditutup dengan daun jambu,

23Ismail (29 tahun), Masyarakat Suku Kajang, wawancara, Desa Tana Toa Kab.
Bulukumba.
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namun tidak diperbolehkan untuk membawanya pulang kerumah orang

yang berobat namun dibawa ke depan rumah Amma karena hal tersebut

bermakna agar penyakit yang diderita oleh orang kombengang bisa

langsung sembuh pada saat masih di depan rumah Amma dan penyakit

yang diderita oleh orang kombengang tidak mengikutinya lagi sampai

kerumahnya24

Pada saat didepan rumah Amma lah air tersebut bisadi minum atau

menjadi air wudhu (je’ne ) dan air sisanya juga tidak diperbolehkan lagi

untuk dibawa pulang apabila orang yang berobat belum meletakkan

sesajian. Orang tersebut diwajibkan untuk meletakkan sesajian (seperti

beras kuning, pinang, pisang dan daun sirih).25

Beras kuning dipercayai bahwa semua yang berhubungan dengan

kebutuhan hidup akan terjamin apabila membawanya ke sumur tersebut.

Pinang dipercayai sebagai alat agar semua yang diinginkan bisa terwujud

karena pinang merupakan buah yang sangat disakralkan oleh nenek

moyang. Daun sirih bermakna sebagai semua yang direncanakan

kedepannya akan terwujud sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Pisang mengandung makna konotasi dimana pada saat mendatangi

sumur tersebut kemudian membawa pisang maka semua proses demi

prosesnya tidak ada kendala.26

Orang yang dianjurkan untuk meletakkan sesajian dan mengambil

24 Putoa Gading (60 tahun), Masyarakat Suku Kajang,wawancara, Desa Tana Toa
Kab. Bulukumba

25 Ammatoa (80 tahun), Pemangku Adat Suku Kajang,wawancara, Desa Tana Toa
Kab. Bulukumba

26Putoa Gading (60 tahun), Masyarakat Suku Kajang,wawancara, Desa Tana Toa
Kab. Bulukumba
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air tersebut ialah keluarga atau keluarga dari orang yang sakit. Jadi bisa

dikatakan bahwa orang sehat yang dianjurkan untuk melaksanakan ritual

tersebut, dan orang yang berobat disuruh menunggu di rumahnya

Amma.27

Tradisi yang biasa masyarakat Kajang dalam lakukan diBuhung

Tunu Keke ini yakni acara makan-makan atau biasa disebut tradisi

Assaukang RiTunu Keke. Tradisi Assaukang Ri Tunu Keke wajib

dilaksanakan oleh masyarakat Kajang dalam apabila telah melakukan

suatu acara pesta dan diwajibkan untuk keBuhung Tunu Keke tersebut

dengan membawa sesajian berupa makan-makanan untuk disantap

bersama di Buhung Tunu Keke tersebut.

Didalam tradisi ini, ada pula yang disebutAppanaung yang dimana

pada tradisi ini dibuatkan berupa wadah yang sebuthalasuji/anja-anja. Di

halasuji/anja-anja inilah menjadi wadah atau tempat untuk meletakkan

makanan tersebut. Halasuji/anja-anja ini terbuat dari anyaman bambu

yang dimana didalam wadah ini diletakkan makanan berupa pisang, telur

ayam, songkolo (nasi ketan kelapa), Pisang dipercayai mengandung

makna konotasi dimana pada saat mendatangi sumur tersebut kemudian

membawa pisang maka semua proses demi prosesnya tidak ada kendala.

Telur ayam melambangkan kelahiran dan dari bentuknya yang

bermakna dunia dalam menjalani kehidupan.Songkolo mewakili sifat yang

kokoh dan utuh. Jika dilempar tetap utuh dan seperti itulah kita dalam

kehidupan masyarakat. lalu diletakkan di BuhungTunu Keke ini.

