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KATA PENGANTAR 

 
حْمنِِِاللِِِبِسْمِِ حِيْمِِِالرَّ الرَّ  

ِوِ ِنســتعيــنه ِو ِنـحمده ِالعــالـمــين ِرب ِلله الـحمــد

نســـتـغـفرهِوِنعــوذِبـهِمنِنســتهديه،ِوِنتـــوبِإليهِوِ

شـرورِأنفسـناِوِسيــئاتِأعمالنا،ِمنِيهدىِاللِفلاِمضلِ

ِعلىِ ِالسـلام ِو ِوالصـلاة ِله، ِفلاِهادى ِيضلل ِمن ِو له

سيــدِالمرسلــينِمـحمدِعبــدِاللِوِرســولهِختــمِاللِبهِ

الرســالات،ِوِأكملِبديــنهِالشــرائعِوِأنـزلِعليهِكتـاباِ

ِت ِلـمـنِأرادِجعــله ِوِهدىِوِتبصــرة ِلكـلِشيــئ، بـيانا

ِوســلكِ ِاتبـعه ِمن ِيضــل ِلا ِالآخـرة، ِوســعادة الدنـــيا

ِأســـسهِ ِو ِقواعـده ِعلى ِوبنـى ِبـهـديه ِواهتــدى سبــيله

ِمن ِو ِوأصـحابه ِآلـه ِيومِ وعلى ِإلى ِبإحســان تـــبعهم

ِالدين.ِِِِ
 

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa mencurahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga rangkaian penelitian ini dapat 

dirampungkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan 

kepada Rasulullah Muhammad saw., yang menjadi panutan dan 

suri tauladan bagi segenap umatnya dalam menapaki kehidupan 

dunia dan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Ajaran Tomanurung merupakan ajaran yang masih diakui 

dan diyakini oleh masyarakat Enrekang di Sulawesi Selatan. 

Meskipun hampir seratus persen penduduk Enrekang di Sulawesi 

Selatan beragama Islam, akan tetapi masih banyak terpengaruh 

oleh ajaran-ajaran yang diwarisi dari nenek moyang mereka pada 

masa lampau.  
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Salah satu ajaran dari nenek moyang mereka adalah ajaran 

Tomanurung Puang Palipada. Ajaran-ajaran dari nenek moyang 

masyarakat Enrekang, Tomanurung Puang Palipada tersebut 

diimplementsikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

setempat sampai hari ini. Implementasi ajaran Tomanurung 

Puang Palipada tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

Kabupaten Enrekang. 

Melalui karya ini diharapkan dapat memberikan implikasi 

positif bagi perluasan wawasan dalam bidang budaya, khususnya 

sejarah mengenai ajaran Tomanurung Puang Palipada Enrekang. 

Meskipun fokus area penelitian ini dibatasi hanya pada wilayah 

Kabupaten Enrekang, namun nilai-nilai ajaran Tomanurung 

diharapkan dapat menjadi pengaruh positif bagi sosial budaya 

Sulawesi Selatan sebab ajaran Tomanurung Puang Palipada 

mengajarkan hal-hal positif dari segi akhlak dan moral. 

Sebagai sebuah karya, tentu saja masih banyak kelemahan 

dan kekurangan. Dengan demikian, saran dan kritikan yang 

konstruktif dibutuhkan dan diapresiasi setinggi-tingginya sebagai 

sebuah tradisi ilmiah. 

Akhirnya, kepada Allah jualah saya serahkan seluruh 

kerja keras saya. Semoga bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin! 

 

Makassar, 15 Agustus 2019 

Penulis, 

 

 

Dr. Andi Ibrahim, S.Ag., SS., M.Pd. 
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i  KATA PENGANTAR  ِحمْنِ  االلهِ  بِسْمحِيْمِ  الرالر ـديه وبنـى على قواعـده و أســـسه وعلى آلـه الآخـرة، لا يضــل من اتبـعه وســلك سبــيله واهتــدى بـهالشــرائع و أنـزل عليه كتـابا جعــله تبـيانا لكـل شيــئ، و هدى و تبصــرة لـمـن أراد الدنـــيا وســعادة السـلام على سيــد المرسلــين مـحمد عبــد االله و رســوله ختــم ااالله به الرســالات، و أكمل بديــنه شـرور أنفسـنا و سيــئات أعمالنا، من يهدى االله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له، والصـلاة و الـحمــد الله رب العــالـمــين نـحمده و نســتعيــنه و نســتهديه، و نتـــوب إليه و نســـتـغـفره و نعــوذ بـه من     تـــبعهم بإحســان إلى يوم الدين.     من وأصـحابه و
Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa mencurahan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga rangkaian penelitian ini dapat dirampungkan. Salawat dan 

salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw., yang 

menjadi panutan dan suri tauladan bagi segenap umatnya dalam menapaki 

kehidupan dunia dan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Ajaran Tomanurung merupakan ajaran yang masih diakui dan diyakini 

oleh masyarakat Enrekang di Sulawesi Selatan. Meskipun hampir seratus persen 

penduduk Enrekang di Sulawesi Selatan beragama Islam, akan tetapi masih 

banyak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang diwarisi dari nenek moyang mereka 

pada masa lampau.  

Salah satu ajaran dari nenek moyang mereka adalah ajaran Tomanurung 

Puang Palipada. Ajaran-ajaran dari nenek moyang masyarakat Enrekang, 

Tomanurung Puang Palipada tersebut diimplementsikan dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat setempat sampai hari ini. Implementasi ajaran Tomanurung 

Puang Palipada tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Enrekang. 

Melalui karya ini diharapkan dapat memberikan implikasi positif bagi 

perluasan wawasan dalam bidang budaya, khususnya sejarah mengenai ajaran 



ii  
Tomanurung Puang Palipada Enrekang. Meskipun fokus area penelitian ini 

dibatasi hanya pada wilayah Kabupaten Enrekang, namun nilai-nilai ajaran 

Tomanurung diharapkan dapat menjadi pengaruh positif bagi sosial budaya 

Sulawesi Selatan sebab ajaran Tomanurung Puang Palipada mengajarkan hal-hal 

positif dari segi akhlak dan moral. 

Sebagai sebuah karya, tentu saja masih banyak kelemahan dan 

kekurangan. Dengan demikian, saran dan kritikan yang konstruktif dibutuhkan 

dan diapresiasi setinggi-tingginya sebagai sebuah tradisi ilmiah. 

Akhirnya, kepada Allah jualah saya serahkan seluruh kerja keras saya. 

Semoga bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin! 
 
 
 

Makassar, 15 Agustus 2019 
Penulis, 

 
 
 

Dr. Andi Ibrahim, S.Ag., SS., M.Pd.  
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    1  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian Ajaran Tomanurung Puang Palipada tumbuh dan berkembang di masyarakat Enrekang dengan menjadi salah satu pedoman hidup dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat setempat. Ajaran tersebut Tomanurung tersebut memiliki kaitan dengan ajaran Tomanurung di wilayah lain di Sulawesi Selatan, sehingga preservasi informasi sangat penting dilakukan untuk menyelamatkan nilai informasi dari suatu ajaran atau karya, baik dari segi fisik maupun dari segi isinya. Preservasi informasi yang dimaksud adalah pelestarian informasi berkaitan dengan proses preservasi berdasarkan jenisnya pelestarian informasi yaitu lisan dan tulisan.1 Ajaran Tomanurung Puang Palipada sesuai dengan ajaran Islam sehingga ketika penyebaran agama Islam di Kabupaten Enrekang sangat mudah diterima oleh kalangan masyarakat dan Arung (raja/bangsawan).  Tomanurung Puang Palipada di dalam lontara Enrekang diketahui berasal dari Matahari dan istrinya yang bernama Embong Bulan2 dari negeri pratiwi/bumi kemudian menjadi pemimpin setelah terjadi transaksi kesediaan antara masyarakat yang meminta kesediaan Puang Palipada untuk menjadi pemimpin dan masyarakat yang hendak dipimpin setelah melalui proses pembicaraan dan syarat yang harus                                                            1Walter J. Ong. Orality and Literacy: the Technologizing the Word. (London: Routledge, 2012), h. 5 2 Syukur Abdullah. Lontarak Enrekang, h. 2 



2    dipenuhi oleh masyarakat ketika itu yang dikenal dengan ajaran Tomanurung Puang Palipada yang berisi antara pantangan dan pemali. Masyarakat Enrekang lebih dikenal dengan masyarakat Massemrempulu termasuk suku Bugis dengan menggunakan tiga bahasa yaitu bahasa Duri, bahasa Enrekang dan bahasa Maiwa. Adapun ajaran Tomanurung Puang Palipada ditulis dalam aksara lontara.3 Preservasi atau pelestarian informasi terjamin berdasarkan Undang-Undang no. 43 tahun 2007  pasal 1  menyatakan yang dimaksud dengan perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Lebih lanjut dinyatakan  bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa4. Pelestarian dalam hal ini meliputi pemeliharaan dan pengawetan koleksi perpustakaan dengan tujuan agar bahan pustaka senantiasa pada kondisi yang baik dan siap dimanfaatkan oleh pemustaka. Oleh karena itulah maka pustakawan harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan melestarikan koleksi perpustakaan. Hasil penelitian Nurhayati Djamas mengungkapkan bahwa pada sebagian besar pada daerah Sulawesi Selatan didiami oleh suku Bugis dan Makassar yang                                                            3Lontara, selain sebagai bentuk aksara asli Bugis dan Makassar, juga menjadi nama untuk naskah-naskah kuno yang meliputi segala macam tulisan dengan huruf Bugis-Makassar yang memuat hasil-hasil intelektual leluhur Bugis-Makassar berbentuk tulisan tangan atau dicetak. Lihat Andi Rasdiyanah, Latoa; Lontara Tanah Bone (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 59 4Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,” (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007), h. 68 



3    dalam segi agama pada umumnya adalah penganut agama Islam, tetapi proses pengislaman untuk sebagian masyarakat di daerah ini tidak disertai dengan pendalaman ajaran, baik pemahaman maupun praktik keagamaan.  Hal ini yang menyebabkan terpilah-pilahnya masyarakat ke dalam beberapa kategori dan kelompok keagamaan, mulai dari kelompok dengan pemahaman agama yang dangkal, yang boleh dikatakan sebagai pewaris kokoh tradisi dan kepercayaan asli nenek moyang sampai kepada kelompok agama Islam yang lebih “patuh”.5 Hasil penelitian yang serupa diungkapkan seorang antropolog Bugis-Makassar lulusan Universitas Indonesia, Jakarta, Mattulada bahwa masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Bugis dan Makassar, secara resmi menganut agama Islam dengan setia, akan tetapi pada inti kepercayaannya terdapat konsep-konsep kepercayaan lama, seperti kaum Tolotang, dengan konsep-konsep Dewa tertinggi yang disebut To Palanroe. Konsep-konsep kepercayaan ini merupakan sisa-sisa kepercayaan periode I La Galigo, zaman pemerintahan raja-raja Bugis-Makassar yang tertua.6                                                            5Lihat Nurhayati Djamas, “Varian Keagamaan Orang Bugis Makasar, Studi Kasus di Desa Timbuseng Kabupaten Gowa” dalam Sudjangi (Penyunting), Kajian Agama dan Masyarakat: 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990, (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Penelitian dan pengembangan Agama, 1993), h. 302.  6Lihat Mattulada, Latoa; Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), h. 59. Penganut Hindu Tolotang pada awalnya adalah penganut kepercayaan Bugis Kuno yang semula tinggal di wilayah Kerajaan Wajo.Pada awal abad ke-17 Kerajaan Wajo dikalahkan oleh Sultan Alauddin dari Kerajaan Gowa.Setelah dikuasai Kerajaan Gowa, terjadi upaya islamisasi, sehingga pada akhirnya raja Wajo yang bernama La Sangkuru Arung Mata, berhasil diislamkan. La Sangkuru Arung Mata kemudian mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat Wajo untuk masuk ke agama Islam. Sebagian besar penduduk Wajo mematuhi perintah raja, namun sebagian masyarakat yang tinggal di Wani tidak mau mengikuti perintah tersebut. Nasruddin, Budaya Bugis dan Agama Hindu Tolotang Di Kelurahan Amparita 