Masyarakat setempat percaya, apabila TradisiAssaukang danappanaung

27Ammatoa (80 tahun), Pemangku Adat Suku Kajang,wawancara, Desa Tana Toa
Kab. Bulukumba
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tidak dilakukan oleh masyarakat Kajang, maka orang tersebut akan jatuh

sakit.28

“Walaupun dalam pelaksanaan tradisi Assaukangmembutuhkan
banyak uang, akan tetapi tradisi tersebut tidak bisa ditinggalkan.
Tradisi Assaukang merupakan tradisi yang sulit dilepaskan karena
sudah mendarah daging pada masyarakat Kajang Dalam dan
menjadi ajang silaturahmi bagi kami para masyarakat adat Kajang.” 29

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa walaupun

salah satu tradisi yang ada membutuhkan dana atau uang dalam

pelaksanaannya, masyarakat Kajang Dalam masih melaksanakan tradisi

tersebut, karena mereka sudah tidak bisa meninggalkan tradisi tersebut

yang merupakan tradisi yang telah mereka rawat dari zaman nenek

moyang mereka hingga saat ini.

Pendapat di atas juga menunjukkan bahwa pada pelaksanaan

tradisi Assaukang terdapat nilai-nilai solidaritas pada masyarakat

didalamnya. Terjalinnya silaturahmi dalam penyelenggaraan tradisi dapat

mengikat rasa solidaritas masyarakat yang merasa memiliki kepentingan

bersama. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki berbagai

aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap masyarakat pendukunya. Aturan-

aturan tersebut muncul kemudian berkembang secara turun-temurun

dengan peranan untuk melestarikan ketertiban hidup dalam masyarakat.

Tradisi adat Assaukang merupakan tradisi yang melekatkan sebuah

indentitas dan citra khas masyarakat Kajang. Tradisi ini telah berlangsung

sejak dahulu pada masyarakat Kajang. Masyarakat Kajang dalam tetap

mempertahankan tradisi adat ini, bahkan sampai menggelar pergelaran

28Ammatoa (80 tahun), Pemangku Adat Suku Kajang,wawancara, Desa Tana Toa
Kab. Bulukumba

29Yusuf (37 tahun), Masyarakat Suku Kajang, wawancara, Desa Tana Toa Kab.
Bulukumba
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pesta adatAssaukang dengan semarak dan meriah.

Hal tersebut menandakan bahwa makna dalam mempertahankan

tradisi adat ini bagi masyarakat Kajang, yaitu menjunjung tinggi tradisi

adatAssaukang yang merupakanlocal genius masyarakat Kajang yang

mampu bertahan dari pengaruh yang ada disekitarnya. Ini merupakan

suatu bentuk kebudayaan yang merupakan manifestasi kepribadian yang

pada hakikatnya adalah manifestasi kehidupan masyarakat itu sendiri dan

proses perkembangannya.

Dengan demikian, tradisi adat ini mampu mempertahankan

keorisinilan bentuk prosesi ritualnya dikarenakan mencitrakan suatu

manifestasi kepribadian dalam bentuk pergelaran tradisi adat yang

dilaksanakan masyarakat Kajang Luar yang berada pada zaman yang

serba terbuka dalam segala akses yang penuh tantangan. Makna lain

dalam mempertahankan tradisi adat ini bagi masyarakat Kajang, yaitu

memelihara dan menjaga nilai-nilai kabajikan yang termuat di dalamnya,

yakni bekerja sama atau bergotong-royong, silaturahmi, dan menjalin

hubungan komunikasi yang baik (antarsesama masyarakat dan pemangku

adat).

Nilai-nilai yang terkandung tersebut telah menjadi kearifan lokal,

sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahyudi, bahwa kearifan lokal

merupakan tata aturan tidak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang

meliputi aspek kehidupan, berupa tata aturan yang menyangkut hubungan

antarsesama manusia. Misalnya, dalam interaksi sosial, baik

antarindividual maupun antarkelompok yang berkaitan dengan hiararki

dalam pemerintahan dan adat.30

30Wahyudi, Agung, Implementasi Sekolah Berbasis Kearifan Lokal di SD Negeri
Sendangsari Pajangan,Skripsi , (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014)
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Kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos pada Buhung Tunu

Keke yang telah ada sejak zaman dahulu masih sangat dipercaya sampai

sekarang, dan tidak pernah mengubah mitos-mitos yang telah ada.

D. Pandangan Masyarakat terhadap BuhungTunu Keke

Semua budaya-budayayang ditinggalkan oleh leluhur tentunya

masih dijaga dan masing-masing mempunyai nilai-nilai dan norma-norma

yang terkandung didalamnya. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik

yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat.

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila mempunyai kegunaan,

kebenaran, kebaikan, keindahan dan religiositas. Sedangkan norma

merupakan ketentuan yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan

yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai.

Pada penyelenggaran tradisi terdapat berbagai macam nilai yang

terkandung didalamnya, begitu pula pada tradisi yang dilaksanakan pada

Buhung Tunu Keke, yakni antara lain sebagai berikut:31

1. Nilai Teori

Manusia menentukan dengan objektif identitas benda-benda

atau kejadian-kejadian, maka dalam prosesnya hingga menjadi

pengatuhan, manusia mengenal adanya teori yang menjadi konsep

dalam proses penilaian atas alam sekitar.

2. Nilai Ekonomi.

Manusia ber maksud menggunakan benda-benda atau

kejadian-kejadian, maka ada proses penilaian ekonomi atau

31Sayrif beddu, dkk, “Eksplorasi Kearifan Budaya Lokal sebagai Landasan
Perumusan Tatanan Prumahan dan Pemukiman Msayarakat Makassar”, Laporan Hasil
Penelitian (Makassar: Staf Pengajar Jurusan Arsitektur UNHAS, 2014), h. 8
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kegunaan, yakni dengan logika efesiensi untuk memperbesar

kesenangan hidup. Kombinasi antara nilai teori dan nilai ekonomi

yang senantiasa maju disebut aspek progresif dari kebudayaan.

3. Nilai Agama

Manusia menilai suatu rahasia yang menakjubkan dan

kebesaran yang menggetarkan dimana didalamnya ada konsep

kekudusan dan ketakziman kepada yang mahagaib, maka agama

mengenal nilai agama.

4. Nilai Solidaritas

Tetapi ketika hubungan itu menjelma menjadi cinta,

persahabatan dan simpati sesama manusia, menghargai orang lain,

dan merasakan kepuasaan ketika membantu mereka maka

manusia mengenal nilai solidaritas.

Empat nilai budaya tersebut merupakan kristalisasi dari berbagai

macam nilai kehidupan, yang selanjutnya menentukan konfigurasi

kepribadian dan norma etik individu maupun masyarakat.

Buhung Tunu Keke telah ada di kawasan Kajang dalam selama

berpuluh-puluh tahun lamanya. Selama ini, sumur tersebut telah banyak

digunakan oleh masyarakat setempat, entah sebagai sumber mata air

utama bagi mereka, sebagai objek ritual atau upacara adat maupun

sebagai objek dari mitos-mitos yang telah lama dipercaya oleh

masyarakat setempat dan sekitarnya.

Yusufberpandangan mengenai sumur tersebut bahwasanya sumur

tersebut telah banyak memberikan hal-hal positif bagi mereka dan

BuhungTunu Keke merupakan sumur terbesar yang berada dalam
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kawasan Kajang dalam.Yusuf pun berpadangan terkait kebisaan-