4    Ajaran Tomanurung merupakan ajaran yang masih diakui masyarakat Enrekang walaupun hampir 100% penduduknya beragama Islam. Sekalipun demikian, masyarakat Indonesia, masih banyak terpengaruh  oleh beragam keyakinan yang diwarisi dari nenek moyang. Hal ini seperti yang ditulis seorang atropolog dari Universitas California, Berkeley, Jill Forshee (1956-), berikut ini: 
While nearly 90 percent of Indonesians are Muslims, most practice their faith 
with a synthesis of former beliefs, including Hindu–Buddhism and native 
animism. A mystical quality imbues Indonesian Islam, and leaders still visit 
pre-Islamic spiritual sites for strength.7 (Meskipun orang Indonesia 90% muslim, tetapi masih sangat banyak yang mencampuradukkan peraktek keyakinan agama mereka dengan keyakinan yang sudah ada sebelum kedatangan Islam, termasuk di dalamnya ajaran Hindu, Budha, dan ajaran Animisme warisan nenek moyang mereka. Sifat mistik turut mempengaruhi orang Islam Indonesia, dan banyak tokoh masyarakat masih mengunjungi tempat-tempat spiritual pra-Islam untuk mendapatkan kekuatan)  Tomanurung merupakan pemimpin pada masa itu yang disegani dan diikuti serta kata-katanya menjadi hukum pada periode tersebut. Tomanurung juga adalah manusia biasa yang juga harus mengikuti ketetapan Allah swt. Manusia dinobatkan sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah/2:31:  ِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قاَلُواْ أتََجْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسكَ للِْمَلائَِكَةِ إِنَدُ فِيهَا وَإِذْ قاَلَ رب مَاء حُ بِحَ وَيَسْفِكُ الدي أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ وَنَحْنُ نُسَبسُ لَكَ قاَلَ إِنمْدِكَ وَنُـقَد Terjemahnya:  Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata:                                                                                                                                                                       kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Kajian Antropologi Budaya), dalam Al-

Kalam: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan dan Sainstek, Vol. VIII, No. 2, 2014. h. 278  7Jill Forshee, Culture and Customs of Indonesia (Cet. I; United States of America: Greenwood Press, 2006), h. 29.  



5    "apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"8 Implementasi ajaran Tomanurung Puang Palipada tumbuh dan berkembang selaras dengan ajaran Islam, sehingga perlu pelestarian nilai informasi yang dikandung dalam ajaran tersebut sehingga perlu kajian apakah tidak menyimpang dari nilai-nilai pendidikan Islam?  Nilai-nilai yang dimaksud adalah pendidikan Islam yang berkenaan dengan ajaran Tomanurung itu sendiri yang terdiri dari pantangan dan tabu atau pemali. Salah satu ajaran tersebut menyatakan, jangan engkau mengambil hak milik orang lain.  Dalam perspektif Bugis-Makassar, itu disebut dengan “minnau”atau “allukka”. Minnau atau alukka ini bagi masyarakat Bugis-Makassar merupakan sebuah pantangan dan pelakunya akan kena sanksi yang berat. Demikian pula dalam perspektif Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Sulawesi Selatan hal terseut merupakan larangan, “jangan mencuri”  karena mencuri dilarang agama dan termasuk dosa besar. Hal ini sesuai Firman Allah swt. dalam QS al-Maidah/5:38.  ارقَِةُ فَٱقارِقُ وَٱلسلا كَسَبَا بِمَا جَزَاءَ  دِيَـهُمَاأيَ طعَُواْ وَٱلس -Terjemahnya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.9                                                            8Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Ushul al      ٱللهِ وَٱللهُ عَزيِزٌ حَكِيم  منَ  نَكَٰ
Fiqh dan Intisari Ayat (Bandung: PT Sigma Iksamedia Arkanlima, 2009), h. 14.  9Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 165 



6     Dalam keseharian masyarakat Enrekang sangat menjunjung tinggi ajaran tersebut sehingga kelihatan dalam aktifitas mereka. Hampir tidak pernah ada kehilangan di wilayah yang menganut ajaran tersebut. Kalaupun ada yang hilang maka masyarakat setempat menyatakan pastilah orang dari luar yang melakukannya.  Preservasi memainkan peran yang penting dalam penumbuhan kekayaan intelektual dan pengembangan pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan, serta pengimplementasian ajaran Tomanurung yang sagat sarat dengan nilai-nilai moral. Ajaran Tomanurung Puang Palipada apabila ditinjau dari perspektif  Bugis-Makassar dan Islam  memiliki kaitan yang erat dan saling mendukung satu sama lain.  Sebagai contoh dari aspek moral dan akhlak sama-sama menekankan pentingnya kedua hal itu dalam menjalani kehidupan sosial masyarakat. Hal ini yang mendasari peneliti untuk mengkaji secara mendalam tentang bagaimana implementasi ajaran Tomanurung Puang Palipada dalam perspektif Bugis Makassar. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Fokus penelitian ini adalah implementasi ajaran Tomanurung Puang Palipada dalam perspektif Bugis-Makassar. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup preservasi  informasi yang menyangkut ajaran Tomanurung Puang Palipada yang berupa pantangan dan tabu/pemali. Ajaran yang dimaksud berupa pantangan ada enam, sedangkan tabu/pemali ada empat.10                                                            10Syukur Abdullah, Lontarak Enrekang, h. 4. 



7    Preservasi informasi mengenai ajaran Tomanurung Puang Palipada dilakukan dalam bentuk tercetak dan pelesarian ini dikaji di lingkungan kerajaan dan masyarakat di Kabupaten Enrekang.  
NO Fokus Penelitian Deskrpisi Penelitian 1 Im ajaran Tomanurung Puang Palipada dalam perspektif Bugis-Makassar Proses preservasi infromasi ajaran Tomanurung Puang Palipada  Implementasi preservasi informasi ajaran Tomanurung Puang Palipada Perspektif Bugis-Makassar tentang ajaran Tomanurung Puang Palipada  
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan  Tujuan penelitian ini dibagi pada dua bentuk tujuan, yaitu umum dan khusus. Secara umum peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ajaran Tomanurung Puang Palipada dalam Bugis-Makassar. Adapun tujuan khususnya adalah sebagai berikut:  a. Untuk mengindentifikasi proses preservasi informasi ajaran Tomanurung Puang Palipada pada masyarakat Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. 



8    b. Untuk menganalisis implementasi preservasi informasi ajaran Tomanurung Puang Palipada dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. c. Untuk mengidentifikasi perspektif Bugis-Makassar tentang ajaran Tomanurung Puang Palipada di masyarakat Sulawesi Selatan.  
2.   Kegunaan Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu: a. Kegunaan ilmiah Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan kontribusi ilmiah dalam  perkembangan ilmu pengetahuan (constribution of knowledge). Kontribusi ilmiah yang penting dan lebih utama berkaitan dengan ajaran Tomanurung dalam perspektif Bugis-Makassar  secara umum, serta pantangan dan tabu/pemali. Masyarakat  Enrekang, Sulawesi Selatan diharapkan tidak hanya menerima semua konsep keyakinan, ajaran, dan prinsip-prinsip hidup termasuk pantangan dan tabu/pemali sebagai satu warisan yang mutlak benar dan harus diikuti, tetapi hendaknya disertai dengan kesadaran akan makna dan hikmah di balik warisan tersebut. Pada saat yang lain, tidak menolak semua yang dianggap warisan leluhur termasuk pantangan dan tabu/pemali kecuali dengan pertimbangan ilmiah.   



9    b. Kegunaan praktis Hasil penelitian ini secara praktis dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan umat Islam khususnya untuk meningkatkan kesadaran beragama dan bermasyarakat berdasarkan pengetahuan tentang setiap warisan leluhur, dan wawasan keislaman yang holistik. Berdasarkan hasil penelitian ini, masyarakat Islam di Enrekang, Sulawesi Selatan diharapkan akan bertindak selektif dalam menerima bentuk-bentuk kearifan lokal terutama terhadap segala hal yang dianggap pantangan dan tabu/pemali dengan mempertimbangkan kaedah Islam. 
D. Metode Penelitian Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah) dengan mendatangi lokasi atau sumber data dan menemui orang perorang atau sekelompok orang dalam situasi non-formal. Metode penelitian yang dimaksud mencakup langkah-langkah sebagai berikut: 

       1. Observasi Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti secara langsung maupun tidak langsung, untuk memeroleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.11 Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.12 Observasi                                                            11Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 105.  12Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, h. 58. 



10    dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian. Hasil observasi dalam penelitian ini mengumpulkan beragam data mengenai pengakuan eksistensi, pengenalan, dan praktik ajaran Tomanurung Puang Palipada dalam masyarakat Kabupaten Enrekang.  Adapun objek observasi dalam penelitian ini adalah tempat Museum Daerah Kabupaten Enrekang dan enam rumah adat di Kabupaten Enrekang, yaitu: rumah adat Tapong, rumah adat Kaluppini, rumah adat Padalang, rumah adat Pasang, dan rumah adat Limbuang.   
              2. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak.13 Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee).14 Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk wawancara yang sifatnya mendalam dengan cara berinteraksi dengan situasi sosial dan dilakukan secara bertahap berdasarkan jadwal yang ditetapkan sendiri.15 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi atau data mengenai eksistensi ajaran Tomanurung Puang Palipada. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah: Ketua Adat Tapong, Ketua Adat Kaluppini, Ketua Adat Paladang, Ketua adat Pasang, Ketua Adat Pasang, dan Ketua Adat Limbuang.                                                            13Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 16; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135. 14Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 129. 15Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 130-131. 



11    3. Dokumentasi Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.16 Dokumen Ajaran Tomanurung Puang Palipada adalah buku atau tulisan yang ditemukan penulis terkait ajaran Tomanurung Puang Palipada di Kabupaten Enrekang.  
                                                            16Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 82. 



 12 BAB II 

TOMANURUNG 

A. Pengertian Tomanurung Tomanurung secara bahasa berarti to [orang] manurung [turun].1 Jadi, Tomanurung berarti orang yang turun. Tomanurung merupakan elemen urgen yang turut serta membentuk kekuatan nilai dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan.  Tomanurung ini dalam sejarah kedatangannya dikatakan muncul secara tiba-tiba menjelma dan hadir di tengah-tengah masyarakat, asal usulnya silsilahnya tidak diketahui. Biasaya disebut berasal dari langit atau tempat yang luar biasa (matahari, bulan dan lain-lain). Namun, Tomanurung juga mempunyai kemampuan atau kesaktian yang di atas kemampuan rata-rata manusia dan memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Sehingga,  Tomanurung dianggap sebagai manusia keturunan dewa yang berasal dari Botinglangi’ (Kahyangan) yang datang ke bumi. Kedatangan Tomanurung biasanya diawali dengan terjadinya zaman kekacauan atau zaman kegelapan, yaitu zaman dimana biasanya terjadi perang saudara yang berkepanjangan, keadaan masyarakat yang kacau dan berlakunya hukum rimba dimana yang kuat cenderung menindas yang lemah. Keadaan ini berlangsung selama bertahun-tahun yang dalam kitab Lontara di istilahkan zaman “sianre bale” yang artinya zaman dimana manusia itu laksana ikan di laut yang saling makan memakan.                                                            1Syamzan Syukur. Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII. (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009), h. 195. 



13    Di Sulawesi Selatan zaman “sianre bale” itu berlangsung sekitar pertengahan abad XV, yaitu dimulai sejak menghilangnya keturunan terakhir Sawerigading yang bernama La Tenritatta Pajung Masagalae. Sawerigading sendiri adalah seorang Tomanurung juga.2 Zaman “sianre bale” ini berlangsung selama tujuh generasi dan berakhir dengan datangnya Tomanurung di berbagai tempat di Sulawesi Selatan. Tomanurung inilah yang kemudian menata kehidupan masyarakat di daerah-daerah tempat kedatangannya yang kacau balau. Dengan demikian, secara konseptual Tomanurung adalah pembaharu atau penengah yang mampu mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat yang bertikai dengan ajaran yang dibawa.  
B. Sifat-Sifat Tomanurung a. Tomanurung tidak dikuburkan apabila meninggal dunia karena tubuhnya menghilang tinggal pakaian dan kerisnya. b. Tomanurung dapat dengan tiba-tiba tidak bisa dilihat sedang berada di dekat kita. c. Tomanurung mempunyai rasa kemanusiaan yang mendalam atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. d. Tomanurung cakap dan mempunyai wibawa memimpin dan membimbing masyarakat, sangat bijaksana, banyak mengajar rakyat bercocok tanam dan beternak.                                                            2 Syamzan Syukur. Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII. h. 196  



14    e. Tomanurung Luas Pengetahuannya, sholeh terbukti bimbingannya kepada masyarakat memuja dan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa.3 Karena Tomanurung memiliki sifat-sifat seperti di atas maka masyarakat Sulawesi Selatan merupakan Keturunan Tomanurung Wija Tau Deceng (Keturunan Orang Baik) dan untuk mengetahui mereka, di depan nama mereka disebut panggilan Puang, Datu, Karaeng, Maradia, Andi dan lain-lain oleh masyarakat Sulawesi Selatan. 
C. Cerita Lain tentang Tomanurung Menulis sejarah tentang Tomanurung sangatlah sulit disebabkan pembuktiannya kurang dan hanya merupakan cerita atau dongeng belaka, namun bangaimanapun untuk mengungkapkannya merupakan suatu langkah maju menuju penulisan sejarah Indonesia khususnya Sulawesi Selatan. Dalam penulisan sejarah, fakta-fakta dihimpun untuk diketahui, mengenang kembali untuk meneladani konsep-konsep sosial masyarakatnya , ekonomi dan bagaimana berpolitik. Proses politik merupakan awal dimulainya peradaban Bugis-Makassar. Konsep ini dapat dilihat dari fakta sejarah bahwa semua kerajaan atau sistem pemerintahan di Bugis dan Makassar terbangun dengan adanya perjanjian politik antara kelompok anang dalam wilayah pemukiman masing-masing (wanua) untuk mengangkat  Tomanurung sebagai pemimpin atau raja mereka. Seperti di Kerajaan Luwu, Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone, Kerajaan Soppeng, kerajaan Bacukiki                                                            3Anonim, Lontara Akkarungeng ri Bone, h. 3. Kopi lontara ini tersimpan juga di Arsip Nasional RI Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar, Rol 5 no. 8. 



15    menyakini bahwa founding fathers kerajaan adalah Tomanurung. Terlepas dari berbagai perspektif mengenai mitos Tomanurung, secara mendasar telah terjadi sebuah kontrak politik untuk membangun sebuah negara dengan sistem hukum, sistem sosial budaya yang disepakati bersama dan dipimpin oleh satu orang yang dianggap bisa atau mampu untuk mempersatukan dan menjaga mereka dari kondisi masyarakat yang makmur dan sejahtera.4 Tomanurung sebagai antropologi politik orang Bugis untuk membentuk sebuah negara, sebagai solusi dari kemajuan masyarakat pada saat itu, ketika masyarakat sangat terbelakang perkembangannya dari berbagai hal. Dalam Lontarak Akkarungeng ri Bone disebutkan sebagai berikut:  
aEK esauw wEtu riesauwea aEso siaeR bilea lEet 
ewroea. epwtoni tnea. riasEmis sips mkuw. naiy 
mGEdn bilea. lEet ewroea. epw tnea. tko aEK 
mun ritu tau tEto ritEGn pdeG. mEs puet riasE tomnuru. 5    Transliterasinya: 

Engka seuwa wettu riseuwae esso sianre billae lette weroe, pewangtoni 
tanae, riasengmisa sipasa makkuwa, naiya mangeddanana billae, lette 
weroe, pewang tanae, takko engka muna ritu tau tettong ri tengngana 
padangnge,massange pute, riaseng Tomanurung.                                                               4Mattulada, Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Ujung Pandang:Hasanuddin University Press, 1998), h. 150; Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis 

terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), h. 90. 5Anonim, Lontara Akkarungeng ri Bone, h. 1. Kopi lontara ini tersimpan juga di Arsip Nasional RI Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar, Rol 5 no. 8. 



16    Artinya:  Pada suatu masa, disuatu hari petir sambung-menyambung guntur menggemuruh, serta gempa bumi, selama satu pekan (sipasa = bugis), ketika petir, guntur, dan gempa bumi berhenti, lantas ada seseorang yang kelihatan berdiri di tengah lapangan, berseragam putih, dan dinamakan Tomanurung. Dalam Lontarak Enrekang disebutkan sebagai berikut: 
esauw wEtu nmcEl mnE pdeG ri pli kPo klupini 
eaeRk. naiy buGE miteaGi pd mcElearo aiynritu 
totodoeG. nsb tesGEnro mitai anu mcElea pd 
laowi ri po aju ecRn mGolo ri mtn aEsoea.6  Transliterasinya: 
Seuwa  wettu namacella’ maneng padangnge ri Pali kampong Kaluppini 

Enrekang. Naiya tau bunge’ mitaengngi padang macella’ero iyanaritu to 

Tondongnge. Nasbaa’ tassenge’naro mitai anu macella’e pada llaowi ri 

onrongngero teppa engkana tau naita makkatenni ri pong aju aju cenrana 

mangolo ri matanna essoe. Artinya: Pada suatu hari, cahaya di sekeliling kampung Pali negeri Kaluppini Enrekang bersinar kemerahan dengan terangnya. Adapun orang pertama melihat sinar terang benderang itu adalah orang yang berasal dari kampung Tondong. Oleh karena orang yang melihat cahaya demikian terkejut keheranan, maka ia pun pergi ke tempat itu. Sesampainya dilihatnya seorang laki-laki berpegang pada sebatang pohon cendana menghadap ke arah matahari.                                                             6Syukur Abdullah dkk, Lontarak Enrekang, h. 1. 



17    Peristiwa yang mendahului munculanya Tomanurung tidak dijelaskan secara rinci mengenai berapa lama peristiwa itu berlangsung. Orang-orang berdatangan dan berkumpul dari setiap anang (kaum) yang mendiami daerah-daerah tertentu, bersatu dan bersepakat untuk menemui Tomanurung dengan memohon kiranya Tomanurung  dapat menetap bersama mereka agar ada yang dapat menyelesaikan pertikaian di antara mereka yang sudah sekian lama berlangsung. Setelah  menemui Tomanurung, orang banyak itu pun berkata: Adapun maksud kedatangan kami menemuimu, maksud dan harapan kami mendapatkan limpahan belas kasihan, kiranya tidak akan meninggalkan kami dan tinggal menetaplah menduduki tanahmu, kami semua inilah menjadi abdimu, kehendakmu adalah kehendak kami, perintahmu kami patuhi dan lakukan, apabila engkau tidak menyukai/menyenangi, kami pun tidak menyukainya, tetapi tinggallah di sini untuk raja kami.7  Mendengar perkataan orang banyak itu, maka yang disangkanya sebagai Tomanurung berkata: bahwa ucapan kalian itu baik, tetapi aku beritahu kepada kalian semua, tidak mungkinlah saya menjadi raja, karena saya pun adalah budak, seperti kalian semua, jika engkau ingin memilih raja, maka tuanku itu bisa kalian pilih sebagai raja. Orang banyak itupun berkata: bagaimana kami dapat memilih yang tidak kelihatan oleh kami, maka berkatalah orang yang disangka sebagai Tomanurung, jika kalian benar mau aku perlihatkan. Orang banyak menjawab, dengan jalan pengasihan dan bantuan sepenuhnya darimu, bawalah dan tunjukkanlah kepada kami. Kemudian dibawalah orang banyak tersebut pergi ke suatu tempat di Matajang, selanjutnya guntur kembali menggemuruh dan petir pun kembali sambung-menyambung, dan                                                            7 Islam, Adib Misbachul. ”Menguak Sufisme Tuang Rappang: Telaah atas Teks Daqa‘iq al-Asrar”, h.235. 



18    mereka mendapati Tomanurung duduk di atas batu lebar dengan berpakaian serba kuning, bersama tiga abdinya, seorang di antaranya memayungi dengan payung kuning, seorang lagi mengipasinya dan seorang lagi memegang tempat sirih-pinang, dari logam berupa kotak. Tomanurung yang didatangi menyapa Matowa.8 dan bertanya, apakah engkau itu Matowa? Matowa menjawab, iya tuan. Barulah orang banyak itu mengetahui, bahwa yang ditemuinya tadi itu bukanlah Tomanurung, akan tetapi Matowa sebagai abadi Tomanurung. Orang banyak itupun menghadap kepada Tomanurung yang berpakaian serba kuning, lalu berkata: Adapun maksud kedatangan kami menemuimu, untuk mendapatkan limpahan belas kasihan, tinggal menetaplah di Tanahmu, dan janganlah engkau meninggalkan kami, menetaplah dan andalah pemimpin kami, kehendakmu adalah kehendak kami, perintahmu juga, bila engkau tidak menyenangi/menyukai, kami pun tidak menyukainya, tetapi, pimpinlah kami,dan kamulah pemimpinku.9  Tomanurung yang berpakaian serba kuning berkata: tidak kalian bercabang dan dua hati serta pikiran, tidak akan berkhianat. Mitos tentang Tomanurung merupakan salah satu dari anasir yang ikut menguatkan nilai kebudayaan Bugis.10 Hal itu dipercaya sebagai cerita-cerita yang mengandung peristiwa-peristiwa dan makna-makna aktual. Ia mempunyai  pengertian sebagaimana yang dikemukakan antropologi Bronislaw Malinowski, bahwa mitos                                                            8Matoa selain bertugas sebagai pemimpin keluarga/kelompok, juga berfungsi sebagai pemimpin agama. Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Bone (Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan SulSelTra, 1993), h.  1. 9Anonim, Lontara Akkarungeng Ri Bone, h.1. 10 Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Cet. I; t.t.: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1985), h. 70. 



19    adalah suatu unsur terpenting dari peradaban umat manusia, ia bukan cerita omong kosong, tetapi sesuatu kekuatan aktif yang tangguh, ia bukan suatu penjelasan intelektual atau suatu khayalan seni, tetapi ia suatu perjanjian tentang kepercayaan dan kebijaksanaan moral yang mempunyai manfaat. Ajaran Tomanurung Puang Palipada sangat sesuai dengan ajaran Islam sehingga ketika penyebaran agama Islam di Kabupaten Enrekang sangat mudah diterima oleh kalangan masyarakat dan Arung. Tomanurung Puang Palipada di dalam lontara Enrekang diketahui berasal dari negeri Matahari dan istrinya yang bernama Embong Bulan dari negeri pertiwi kemudian menjadi pemimpin setelah terjadi transaksi kesediaan antara masyarakat yang meminta kesediaan Puang Palipada untuk menjadi pemimpin dan masyarakat yang mau dipimpin setelah melalui proses pembicaraan dan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat ketika itu yang dikenal dengan ajaran  tomanurung Puang Palipada yang berisi antara pantangan dan pemali.  Tomanurung bagi masyarakat Enrekang, konsep yang menganggap bahwa “raja adalah titisan dewa di atas permukaan bumi, konsekuensi dari konsep tersebut, adalah rakyat akan menganut agama atau kepercayaan yang dianut oleh rajanya. Konsep ini sesuai dengan konsep “al-nas ‘aladin al-malik”. Sehingga dalam perjalanannya, Islam di Enrekang sangat cepat penyebarannya dari segi kuantitas.11                                                            11Abdul Rahman Ibn Khaldum, Tarikh Ibn Khaldun (Beirut: Maktabah al-Lubnan, 1992), h.24. Lihat juga Uka Tjandrasasmita, The Arrival and Expansion of Islam in Indonesia, in Relation 
toSoutheast Asia, dalam Mulyono Sumardi (ed), International Seminar in in Islam in Southeast Asia (Jakarta: Lembaga penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, 1986), h. 24.  