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pada sumur tersebut dalam

segi adat dan islam, bahwasanya kebiasaan tersebut telah ada pada masa

nenek moyang mereka, yang dahulunya menganut kepercayaanPatuntung

yakni keyaninan masyarakat Kajang dalam sebelum datangnya agama

islam yang dibawa oleh Dato ri Tiro, dan hal tersebut tidak lah

bertentangan aqidah-aqidah atau ajaran yang telah diatur dalam agama

Islam.32

Salah satu masyarakat Kajang dalam bernama Mail juga

berpandangan tentang pelestarian budaya-budaya yang ada pada

Kawasan Suku Kajangbahwa:
“Adat Kajang bukan persoalan gengsi yang dipertahankan pada
zaman modernisasi atau zaman sekarang, misalnya pandangan
masyarakat luar terhadap tradisi-tradisi Adat Suku Kajang yang
masih terjaga sampai sekarang, namun hal itu terjadi karena
masyarakat Suku Kajang meyakini semua itu mempunyai
hubungadengan akhiratnya, contohnya jangan menggali tanah yang
melebihi galian kuburan karena jika digali lebih dari itu maka Ibu
kandung kita sendiri yang akan marah. Artinya, kita disuruh
memelihara bumi beserta dengan isinya” 33

Masyarakat Kajang begitu mentaati norma adat istiadat yang

mereka percayai dari para leluhurnya, seperti dalam pelaksanaan adat

Assaukang mereka akan berlomba-lomba mempersiapkan apa yang akan

mereka bawa dalam acara adat tersebut. Yusuf berpandangan bahwa:
“Saya sebagai orang Kajang sudah terbiasa dengan aturan-aturan
yang berlaku disini, contohnya saya wajib melaksanakan adat
Assaukang, jika saya tidak melaksanakan adat yang telah dipercaya
leluhur kami, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan.” 34

32Yusuf (37 tahun), Masyarakat Suku Kajang, wawancara, Desa Tana Toa Kab.
Bulukumba

33Ismail (29 tahun), Masyarakat Suku Kajang, wawancara, Desa Tana Toa Kab.
Bulukumba

34Yusuf (37 tahun), Masyarakat Suku Kajang, wawancara, Desa Tana Toa Kab.
Bulukumba
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Dari kutipan wawancara di atas terlihat bahwa masyarakat Kajang

sangat menaati norma-norma yang berlaku di desa mereka. Mereka

percaya bahwa melanggar aturan yang leluhur mereka percaya akan

mendapatkan sanksi yang tak mereka inginkan. Pelaksanaan tradisi adat

ini dilandasi dengan kesanggupan menggelarnya.

Di sinilah tampak sangat jelas bahwa tradisi ini merupakan budaya

yang memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan masyarakat Kajang.

Dengan demikian, peranan lokal genius atau basic personality dalam

kehidupan kebudayaan sangat penting, karena menentukan sifat dan

bentuk kebudayaan masyarakat. Jadi, sikap aktif dan positif terhadap

pelaksanaan tradisi adat Assaukang terlihat sangat krusial bagi

kehidupaan masyarakat Kajang.

Menurut Putoa Gading, aspek lingkungan oleh Pasang ri Kajang

menekankan adanya hubungan kehidupan manusia dengan alam

lingkungannya. Ungkapan Pasang ri Kajang yang menunjukkan hal itu

adalah:
“Jagai linoa lollong bonena kammayyatompa siagang rupatau

siagang boronga”

Artinya:
Jaga dunia beserta isinya begitupula langit serta manusia dan hutan
Terhadap alam lingkungan disebut dalam Pasang ri Kajang sebagai
bagian kehidupan manusia.Jagai yang berarti pelihara, dimaksudkan
untuk memelihara hubungan harmonis antara alam lingkungan
dalam hal ini hutan dengan manusia.35

Ajaran Pasang itu dianggap kehendak dari yang Maha Berkehendak

yang disampaikan dengan lisan dan tidak boleh ditulis, yang diturunkan

pada Ammatoa I, kemudian diteruskan ke Ammatoa penerus dan

35Putoa Gading (60 tahun), Masyarakat Suku Kajang,wawancara, Desa Tana Toa
Kab. Bulukumba
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dianggap sebagai sumber nilai yang mengatur kehidupan dunia dalam

perjalanan menuju khidupan kemudian. Pasang ini dianggap sebagai

sumber hukum (adat) lingkungan keammatoaan, yang paling dasar.

Pasang tidak boleh diubah atau ada yang berusaha mengubahnya.

Larangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melestarikan, baik

Ammatoa, lingkungan, dan budaya. Ammatoa adalah pemimpin

kepercayaan patuntung yang dianut oleh masyarakat Tanah Toa, Kajang.

Ammatoa ini bertugas membimbing masyarakatnya agar berperilaku layak

dan benar.

Sebagaimana aspek-aspek kehidupan lainnya, Suku Kajang amat

berpegang pada pasang sebagai sumber dari tata tertib kehidupan mereka.

Konteks penataan ruang yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan

fisik (penataan pola perkampungan dan perumahan), melainkan juga

aspek manusia yang juga menjadi faktor berpengaruh terhadap ruang.

Suku Kajang percaya pada Pasang ri Kajang dalam pencapaian

tujuan penataan ruang melalui pengaturan ruang, pelaksanaan dan

pembinaan, serta pengendalian pemanfaatan ruang dimana seluruh

kalimat dan simbol-simbol yang termuat di dalamnya memerlukan

interpretasi budaya yang baik.

Simbol-simbol yang ada selalu berkaitan dengan kearifan lokal

untuk mengelola lingkungan atau ruang oleh setiap individu dari Suku

Kajang. Di dalam pasang, Suku Kajang mensejajarkan diri dengan

lingkungan dan alam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ammatoa “Bila

kamu merusak hutan, sama artinya kamu merusak dirimu sendiri”.

Sebagai masyarakat yang hidup di Tana Toa yang merupakan tanah

kebersahajaan, Suku Kajang harus menjunjung tinggi tata cara pergaulan



64

yang sopan dan santun.36

Tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tidak lepas

dari nilai- nilai yang telah dibangun oleh masyarakat yang bersangkutan

terhadap suatu budaya. Nilai tersebut merupakan konsep yang hidup

dalam pikiran sebagian besar suatu masyarakat yang dianggap bernilai,

berharga dan penting dalam hidup.

Masih terpeliharanya kebudayaan dan tempat-tempat sakral yang

berada pada kawasan adat suku Kajang merupakan salah satu daya tarik

tersendiri bagi masyarakat luas dan diharapkan kedepannya tetap terjaga

dan terpelihara segala aspek yang memiliki hubungan dengan suku adat

Kajang.

36Daniel, Kehidupan Sosial Suku Kajang Yang Menjadi Eksistensi Dari Kemajuan
Kabupaten Bulukumba,Jurnal Fakultas Ilmu Sosial UNM, (2019): h. 7
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Awal mula mata air yang berada pada Kalompoang Buhung Tunu

Keke ditemukan oleh Bohe Sallang yang merupakan seorang

Ammatoa pertama di tanah adat Kajang, mata air ini mengalir lalu

digalikan tanah oleh seseorang yang bernama Brutu Saji untuk

menjadikan galian tanah tersebut sebagai sumur yang mempunyai

kedalaman dua meter yang berada pada kawasan Ammatoa Kajang.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat dilarang untuk

menggali atau menambah kedalam sumur tersebut.

2. Mitos yang percaya ialah: pertama, diberinya nama lain oleh

masyarakat luar dengan sebutan sumur jodoh, karena sumur

tersebut merupakan sumur umum dan menjadi tempat bertemunya

beberapa orang berbagai kalangan usia, pada sumur tersebut.

Kedua, salah satu alasan untuk berkunjung dan mengambil air di

Buhung Tunu Keke ialah mitos tentang untuk keselamatan atau

menolak malapetaka, dan untuk pelaris bagi seorang pedagang.