20    Satu hal yang menarik dari kedatangan Tomanurung yakni terjadinya eksperimen baru dengan bentuk kekuasaan yang melompat dari bentuk-bentuk kekuasaan pada tingkat kaum yang dipimpin oleh matowa, ke bentuk kekuasaan baru yang lebih tinggi dan lebih dipusatkan dalam tangan satu orang yaitu Tomanurung, yang dijadikan raja. Lahirnya suatu kerajaan dengan kedatangan Tomanurung, tidak melalui penaklukan atau paksaan fisik atau penindasan sesuatu golongan atau kelas masyarakat. Kalau kita melakukan reinterpretasi secara analisis mendalam mengenai Tomanurung, maka Tomanurung (orang yang turun yang berarti dari tempat tinggi) yang dimaksud masyarakat Bugis-Makassar adalah orang yang memiliki pandangan lebih luas dan maju serta menguasai semua aspek-aspek kepemimpinan yang diperlukan masyarakat pada masa itu, seperti yang disebutkan oleh Andi Anton Pangeran.12 Tomanurung dianggap sebagai simbol suatu ideal tipe dari kepemimpinan politik (political leadership) dalam budaya politik masyarakat tradisional. Tomanurung  juga sebagai antropologi politik orang Bugis untuk membentuk sebuah negara, sebagai solusi dari kemujudan masyarakat Enrekang pada saat itu, ketika masyarakat sangat terbelakang perkembangannya dari berbagai hal. Kemampuan raja menyusun berbagai sistem kenegaraan sesuai sikap hidup dan nilai-nilai ideal dari wujud kebudayaannya, seperti hukum, kaidah kehidupan dan                                                            12Andi Anton Pangerang, Landasan Kultural Bagi Civil Society: Perspektif Budaya 
Luwu,”dalam Moh. Ali Fadillah dan Iwan Sumantri (ed.), Kedatuan Luwu: Perspektif Arkeologi, 
Sejarahdan Antropologi (Cet. I; Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2000), h. 66. 



21    sebagainya. Sehingga menurut penulis, bahwa anggapan masyarakat mengenai raja pertama Kerajaan Enrekang adalah Tomanurung (orang yang turun dari langit) itu tidak benar, melainkan kemampuan raja secara rohani dan jasmani yang mampu menghimpun dan mempersatukan masyarakat Erekang dari sebuah periode keterpurukan. Akan tetapi, kesulitan atau krisis yang terjadi sebelum kedatangannya dan mampu mengatasi kesulitan dan krisis yang terjadi sebelumnya, maka wajar dan layak mendapatkan gelar yang mulia Tomanurung. Konsep kepercayaan terhadap Tomanurung sangat penting dan berpengaruh dalam kajian islamisasi, kepercayaan terhadap raja yang merupakan keturunan Tomanurung sebagai personifikasi dewa di bumi. Ketika raja menerima Islam maka seluruh masyarakat akan menerima Islam sebagai wujud dari kepercayaan terhadap Tomanurung.13 Konsep kepercayaan Dewata Seuwae, yang mempunyai kesamaan dengan konsep al-Tauhid dalam Islam (hanya ada satu Tuhan yaitu Allah), hanya saja “Dewata” yang dimaksud dalam kepercayaan, bukan “Allah” seperti dalam ajaran Islam. Dengan demikian, mengenalkan kalimat tauhid kepada masyarakat Enrekang sangat mudah, karena mereka telah mempunyai konsep yang hampir sama. Kepercayaan seperti yang dianut itu, merupakan pra-kondisi yang menopang penerimaan Islam di negeri-negeri Bugis.                                                            13Andi Rasdiyanah, Sistem Pangadereng dalam Latoa dengan Sistem Syariat Islam (Wacana 
Integrasi Sistemik), h. 35. 



22    Tomanurung (manusia yang berasal dari langit) dalam riwayat kuno dipercaya sebagai asul-usul Raja-Raja di Sulawesi Selatan. Dalam sejarahnya terdapat ada 3 kali “pendaratan” Tomanurung di jazirah Sulawesi.14 Tomanurung pertama adalah seorang lelaki perkasa bernama Tamboro Langi yang mendarat di puncak Gunung Latimojong. Ia memproklamirkan dirinya sebagai utusan langit untuk memerintah umat manusia. Tombora Langi lalu menikah dengan Tande Bilik, seorang dewi yang muncul dari busa air Sungai Sa’dang. Putra Sulung mereka Sandaboro memperanakkan La Kipadada yang membangun tiga Kerajaan besar, yaitu: Rangkong (Toraja), Luwu, dan Gowa. Setelah itu dunia dilanda kekacauan, maka diturunkanlah Tomanurung kedua. Tomanurung kedua yaitu Batara Guru yang kemudian kawin dengan We Nyilitimo dan melahirkan Batara Lattu. Batara Lattu kawin dengan We Opu Sengngeng, putri dari Masyrik yang melahirkan Sawerigading. Sawerigading mendirikan Kerajaan Luwu yang dibawahnya terdiri dari Kerajaan merdeka dan berdaulat seperti Kerajaan Toraja, Bone, Gowa, Tanete, dan Palu. Fase Sawerigading mengalami kemunduran, sampai tak ada Raja lagi yang memerintah di bumi maka diturunkanlah Generasi Tomanurung ketiga.15 Tomanurung ketiga terdiri dari beberapa orang dan mendarat di beberapa tempat. Tomanurung di Luwu yaitu Sempurusiang yang kawin dengan Pattiajala.                                                            14Andi Rimba Alam, Merajut Sistim Pemerintahan di Sulawesi Selatan, (Makassar: PT Ainun Bersaudara, tth), h. 10. 15Andi Rasdiyanah, Sistem Pangadereng dalam Sistem Latoa dengan Sistem Syariat Islam 
(Wacana Integrasi Sistematik), (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 80. 



23    Tomanurung di Bone bernama Mata Silompoe kawin dengan Tomanurung perempuan dari Toro. Tomanurung di Gowa kawin dengan Karaeng Bayo. Tomanurung di Bacukiki memperistrikan Tomanurung di Lawaramparang. Anak cucu turunan Tomanurung itulah yang kemudian secara turun temurun menjadi Raja yang memerintah di masing-masing kerajaan yang ada di jazirah Sulawesi. 
D. Tomanurung di Berbagai Daerah Di Kerajaan Luwu, turun Tomanurung yang bernama Simpurusiang yang datang melalui seruas bambu, Simpurusiang selanjutnya diangkat menjadi Raja di Kerajaan Luwu dengan bergelar Pajung (Yang Berpayung). Di Kerajaan Bone turun Tomanurung di daerah Matajang bergelar Mata SilompoE’ yang kemudian kawin dengan Tomanurung ro Tonro bernama We Tenri Awaru, selanjutnya Tomanurung ri Matajang ini diangkat sebagai raja Bone pertama dengan gelar Petta Mangkau (Yang Bertahta). Di kerajaan Gowa di sebuah daerah yang bernama Taka’bassia, turun seorang Tomanurung Baine (wanita) yang kemudian menikah dengan Kareng Bayo cucu Puang Tamboro’ Langi Tomanurung ri Kandora Tana Toraja. Puteri Tomanurung ini lalu dilantik menjadi Raja di Kerajaan Gowa dengan gelar Sombayya (Yang Disembah).16 Di Soppeng turun Tomanurung di Sekkanyili’ bernama La Temmamala. Di Sidenreng turun Tomanurung di Bulu’ Lowa, di Sawitto turun Tomanurung Akkajeng dan di Pare-Pare turun Tomanurung di Bacukiki yang bernama La Bangengnge.                                                            16Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa, (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulseltengra, 1993), h. 1. 



24    Demikin juga di Maros (Marusu) juga kedatangan Tomanurung. Sebelum kedatang Tomanurung ini dilatari oleh kehidupan masyarakat setempat sangat kacau, tanaman tidak ada yang membuahkan hasil, penyakit menular mewabah dimana-mana, yang kelihatan keadaan ini berlangsung dalam suasana yang runyam sebab tiada tanda-tanda kapan akan berakhir. Suatu hari di suatu wilayah perkampungan bernama Pakere,17 Ketua Kaum yang bergelar Gallarang Pakere, yaitu pemimpin masyarakat di daerah tersebut memimpin orang-orang yang masih memiliki semangat hidup untuk memohon kepada Dewata Seuwae (Tuhan Yang Maha Esa) agar mereka diberi seorang pemimpin yang dapat menghantar mereka keluar dari zaman kegelapan itu kepada zaman yang lebih baik. Tidak pernah bosan mereka bermunajat dengan tiada memilih waktu, pagi, siang, dan malam begitu seterusnya. Hari berganti hari, bahkan minggu berganti minggu hingga pada suatu ketika turun hujan yang sangat lebat, kilat dan petir meraung-raung membelah angkasa. Langit hitam kelam seakan tidak tertembus cahaya matahari. Keadaan seperti ini berlangsung selama sepekan. Paniklah penduduk Pakere, disangkanya adzab Dewata justru datang untuk memusnahkan kehidupan mereka. Mereka akhirnya jadi pasrah, seakan tak berdaya melihat kemurkaan alam pada saat itu. Namun tanpa mereka duga, disaat mereka pasrah menerima apa yang akan terjadi, hujan justru tiba-tiba berhenti, langit berubah cerah dan terang benderang.                                                            17Syamzan Syukur. Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII. (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009), h. 196.  ` 



25    Sinar matahari menyengat seakan tak pernah terjadi apa-apa, tanah kering dan tak ada genangan  air atau tanah becek berlumpur akibat hujan. Dalam keheran-heranan, penduduk keluar dari rumahnya masing-masing dan pada saat seluruh penduduk keluar, tampak pula secara tiba-tiba dari kejauhan di tengah-tengah sebuah padang berdiri sebuah Saoraja (istana) yang sangat indah dan besar. Entah siapa yang membangunnya dan sejak kapan berdirinya, sebab sebelumnya di tempat dimana Saoraja itu berdiri hanyalah sebuah padang yang ditumbuhi ilalang liar, tempat penduduk menggembalakan ternaknya.  Dengan dipimpin oleh Gallarang Pakere penduduk serentak bergerak menuju kesana. Betapa herannya mereka semua ketika melihat di depan Sapana (Tangga Istana/Saoraja) tersebut, seorang lelaki muda berwajah tampan bersih dan berwibawa duduk di atas sebuah kursi bambu. Badannya keras berotot, di kepalanya bertengger sebuah Lingkayo (semacam Mahkota) terbuat dari emas, pakaiannya merah menyala berhias kalung garuda di dadanya. Di kedua tangannya melilit sepasang gelang berbentuk naga yang juga terbuat dari emas. Di pinggang bagian depan terselip sebilah keris berhulu emas dan berantakan permata aneka warna. Di pangkuannya tersandar sebilah alameng (kalewang) yang gagangnya terbuat dari kayu hitam mengkilap, warangkahnya terbuat dari kayu cendana berlurik kulit harimau. Tatapannya  tajam memancarkan kewibawaan, namun kelihatan bibirnya tersungging penuh kharisma melihat penduduk berdatangan mendekat di depannya.18                                                            18Abd Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa, h.10. 



26    Menyembahlah Gallarang Pakere diikuti oleh semua yang menyertainya. Setelah disuruh bangkit, Gallarang Pakere lalu bertanya tentang siapa dirinya, lalu dijawab bahwa dirinya adalah seorang Tomanurung. Gallarang Pakere lalu kembali menyembah dan memohon perkeanaannya untuk menetap dan bersedia diangkat sebagai Raja yang memimpin mereka dalam bermasyarakat. Maka terjadilah dialog yang meripakan kontrak penjanjian antara Gallarang Pakere atas anama seluruh rakyatnya dengan Tomanurung itu, disepakatilah bahwa Tomanurung di Pakere diangkat menjadi Raja dengan gelar Karaeng Loe ri Pakere, gelar yang dipilihnya sendiri. Sejak kedatangan Karaeng Loe ri Pakere kehidupan rakyat berubah total. Peraturan hidup kemasyarakatan mulai ditegakkan. Mereka diwajibkan saling menghormati hak asasi masing-masing, tidak lagi saling merampas seperti keadaan sebelumnya pertanian menjadi subur dan member hasil yang melimpah ruas. Karaeng Loe ri Pakere sangat rajin memimpin rakyatnya mengolah sawah dan ladang. Diberinya petunjuk cara menanam dan memilih bibit tanaman yang baik. Karaeng Loe ri Pakere bebar-benar menciptakan tatanan hidup bermasyarakat secara teratur sehingga rakyat hidup sejahtera, aman, dan sentausa. Pada awalnya wilayah kekuasaan Karaeng Loe ri Pakere hanyalah meliputi Kampung Pakere, Banyo, Rumbia dan sekitarnya. Selanjutnya setelah peran dan kemampuan Karaeng Loe ri Pakere memimpin rakyat dan memajukan kerajaannya, maka banyaklah Ketua-Ketua Kaum/ Kepala-Kepala Kampung (Gallarang/Matowa) yang datang untuk mangabdi kepadanya sekaligus memaklumkan wilayahnya sebagai 



27    bagian dari wilayah kekuasaan Karaeng Loe ri Pakere, sehingga pada akhirnya menjadi luas dan berkembang pesat. Berita itu tentunya membias ke sekitar wilayah Kerajaan  Karaeng Loe ri Pakere, yaitu sampai ke Kerajaan Bone, dan Polongbangkeng. Akhirnya Karaeng Loe ri Pakere menjalin hubungan persahabatan dan tidak saling menyerang dalam bentuk traktat  perjanjian tertulis antara Karaeng LoE ri Pakere dengan I Daeng Manguntungi Karaeng Tumapa’risi Kallongna (Raja Gowa IX), La Olio Bote’e (Raja Bone), dan Karaeng Loe ri Bajeng (Raja Polongbangkeng I). Maka sejak kejadian itu terciptalah sebuah Kerajaan yang cukup ternama di Maros di bawah pemerintaha Karaeng Loe ri Pakere.19 Naskah perjanjian yang dilakukan oleh Karaeng Loe ri Pakere dengan 3 orang Raja dari Kerajaan Gowa, Bone, dan Polongbangkeng, menurut Alm. H. A. Sirajoeddin Daeng  Maggading Karaeng Simbang XII menjadi salah satu dari regalia/kalompoang Kerajaan Simbang. Adapun Tomanurung di Masserempulu Enrekang bernama Puang Palipada famili Tomanurung Batara Guru dari Luwu.  Tomanurung Puang Palipada tiba di Palli Posi Tana kampung Kaluppini Enrekang bersama istrinya Embong Bulan dari Malepon Bulan Tanah Toraja.20 Karena penduduk asli Kampung Kaluppini dan sekitarnya meminta kepada Tomanurung Puang Palipada tinggal memimpinnya maka dibangunkan rumah di atas bukit Palli Posi Tana di kampung Kaluppini. Selama                                                            19Andi Rasdiyanah, Sistem Pangadereng dalam Sistem Latoa dengan Syariat Islam (Wacana 
Intergrasi Sistemik), (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 50. 20Syukur Abdullah dkk, Lontarak Enrekang, h. 1. 



28    Tomanurung Puang Palipada tinggal di kampung Kaluppini Enrekang melahirkan lima orang anak-anak masing-masing : 
       1) I Pakke Maddeabatue Puang Cemba Karueng Enrekang, wali pertama di daerah Masserempulu yang diperkirakan hidup pada  XIII Masehi sekarang kuburannya di Buttu Tangnga Kota Enrekang yang sudah mendapat perawatan dari Pemerintah melalui Pendidikan dan Kebudayaan. Di antara keturunannya di abad menjadi  masing-masing : 1 . Muh. Said Pua Datte Kadhi Enrekang 2 . Sanggaiya Kadhi Enrekang 3 . Latanro III Puang Janggo Arung Buttu/Kadhi Enrekang 4 . Punga Tiwajo Puang Cipong Imam Kabere Enrekang.21  
      2)  La Kamummu, Tidak ada kuburannya karena belum masuk Islam menghilang seperti ayahnya Tomanurung Puang Palipada. Dia diberi nama La Kamummu karena badannya berwarna kamummu (ungu), karena itu bendera kerajaan Enrekang berwarna ungu.22 Turunannya masing-masing : 
a) Puang Palindungan Paladang Maiwa yang menurunkan : Tomaraju Arung Buttu Enrekang I Suami Puang Tianglangi Lando Rundun (Manggawari nama Islamnya) Arung Makale Tallu Lembangna keturunan Tomanurung Puang Tamboro Langi Tomatasak Malepon Bulan Tanah Toraja.23                                                            21A. Zainal Abidin, Raja-raja Maiwa, h. 35. 22Puang Palisuri, Sejarah Arung dan Puang di Enrekang, h. 70. 23A. Zainal Abidin, Raja-raja Maiwa, h. 40. 



29    b) Takke Buku yang menurunkan:  1 . Arung Maiwa 2 . Sinapati dan 3 . We’ Cudai Dg. Risompa Datu Cina Punnae Tanete lampe Pammana Wajo isteri Sawerigading. 
      3) We’ Monno/Sangngan, di Luwu digelar Datu Sengngeng, merupakan Ibu Kandung Sawerigading dan We’ Tanriabeng ibu Simpurusiang datu Luwu ke III. 
     4)  Marudinding Labolong Puang Timbang Ranga kawin dengan Tomanurung dari Malepon Bulan Tanah Toraja menurunkan keturunan : Madika Ranga Enrekang. 
      5)  Dajeng Wanna Pute, kawin dengan lelaki dari pegunungan Latimojong yang datang di Kaluppini menuggang kerbau besar dan tidak bisa dilihat kecuali dihamburkan wenno. Mempunyai anak sepuluh orang, 8 delapan orang menjadi orang gaib menempati beberapa gunung di Sulawesi Selatan. Seorang tinggal bersama ibunya di kampung Kaluppini menjadi manusia biasa yang mempunyai keturunan di Kampung Kaluppini dan sekitarnya. Tulang-tulang dan Kepala Dajeng Wanna Pute ada di Gua di kampung Kaluppini.24 Adapun periode kehidupan Tomanurung Puang Palipada sezaman dengan Batara Guru dari Luwu. Menurut A. Zainal Abidin bahwa Batara Guru ini hidup abad IX atau sekitar tahun 828 Masehi .25 Menurut Boeg Chrestomathie I, bahwa semua raja-                                                           24Puang Palisuri, Sejarah Arung dan Puang di Enrekang, h. 10. 25Tim Penyusun, Sejarah Lahirnya Kabupaten Tingkat II Pinrang, (Pinrang: tp, th), h. 197. 



30    raja di Sulawesi Selatan yang disebut di dalam I La Galigo menghilang maka orang-orang saling memangsa laksana ikan (periode sianre bale) yang berlangsung selama tujuh generasi. Menurut A. Zainal Abidin bahwa satu generasi itu sama dengan 25 tahun, jadi 7 generasi sama dengan 175 tahun. Masa kekacauan itu berlangsung sampai munculnya Simpurusiang  sebagai Datu Luwu.26  Adapun cara menemukan pemerintahan Simpurusiang ini dengan menggunakan metode backward counting. Adapun tanggal yang pasti fakta bahwa datu Luwu yang bernama La Pattiware Daeng Parebbung Sultan Muhammad memeluk Islam pada tahun 1603 Masehi. Jadi,  start point untuk menghitung kembali para datu Luwu sejumlah 13 orang yang mendahului La Pattiware Daeng Parebbung Sultan Muhammad ialah tahun 1603 Masehi.  Dengan demikian, menurut perhitungan ini, maka datu Luwu pertama yang disebut di dalam lontarak (Simpurusiang) diperkirakan mulai memerintah pada tahun 1603 – (13 x 25) tahun = tahun 1278 Masehi.  Dalam lontarak Bone menyatakan bahwa setelah raja-raja yang tercantum dalam I La Galigo habis semua, maka tujuh generasi (pitu tutturenna de’na arung) tidak ada lagi raja.27 Kalau lontarak Bone itu diartikan secara harfiah, maka tujuh generasi itu adalah 175 tahun. Kalau hal itu diperhitungkan, maka Sawerigading hidup sekitar tahun 878 Masehi dan Batara Guru sebagi Datu Luwu pertama hidup sekitar 828 Masehi.                                                             26Andi Zainal Abidin, Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991), h. 91. 27Tim Penyusun, Sejarah Lahirnya Kabupaten Tingkat II Pinrang, h. 197198. 



31    E. Ritual Tomanurung di Enrekang 

Ritual Tomanurung di Enrekang Upacara ritual sering disebut juga upacar keagamaan. Menurut Bustanuddin : upacara yang tidak dipahami alasan kongkretnya dinamakan Rites dalam bahasa Inggris yang berarti tindakan atau upacar keagamaan.28 Upacara ritual merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh sekelompok masyarakat yang diatur dengan hukum masyarakat yang berlaku. 
Ritual Adat Maccera Manurung Awal mula munculnya Maccerang Manurung diawali ketika suatu masa daerah Kaluppini mencapai puncak kesejahteraan. Sejauh mata memandang terlihat area persawahaan yang padinya menguning siap untuk dipanen, ladang dipenuhi tanaman yang menghasilkan buah dan tumbuhan. Praktis segala kehidupan masyarakat terpenuhi baik sandang, pangan dan papan sangat melimpah. Kemudian masyarakat mengumpulkan keturunan Tomanurung Puang Palipada, ada sembilan bersaudara menurut yang diyakini oleh masyarakat Enrekang adalah sebagai berikut: a. Torro ri Palli adalah salah satu keturunan Tomanurung yang tinggal di Palli desa Kaluppini. b. Torro ri Timojong adalah salah satu keturunan Tomanurung yang tinggal di desa Timojong Kabupaten Enrekang.                                                            28Bustanuddin Aqua, Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengatantar Antropologi Agama, (Cet. II: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 96. 



32    c. Torro ri Lalikang Matakali daerah Maiwa adalah salah satu keturunan Tomanurung yang tinggal di desa Matakali kecamatan Maiwa. d. Maredia ke Mandar adalah salah satu keturunan Tomanurung yang keluar dari desa Kaluppini dan pergi ke daerah Mandar lalu menetap diwilayah tersebut. e. Mangkau ke Bone adalah salah satu keturunan Tomanurung yang keluar dari desa Kaluppini dan pergi ke daerah Bone lalu menetap diwilayah tersebut. f. Billa ke Wajo adalah salah satu keturunan Tomanurung yang keluar dari desa Kaluppini dan pergi ke daerah Wajo lalu menetap di wilayah tersebut. g. Opu ke Luwu adalah salah satu keturunan Tomanurung yang keluar dari desa Kaluppini dan pergi ke daerah Luwu lalu menetap di wilayah tersebut. h. Malempong Bulan di Tangsa Tanah Toraja adalah salah satu keturunan Tomanurung yang keluar dari desa Kaluppini dan pergi ke daerah Tanah Toraja lalu menetap di wilayah tersebut i. Indo Silele di Bulu Kerasa di daerah Pinrang adalah salah satu keturunan Tomanurung yang keluar dari desa Kaluppini dan pergi kedaerah Pinrang lalu menetap di wilayah tersebut.29 Kemudian ke 9 (sembilan) bersaudara ini berkumpul di batu dikka walla di dusun Palli sekita 700 m dari Palli Posi Tanah. Mereka sepakat untuk mengadakan acara ritual dalam bentuk permohonan ampun kepada Tuhan atas kesalahan. Sebagai alat ritual mereka ada 2 (dua) buah nangka. Selain buah nangka media ritual lain yang ditemukan yaitu: suso, kapur didapatkan di salu belata, daun siri dan manyang  (tuak)                                                            29 Palisuri, To Manurung Puang Papilada dan Embong Bulan di Bukit Palli Kaluppini, (Enrekang: Perpustakan Daerah Enrekang, 1997), h. 3. 