Ketiga, biasanya orang yang datang ke sumur tersebut dengan

tujuan untuk berniat agar apa yang menjadi rencana baik dari orang

tersebut bisa tercapai setelah datang dari sumur tersebut. Dan bila

keinginan dari orang yang datang berniat di Buhung Tunu keke telah

tercapai, maka orang tersebut akan kembali lagi ke Buhung Tunu

keke untuk melepaskan niatnya atau masyarakat setempat

memberi nama denganpalappasa nia’. Namun apabila orang yang
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telah datang berniat dan niatnya telah tercapai namun tidak kembali

lagi ke Buhung Tunu keke untuk appalappas nia’, masyarakat

setempat percaya bahwa orang tersebut akan jatuh sakit atau biasa

dikatakan dengan kombengang. Keempat, Tradisi Assaukang Ri

Tunu Keke yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Kajang dalam

apabila telah melakukan suatu acara pesta. Masyarakat setempat

percaya, apabila TradisiAssaukang danappanaung tidak dilakukan

oleh maka masyarakat Kajang, maka orang tersebut akan jatuh

sakit

3. Yusuf berpandangan mengenai sumur tersebut bahwasanya sumur

tersebut telah banyak memberikan hal-hal positif bagi mereka dan

Buhung Tunu Keke merupakan sumur terbesar yang berada dalam

kawasan Kajang dalam. Sedangkan Mail berpandangan, Adat

Kajang bukan persoalan gengsi yang dipertahankan pada zaman

modernisasi atau zaman sekarang, misalnya pandangan

masyarakat luar terhadap tradisi-tradisi Adat Suku Kajang yang

masih terjaga sampai sekarang, namun hal itu terjadi karena

masyarakat Suku Kajang meyakini semua itu mempunyai hubungan

dengan akhiratnya, contohnya jangan menggali tanah yang melebihi

galian kuburan karena jika digali lebih dari itu maka Ibu kandung

kita sendiri yang akan marah. Artinya, kita disuruh memelihara bumi

beserta dengan isinya.

B. Implikasi Penelitian

1. Dalampelestarian budaya-budayadan tempat sakral di kawasan

adat Kajang ini,senantiasadilandasioleh prinsip hidup Tallasa

kamase-masea (kesederharaan) dan ajaran Pasang sebagai
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suatunilaiyang dipegangerat. Melestarikanhutan merupakanbagian

dari ajaranPasang , karenahutan memilikikekuatangaib yang dapat

menseiahterakan,sekaligus mendatangkanbencanamanakala tidak

dijagakelestariannya. Olehkarenaitu, peranan masyarakat

terhadappelestarian budaya dan tempat

sakral,akanmemegangperananpentinguntuk terus-

menerusmemelihara,mempertahankandan melestarikan budaya

dan tempat sakral. Bentuk upaya ini diharapkan

untukdilakukandalamrangkamengantarkanmereka untukhidup

sejahtera,bercukupan, bahkankaya dengan melalui

prinsipTallasakamnse-kamasea.

2. Bagi warga masyarakat adat Kajang yangberpegang

teguhpadaketentuan-ketentuanadatyang bersumber kepada

Pasang, yang menjadikan Ammatoa sebagai pemimpin informal

yang juga sebagaitokoh masyarakatyang memiliki kharisma, sudah

pastinya akan tetap melestarikan budaya dan tempat sakral yang

ada. Diharapkan pula Pemimipinformal(Pemerintah) juga

mendukung masyarakat Kajang dan lebih ikut andil dalam

melestarikan dan mempertahankan budaya yang telah ada sejak

jaman dahulu.

3. Masih terpeliharanya kebudayaan dan tempat-tempat sakral yang

berada pada kawasan adat suku Kajang merupakan salah satu

daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas dan diharapkan

kedepannya tetap terjaga dan terpelihara segala aspek yang

memiliki hubungan dengan suku adat Kajang.
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DATA INFORMAN

NO. NAMA UMUR KETERANGAN

1. Ammatoa 80 tahun Pemangku Adat

2. Yusuf 37 tahun Pemandu Wisata Budaya

3. Ismail 29 tahun Registrasi

4. Putoa gading 60 tahun Masyarakat Ammatoa
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LAMPIRAN

Foto 1: Wawancara dengan Yusuf (37 tahun), Masyarakat Suku Kajang,

pada tanggal 7 April 2022

Foto 2: Wawancara dengan Ismail (29 tahun), Masyarakat Suku Kajang,

pada tanggal 4 April 2022
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Foto 3: Wawancara dengan Putoa Gading, pada tanggal 14 Mei 2022
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