33    serta buah pinang dari salu me’je.  Kelima komposisi inilah yang dijadikan sebagai media ritual adat. Ketika ritual telah dijalankan dan doa telah dikabulkan oleh Tuhan, keadaan daerah kembali seperti sedia kala. Maka ke 6 (enam) saudara yang tinggal diluar desa Kaluppini segera kembali kedaerahnya. Sebelum berpisah mereka membuat perjanjian disaat toro to tanda dilangi (tanda tepat berada ditengah langit), namaccorai to bulang (saat bulan purnama), taun aleppu (peredaran tahun berdasarkan tahun alik, 8 tahun) dan allo juma’ (pada hari jum’at), ke 4 (empat) tanda inilah yang dijadikan patokan oleh mereka kembali berkumpul.30 
Sarana dan Prasarana dalam Ritual Upacara Maccera Manurung a. Sapo Battoa Rumah adat yang berdiri di belakang masjid mempunyai 5 petak/lontang dan 33 tiang. Di atas rumah terdapat kendawari (stage) tempat tomakaka, tambing (tempat rakyat) dan pelataran bawah. Jadi ada tiga tingkatan. Rumah ini adalah tempat bermusyawarah apapun yang akan dilakukan di Desa Kaluppini. Tambing adalah tempat dalam sebuah rumah yang membedakan rumah adat ini dengan daerah lain di Sulawesi Selatan. b. Gandang Gandang ini disimpan dalam masjid. Dikeluarkan saat upacara Maccera Manurung. Gendang dijemur di batu (menurut masyarakat setempat batu ini adalah tempat menghilangnya To Mannurung La Palipada, batu ini berada disisi kanan                                                            30Robert, Budayawan Erekang, Wawancara oleh penulis di Enrekang, 26 Februari 2019. 



34    masjid. Gandang ini mempunyai 42 pasak kali 6 lingkaran, terbuat dari kayucena’duri dan kulit kerbau. c. Datte - Datte Lokasi datte-datte sekitar 700 m dari jalan di atas gunung tempatnya di depan masjid, lebarnya 14 m x panjang 14 m. Tempat masso’di gandang 6x3 m. Dibawah pohon beringin adalah tempat membagi makanan setelah hari pelaksanaan Maccera Manurung. 20 m setelah lokasi datte-datte (jalan menuju masjid) ditandai dengan batu besar. 17 m di depan sapo (rumah adat) adalah lokasi penyembelihan tedong pepalitan. Rumah adat dijaga oleh salba, tedong pepalitan dimasak tanpa garam di depan sapo battoa. Di samping datte-datte tersedia tempat duduk Tomanurung  (batu yang dikeramatkan) yang diberi janur kuning di atasnya dan tidak boleh diduduki orang. d. Liang Wai  Tempat pengambilan air Dewata di Kakoi yakni kampong kajao Desa Kaluppini dengan jarak dari datte-datte sekitar 400 m. lokasi ini diperkirakan berukuran 20 m x 20 m. 
F. Kerangka Konseptual  Uraian konsep digambarkan dalam skema kerangka pikir atau titik alur pembahasan dan analisis permasalahan pokok, berikut kerangka konseptualnya:    



35     Tabel 3. Kerangka Konseptual           Kerangka konseptual di atas menggambarkan bahwa alur penelitian ini dikaji dari tiga aspek yakni: pertama; proses preservasi informasi, kedua; implementasi preservasi informasi ajaran Tomanurung Puang Palipada di masyarakat Kabupaten Enrekang, ketiga; perspektif pendidikan Islam. Adapun preservasi informasi ditelusuri melalui peran pemerintah Kabupaten Enrekang, para pemangku adat dan para arung Enrekang. Implementasi ajaran Tomanurung dikaji dari aspek sosiologi masyarakat Kabupaten Enrekang. Sedangkan perspektif pendidikan Islam tentang Ajaran Tomanurung Proses Preservasi 
Informasi Ajaran 

Implementasi Preservasi 
Informasi Ajaran 

Tomanurung Puang 
Palipada  

Puang Palipada 

Peran  Pemerintah 

Perspektif Bugis-
Makassar tentang 

Ajaran 
Tomanurung Puang 

Palipada  

Masyarakat 
Enrekang 

Wawancara dengan 
tokoh adat 

Tokoh  adat Arung Enrekang 



36    ajaran Tomanurung Puang Palipada dikaji melalui Alquran dan hadis Rasulullah SAW dan wawancara dengan tokoh-tokoh adat setempat. 
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37  BAB III 

AJARAN TOMANURUNG 

A. Ajaran Tomanurung Puang Palipada 

Ada dua ajaran Tomanurung Puang Palipada di Enrekang berupa pantangan 

dan tabu/pemali yaitu: 

a. Pantangan 

 Pantangan ini dijadikan syarat oleh Puang Palipada untuk mau menjadi 

pemimpin di Enrekang dan diminta masyarakat untuk mentaatinya dan menjadi 

peraturan dalam pemerintahannya yang pada masa itu adalah berbentuk kerajaan 

yaitu: 

(1) aj mualai hn tauea. 
Transliterasi: 

Aja’ mualai ha’na taue.  

Artinya: 

Jangan engkau mengambil milik orang lain. 
(2) aj mupbolai ri atimu mealoea epjriwi pdmu rup 

tau. 

 Transliterasi: 

Aja’ mupabbolai ri atimmu maelo’e pejariwi padammu rupa tau. 

Artinya: 

Jangan simpan dalam hati segala niat yang menghendaki orang lain mendapat 

kecelakaan. 

(3) aj mutRo tRoaiwi aelmu nko kurGi delmu. 
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 Transliterasi: 

 Aja’ mutanro-tanroiwi alemu nakko kurangngi dalle’mu. 

Artinya: 

Janganlah mengumpat dirimu sedang rezeki orang lain banyak 

(4) aj munw nw mjai tauea nko btowai deln.  

Transliterasi: 

Aja’ munawa-nawa maja’i tauwe nakko battowai dalle’na. 

Artinya: 

Jangan berniat jahat terhadap orang yang murah rezeki kalau dirimu sendiri 

kurang rejeki 

(5) ajto mupedai anu aEKea nko aEK muw emlau 
sitinjmuw muweber.  

Transliterasi: 

 Aja’ mupadde’i anu engkae nakko engka muwa mellau sitinaja muwa 

muwabbereng  

Artinya: 

 Jangan engkau mengatakan tidak ada kalau ada orang yang meminta milikmu 

sedang orang yang meminta itu pantas engkau beri. 

(6) ednwEdi ripowd mkEd aEK nko ed rillE aelt. 1 
Transliterasi: 

De’ nawedding ripowada makkeda engka nakko de ri leleng aleta. 

Artinya: 

Jangan engkau mengatakan ada kalau barang itu tidak ada pada dirimu.                                                             
1Syukur Abdullah. Lontarak Enrekang, h. 4. 
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   b. Tabu 

 Tabu pada masyarakat Enrekang adalah suatu hal yang harus dihindari agar 

tidak dikucilkan oleh masyarakat dan merupakan etika dalam masyarakat adalah: 

(1) aj mupowd ad tsitinj kuwean ripodGi tauew tau 
asu tau bwi. 

Transliterasi: 

 Aja’ mupowada ada tassitinaja, kuwaena tau asu, tau bawi. 

Artinya: 

Jangan mengucapkan kata yang tidak wajar kepada orang lain, umpamanya 

manusia anjing atau manusia babi. 

(2)  ajto muelsGi admu ripdmu tau 
Transliterasi: 

Aja’to mulesangngi adammu ri padammu rupa tau. 

Artinya: 

Jangan mungkir janjimu terhadap orang lain. 

(3) ajto mupaeknwnwai pdmu tau rimjea. 
Transliterasi: 

Aja’to mupakkenawa-nawai padammu tau ri maja’e. 

Artinya: 

Jangan niatkan dalam hati untuk menginginkan orang lain mendapatkan 

kesulitan. 

(4) ajto mucpcpai tomtuwmu kuwean abot aidot 
kkt kuwean top tau laieG. 2                                                            

2Syukur Abdullah. Lontarak Enrekang, h.  5 



40 
 

Transliterasinya:00 

 Aja’to ,ucapa’-capa’i tomatuwammu kuwaena ambotta, indotta, kakata, 

kuwaena topa tau laingnge. 

Artinya: 

Jangan engkau berbuat yang tidak sopan terhadap kedua orang tuamu seperti 

ayah ibumu dan kakakmu, demikian pula terhadap orang lain. Artinya seorang 

anak harus berbakti kepada orang tua.  

B. Ajaran Tomanurung di Wilayah Lain di Sulawesi Selatan 

1. Tomanurung di Bone 

Adapun yang diajarkan dan ditetapkan oleh Matasilompo’e (Tomanurung di 

Matajang, Bone), setelah ia disepakati menjadi raja oleh masyarakat Bone adalah 

sebagai berikut: 

a. polo elet (polo leteng) 

Polo leteng ini secara bahasa berarti patah titian dengan maksud sebagai 

berikut: 

1. menjelaskan perihal ganti-mengganti antara kedua velah pihak tentang 

kepemilikan suatu barang yang diakui oeh lebih satu orang ditetapkan 

menjadi milik bagi mereka yang telah memegang barang tersebut dan 

tidak dibicarakan lagi 

2. seorang ahli waris (anak) yang terlebih dahulu meninggal daripada orang 

tuanya, sehingga ahli waris ini tidak memperoleh lagi warisan dari orang 

tuanya. Orang tuanya merupakan leteng (titian) harta warisan tetapi sudah 
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   tidak ada lagi. Inilah pengertian polo leteng yang sampai sekarang masih 

digunakan pada waktu pembagian harta warisan menurut adat.3 

b. rp bicr (Rapang bicara) 

Rapang bicara berarti bentuk keputusan, maksudnya adalah ketetapan-

ketetapan yang harus ditaati yang berfungsi untuk menjaga ketetapan uniformitas dan 

kontitunitas auatu tindakan dari waktu yang luas sampai masa kini, membandingkan 

suatu ketetapan di masa lampau yang pernah terjadi atau semacam yurispendensi 

untuk melindungi yang berwujud dalam pemali ataupun paseng (wasiat orang 

dahulu).4 

c. adE (Ade’) 

Ade’ berarti taatan, maksudnya adalah tatanan hidup yang harus dipatuhi oleh 

semua pihak agar ketertiban hidup tidak terganggu. Ade’ ini berwujud kaedah-

kaedah perkawinan, keturunan, aturan-aturan tentang hak dan kewajiban, sopan 

santun dalam pergaulan dan lain-lain.  

Maka dari itu, ada yang disebut ade’ assikalaibeneang, yang mengatur hal-

ihwal dalam berumah tangga yang di dalamnya tercakup tentang: pertama, 

norma-norma mengenai keturunan yang boleh dan tidak boleh saling nikah-

menikahi. Kedua, norma-norma yang mengatur hubungan hak dan kewajiban 

dalam hidup berumah tangga. Ketiga, norma-norma yang mengatur pola-pola 

perkawinan. Keempat, norma-norma yang mengatur kedudukan martabat dan 

harga diri dari suatu perkawinan. Selain, ade’ assikalaibeneang, terdapat pula                                                            
3Abdur Razak Daeng Patunru dkk, Sejarah Bone, (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan 

Sulawesi Selatan, 1995), h. 17. 
4 Mattulada. Latoa; Satu Lukisn Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h. 378. 
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ade’ tana yang mengatur tentang pasal bernegara dan bagaimana seseorang yang 

menajdi warga negara itu memperlakukan dirinya sebagai subjek dalam negara.5 

Dengan demikian, maka sesungguhnya Tomanurung Matasilompo’e inilah 

yang mengajarkan dan menetapka tata aturan moral atau adat dalam masyarakat Bone 

pada awal kedatangan Tomanurung tersebut.  

Hal tersebut sejalan dengan informasi dari Lontarak Sakke Bone/Attoriolong 

ri Bone bahwa, sebelum kedatangan Matasilompo’e di Bone, masyarakat saling 

memangsa laksana ikan (sianre bale), mereka tidak saling menyapa, yang kuat 

menindas yang lemah, dan mereka tidak mengenal lagi adat. Hal tersebut berlangsung 

selama tujuh pariama (windu).6 

2. Tomanurung di Gowa 

Dalam dialek Makassar sebagai bahasa asli masyarakat Gowa, Tomanurung 

disebut dengan Tumanurung. Sebelum kedatangan Tumanurung di Gowa, secara 

sosial politik terjadi pula kondisi seperti di Bone, tidak ada keteraturan, yang ada 

hanyalah konflik antara satu kampung dengan kampung yang lainnya. Hal tersebut 

tergambarkan sebagai berikut: 

Pada suatu hari, hujan turun dengan derasnyayang disertai dengan kilat saling 

menyambar. Tujuh haru tujuh malam kondisi demikian berlangsung. Pada                                                            
5 Mattulada. Latoa; Satu Lukisn Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h. 345-

346; Ahmad Yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII (Makassar: Jurusan Sejarah dan 
Kebudayaan Islam, 2016), h. 111. 

6naiy cpunn wijn puwt emeRea rigligoea.edn riasE aru. 
ag tEnsisEn. tEsieaw ad tauea. siaeR belni tauea. siabEli 
bElia. edton aiasE adE. apgisia riasE bicr. aiamEn nbuGE aEK 
riasE aru. nrpi mni pitu priam. pitu tuturE aitn.edn riasE aru. sikua 
toni aitn tEsisE tauea. tEsieaw ad. tEekdE. tEekaru. (naiya cappu’nana 
wijanna puwatta menre’e ri galigoe, de’na riaseng arung, aga tenna sissenna, teng siewa ada taue, 
sianre baleni taue, siabbelli-belliang, de’tona iaseng ade’, apagisia’ riaseng bicara, iameni nabunge’ 
engka riaseng arung narapi’ mani pitu pariama, pitu tuttureng, ittana, de’na riaseng arung, sikua toni 
ittana tessisseng taue, tessiewa ada, tekkiade’, tekkibicara). Tim Penyusun, Lontarak Sakke Bone 
Attoriolong ri Bone, (Makassar: Penerbit Ininnawa, 2018), h. 1. 
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   hari ke tujuh, saat matahari menampakkan sinarnya ditemukan seorang puteri 

yang berpakaian indah, mengenakan pakaian emas yang gemerlap, duduk di 

atas sebuah piring besar, di bawah sebuah pohon taipa jombe-jombea di 

Kampung Takabassia. 

Puteri yang tak diketahui asalnya itu disebut saja dengan Tu manurung, yang 

turun dari kayangan, karena tidak diketahui asal-usulnya dan siapa orang 

tuanya. Pergilah Paccalayya, Kasuwiyang Tombolo, dan Gallarang Mangasa 

ke tempat itu dan disampaikan pula berita tentang Tumanurung itu kepada 

para Kasuwiyang di pedalaman dan berdatangalah mereka ke Takabassia. Di 

tempat itulah Paccalayya mengajukan usulnya kepada para kasuwiyang, agar 

para kasuwiyang memberi mandat kepadanya membujuk Tumanurung agar 

bersedia tinggal di dunia dan tidak kembali ke kayangan, dan agar bersedia 

pula diangkat jadi raja, menjadi pertuanan di atas dunia, tempat mengabdi 

para kasuwiyang.  

Pendapat yang baik itu diterima oleh para kasuwiyang, dan Tumanurung pun 

menerima kepercayaan itu. Denga suara yang lantang, Paccalayya 
meneriakkan kalimat: Sombai Karaennu tu Gowa; sembahlah rajamu hai 

orang Gowa, maka bersujudlah semua orag dan para Kasuwiyang menyembah 

rajanya.7 

Pasca kedatangan Tumanurung di Gowa, tentu saja ditetapkan sebuah aturan 

yang harus ditaati oleh masyarakat  setempatada saat itu yang dilingkupi permushan 

satu dengan lain, ketiadaan adat yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. 

Adapun ketetapan tersebut layaknya pula di Bone yakni menapkan perosalan hak-hak                                                            
7 Mukhlis Paeni, Membaca Manusia Bugis-Makassar, (Makassar: CV Gisma Mandiri, 2014), 

h. 32-33. 
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kepemilikan. Hal ini tercermin dalam MOU antara Tumanurung dengan para 

Kasuwiyang di Gowa sebagai berikut: 

aen kiaelnu kikreaG. btkelmji akreaGko. 
etyai pGnuam. 8 

Transliterasi: 

Anne kiallenu kikaraengang, batang kalemmanj akkaraengkko, teyai 

pangannuammang. 

Artinya: 

 Bahwasanya kami mempertuan engkau, tetapi bukannya harta benda kami. 

                                                            
8Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa, (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan, 1993), h. 5. 



  45  BAB IV 

IMPLEMENTASI AJARAN TOMANURUNG PUANG PALIPADA Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan ditemukan bahwa ajaran Tomanurung merupakan ajaran yang masih diakui dan diyakini oleh masyarakat Enrekang di Sulawesi Selatan. Meskipun hampir seratus persen penduduk Enrekang di Sulawesi Selatan beragama Islam, akan tetapi masih banyak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang diwarisi dari nenek moyang mereka pada masa lampau.  Salah satu ajaran dari nenek moyang mereka adalah ajaran Tomanurung Puang Palipada. Ajaran-ajaran dari nenek moyang masyarakat Enrekang, Tomanurung Puang Palipada tersebut diimplementsikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat sampai hari ini.  Implementasi ajaran Tomanurung Puang Palipada tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Enrekang. Nilai-nilai ajaran Tomanurung tersebut terdiri dari dua aspek, yakni: pantangan dan tabu.  Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang selaras dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Enrekang. Implementasi ajaran Tomanurung Puang Palipada tersebut tumbuh dan berkembang tidak terlepas dari preservasi informasi ajaran Tomanurung Puang Palipada dalam kehidupan masyarakat Enrekang di Sulawesi Selatan melalui:  1. Partisipasi masyarakat khususnya keturunan Tomanurung yang menjadi ketua adat pada enam desa di Kabupaten Enrekang. 2. Mempelajari isi kandungan naskah dan sejarah pengumpulan ajaran Tomanurung Puang Palipada dari tahun ke tahun dan disiarkan melalui 



46    upacara adat tahunan (sekali setahun) dan upacara adat sekali per delapan tahun.  3. Masyarakat merawat naskah ajaran Tomanurung Puang palipada yang disimpan  oleh  para  Ketua Adat setempat dan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Naskah lontarak tersebut disimpan juga dalam Museum Daerah Kabupaten Enrekang sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kearifan lokal masyarakat Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan.  4. Kesenian tari Pajaga, di mana lewat tarian Pajjaga tersebut berisi ungkapan-uangkapan ajaran Tomanurung Puang Palipada. 5. Pemerintah Kabupaten Enrekang melakukan tahap digitalisasi naskah demi menjaga keutuhan naskah lontarak yang berisi ajaran  Tomanurung Puang Palipada, di samping sudah adanya naskah yang telah diterjemahkan dari bahasa Bugis ke bahasa Indonesia oleh budayawan setempat. 
A. Pelestarian Informasi Ajaran Tomanurung Puang Palipada Penelitian ini mengkaji tentang model partisipasi masyarakat dalam pelestarian naskah kuno sebagai upaya membangun manajemen pengetahuan di Kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu melalui survey, wawancara serta melalui observasi ke lokasi penelitian yakni ajaran yang ada di Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian ini ada enam orang yang telah diwawancarai. Penelitian meliputi daerah Masserempulu tetapi yang akan disampaikan sejarahnya ialah Tomanurung Guru La Sellang Puang Palipada famili Tomanurung Batara Guru dari Luwu.  



47    Tomanurung Puang Palipada tiba di Palli posi tanah kampung Kaluppini Enrekang bersama istrinya Embong  Bulan dari Malepon Bulan Tanah Toraja. Karena penduduk asli Kampung Kaluppini dan sekitarnya meminta kepada Tomanurung  Puang Palipada tinggal memimpinnya maka dibangunkan rumah di atas bukit Palli Posi Tanah di kampung Kaluppini.1 Ada beberapa aspek yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu yang menyangkut pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan naskah kuno ajaran Tomanurung Puang Palipada, keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian naskah kuno, melalui proses transfer pengetahuan serta peran pemerintah dalam pelestarian naskah kuno yang ada di Kabupaten Enrekang. Proses preservasi ajaran Tomanurung Puang Palipada dimulai dari partisipasi masyarakat khususnya keturunan Tomanurung yang menjadi ketua adat pada enam desa. Menurut ketua adat Limbuang dalam wawancara beliau menyatakan bahwa: Lontara yang ada di kampung ini kami kumpulkan lalu kami seleksi dan pisahkan antara lontara yang berupa ajaran Tomanurung Puang Palipada dengan lontara yang bukan ajaran yang berasal dari Puang Palipada. Misalnya cerita tentang La Kamummu’ dan Puang Takkebuku.2 Dalam melestarikan nilai-nilai ajaran tomanurung, masyarakat turut berpartisipasi dalam bentuk selecting yaitu setiap naskah lontarak yang tersimpan di rumah para keturunan tomanurung dipilah lalu dipisahkan antara pesan-pesan yang berisi ajaran Tomanurung dengan yang bukan ajaran Tomanurung Puang Palipada. Contoh misalnya yang berkenaan dengan lontara yang menceritakan kisah La Kamummu’ dan Puang Takkebuku serta semua pesan-pesan tentang pantangan dan tabu yang tertulis dalam lontara yang diyakini berasal dari Puang Palipada, semua dipisahkan dan dijaga dengan baik sebagai wujud pelestarian budaya. Dalam                                                            1Ambo Dia, Ketua Adat Limbuang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 2 Ismail, Ketua Adat Tapong, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



48    pandangan peneliti berdasarkan pengalaman observasi langsung dan berdiskusi secara mendalam dengan pada tokoh adat, peneliti menilai bahwa ajaran Tomanurung Puang Palipada begitu kuat melekat secara turun-temurun hingga hari ini. Hal itu ditandai dengan upaya yang intensif dilakukan dalam seleksi informasi.  Dalam rangka untuk melestarikan budaya dan adat istiadat, maka dibuat peraturan daerah tentang pakaian adat yang disetujui oleh DPRD yang tertuang dalam Perda No.1 Tahun 2018 Tentang Rumah Adat dan Pakaian Adat Massenrempulu yang secara spesifik pada BAB 1 Pasal 1 ayat 12 yang berbunyi: kamummu adalah baju adat berbentuk jas lengan panjang berwarna ungu pada pakaian adat laki-laki.  Alasan dipilih warna ungu adalah karena warna bendera kerajaan Enrekang dahulu adalah warna ungu yang berasal dari La Kamummu yang merupakan keturunan dari Puang Palipada yang memiliki warna kulit ungu (kamummu’). Pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan Perda tentang pakaian adat dengan tujuan untuk melestarikan budaya dan adat istiadat Enrekang. Adat istiadat Enrekang tidak terlepas dari pengaruh sejarah Tomanurung Puang Palipada termasuk dalam pemilihan warna untuk pakaian adat yang berwarna ungu yang terambil dari kehidupan La Kamummu yang merupakan keturunan langsung Puang Palipada. Namun demikian, pada kenyataannya, peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang tersebut kurang disetujui oleh mayoritas masyarakat khususnya di Kaluppini. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan salah satu Tokoh adat di kampung Kaluppini: 



49    Kami kurang setuju dengan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa pakaian adat berwarna ungu, sebab warna ungu adalah warna sakral yang seharusnya tidak boleh sembarang digunakan untuk menghargai La kamummu’. Kami berpandangan bahwa sebaiknya warna pakaian adat Kabupaten enrekang itu selain dari warna ungu saja. Warna ungu hanya bisa dipakai pada saat upacara adat dalam memperingati hadirnya Tomanurung yang dilakukan upacara adat tahunan (sekali setahun) dan upacara adat sekali per delapan tahun.3 Menurut salah seorang tokoh adat kampung Kaluppini, bahwa alasan mereka tidak menyetujui ditetapkannya warna ungu sebagai warna pakaian adat massenrempulu adalah untuk menghargai dan mensakralkan salah satu keturunan Puang Palipada yakni La Kamummu. Hal tersebut didukung dengan hasil observasi peneliti terhadap masyarakat kampung Kaluppini yang membenarkan hal tersebut. Dengan demikian ditemukan adanya ketumpangtindihan antara pemerintah Kabupaten Enrekang dengan keyakinan adat Kaluppini secara khusus, yakni adanya perbedaan persepsi tentang cara melestarikan dan menghargai ajaran Tomanurung Puang Palipada. Mereka berkeyakinan bahwa untuk menghargai keberadaan Tomanurung sebagai “orang suci” maka segala hal yang tidak ada kaitannya dengan perayaan datangnya Tomanurung sebaiknya jangan dilakukan, termasuk dalam menggunakan ciri khas La Kamummu’ yakni warna ungu. Hal ini merupakan cara lain dalam menjaga kesakralan Tomanurung maupun keturunannya. Dengan demikian, peneliti berkesimpulan bahwa kedua persepsi tersebut memiliki tujuan untuk menjaga ajaran Puang Palipada dengan cara yang berbeda namun substansinya tetap sama yakni melestarikan.                                                            3 Ketua Adat Kaluppini, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



50    Berdasarkan penelitian lebih lanjut, wawancara dengan ketua adat Limbuang dan ketua adat tapong mengenai perbedaan di atas menyatakan bahwa: Kami tidak mempermasalahkan Perda tersebut sebab itu bagian dari cara pemerintah melestarikan ajaran Puang Palipada dengan cara mengenali beliau melalui ajarannya maupun ciri khasnya agar para generasi muda mencari tahu tentang asal usul digunakannya warna ungu itu.4 Sejalan dengan itu Ketua adat Tapong menyatakan: Kami tak ada masalah dengan itu, tapi kami berharap agar dengan digunakannya simbol warna ungu tersebut penghargaan secara khusus terhadap puang palipada terutama nilai-nilai ajarannya tetap terjaga.5 Pelestarian informasi ajaran Tomanurung Puang Palipada begitu diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Enrekang. Hal itu terlihat dari para tokoh adat dan pemerintah dalam memberikan perhatian khusus untuk melestarikan nilai-nilai ajaran Puang Palipada. Dalam hal selecting informasi dalam bentuk naskah lontara intensif dilakukan oleh masyarakat. Selain selecting, partisipasi masyarakat dengan cara yang lain adalah storing yaitu menyortir informasi isi naskah lontara yang telah dikumpulkan. Selanjutnya adalah actualizing yaitu menguaktualisasikan ajaran yang terdapat dalam naskah. Proses yang kedua yaitu kodikologi dengan mempelajari isi naskah dan sejarah pengumpulan  ajaran Tomanurung dari tahun ke tahun dan disiarkan melalui upacara adat. Upacara tersebut memberikan penyampaian terkait ajaran Tomanurung Puang Palipada yang harus diketahui oleh masyarakat Enrekang.                                                             4 Ambo Dia, Ketua Adat Limbuang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 5 Ismail, Ketua Adat Tapong, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



51    Naskah lontara tentang ajaran Puang Palipada disimpan juga dalam Museum Daerah Kabupaten Enrekang sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kearifan lokal masyarakat Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Secara rutin naskah itu kami rawat agar tidak rusak dan disortir untuk kemudian diperbaiki apabila ada kerusakan. Storing informasi dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang melalui museum daerah agar naskah lontara tetap terjaga keamanannya terutama nilai-nilai ajaran Tomanurung puang Palipada. Hal itu dilakukan untuk tetap menjaga kearifan lokal dan kekayaan budaya Sulawesi Selatan pada umumnya. Nilai-nilai ajaran Tomanurung Puang Palipada diaktualisasikan (actualizing) dalam kehidupan masyarakat Enrekang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala desa Paladang beliau menyatakan bahwa: Masyarakat setempat menjaga dan melaksanakan ajaran Tomanurung Puang Palipada terutama yang termasuk ke dalam pantangan dan tabu. Hal-hal yang dilarang oleh puang palipada menurut masyarakat setempat tabu untuk dilakukan. Apabila dilakukan maka akan memperoleh sanksi atau efek dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Itu dilakukan dan diajarkan secara turun-temurun jauh sebelum datangnya ajaran agama Islam.6 Hal tersebut adalah aktualisasi dari ajaran Tomanurung Puang Palipada yang begitu berpengaruh khususnya bagi masyarakat Enrekang. Dengan adanya aktualisasi ajaran Tomanurung di tengah masyarakat tersebut dengan sendirinya terjadi pelestarian informasi secara otomatis melalui metode actualizing.                                                             6 Kamaruddin, Kepala Desa Paladang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



52    Proses yang keempat yaitu masyarakat merawat naskah ajaran Tomanurung yang  disimpannya terutama para Ketua Adat dan Pemerintah. Naskah lontara tersebut disimpan  juga dalam Museum  Daerah  Kabupaten Enrekang sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kearifan lokal Kabupaten Enrekang yang harus dilestarikan dari masa ke masa sebagai kekayaan intelektual budaya. Para pengelola museum telah menjaga naskah tersebut dengan mengatur kelembaban udara sehingga naskah yang ada tetap utuh hingga sekarang. Proses yang kelima yaitu melalui tarian Pajaga di mana lewat tarian tersebut berisi ungkapan ajaran Tomanurung. Masyarakat yang menonton tarian tersebut akan secara tidak langsung memahami ajaran Tomanurung selain didukung oleh penyampaian para ketua adat pada saat upacara peringatan turunnya Tomanurung di Enrekang.  Proses terakhir yaitu pemerintah akan melakukan tahap digitalisasi demi menjaga keutuhan naskah lontara Tomanurung disamping sudah adanya naskah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis hingga bahasa Indonesia. Naskah lontara tersebut tidak akan mudah didigitalisasi karena memiliki beberapa resiko yang harus diperhatikan seluruh pengelola Museum Daerah Kabupaten Enrekang.  Proses preservasi ajaran Tomanurung Puang Palipada berdasarkan uraian pembahasan dan hasil temuan di lapangan tersebut di atas menggambarkan bahwa proses preservasi tersebut mengandung dua unsur yaitu pelestarian informasi ajaran Tomanurung Puang Palipada dan pelestarian pengetahuan ajaran Tomanurung Puang Palipada dalam rangka meningkatkan kesadaran budaya terhadap pentingnya menjaga kearifan lokal sebagai kekayaan masyarakat.   



53    1. Pengetahuan Masyarakat tentang Keberadaan Naskah Kuno Terdapat tiga proses dasar kegiatan preservasi pengetahuan menurut Romhardt yaitu selecting, storing, dan actualizing. Rangkaian kegiatan preservasi pengetahuan yang lebih rinci lagi mencakup proses selecting, collecting, storing,  actualizing,  protecting,  accessing. Pemilihan (selecting) merupakan proses memilih dari siapa pengetahuan akan disarikan dan pengetahuan jenis apa yang akan dipreservasi, setelah dipilih kemudian pengetahuan tersebut dipetakan untuk dikumpulkan (colleting), setelah terkumpul kemudian disimpan (storing) menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan, untuk kemudian mengaktualisasi pengetahuan tersebut (actualizing).  Naskah kuno yang ada di Enrekang banyak dimiliki oleh keturunan Tomanurung. Ada yang sudah dikumpulkan di museum dan ada pula yang masih di simpan rapih oleh keturunan Tomanurung. Naskah tersebut berisi tentang ajaran Tomanurung dan pesan-pesan leluhur. Kegiatan aktualisasi ini dapat dilakukan melalui mentoring dari pemilik pengetahuan kepada peserta mentoring. Pengetahuan harus dijaga dan dilindungi (protecting). Banyak hal yang bisa mengakibatkan penyimpangan atau hilangnya pengetahuan, salah satunya manusia pemilik pengetahuan dan proses transfer pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu kegiatan dalam rangka menjaga dan melindungi  pengetahuan perlu untuk dilakukan. Pengetahuan yang telah disimpan harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh organisasi yang menyimpannya dengan memudahkan akses (accessing). 



54    Naskah kuno merupakan warisan budaya yang bersifat bergerak, berkaitan dengan keberadaan naskah kuno yang ada di masyarakat jumlahnya tujuh di mana satu naskah berada di Ketua Adat Tapong, satu naskah di Ketua Adat Kaluppini, satu naskah di Ketua Adat Paladang, satu  naskah di Ketua Adat Pasang, satu naskah di Ketua Adat Limbuang, satu  naskah di Arung Tapong, dan satu Naskah di Museum Daerah Kabupaten  Enrekang. Pengetahuan masyarakat tentang keberadaan naskah kuno yang terkait dengan ajaran Tomanurung yang ada di wilayahnya, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada umumnya mereka mengetahui. Karena selalu mengikuti upacara adat dan tradisi yang melestarikan ajaran Tomanurung. Naskah yang saya miliki sudah ratusan tahun dan kami selaku keturunan Puang Palipada dari Lakamummu dan Puang Takkebuku kami pelihara dengan baik. Naskah ini juga setiap tahunnya kami buka dan melakukan perawatan agar tidak mudah rusak. Adapun kesimpulan dari isi naskah ini adalah mengajarkan kepada kami untuk berpegang teguh kepada kebenaran.7  Sebagai gambaran proses pelestarian ajaran Tomanurung yaitu terdapat naskah Kuno yang berupa gulungan lontara dalam bahasa lontara. Naskah ini masih tersimpan pada seluruh keturunan Tomanurung pada lima desa yang juga disebut ketua adat, termasuk pada raja atau Arung  Enrekang dan Museum  Daerah Kabupaten Enrekang. Biasanya pada saatu upacara adat semua masyarakat diundang dan pada saat itu ketua adat menyampaikan ajaran Tomanurung. Berdasarkan pengamatan peneliti juga, terdapat ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang naskah kuno, khususnya yang berkaitan dengan sejarah Tomanurung yang ada di wilayahnya dikarenakan sebagian naskah kuno sudah berpindah tangan dari pemilik asalnya ke ahli waris atau orang lain yang lokasinya                                                            7Ismail, Ketua Adat Tapong, Wawancara di Enrekang pada tanggal  25 Juni 2019.  



55    berjauhan dengan masyarakat.  Selain itu, kehidupan era globalisasi saat ini menjadi tantangan dalam pelestarian informasi kearifan lokal kepada masyarakat khususnya terhadap generasi yang akan datang. 
2. Peranan  Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Naskah Kuno Apabila dilihat dari pengertiannya secara sederhana pelestarian adalah suatu tindakan untuk menjaga atau memelihara sesuatu agar sesuatu tetap terjaga selamanya. Dalam konsep yang lebih luas pelestarian dapat dilakukan melalui dua cara yakni secara cultural experience yakni dengan cara terjun langsung mempelajari benda tersebut, kalau naskah kuno yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami isi dari naskah tersebut, sehingga secara tidak langsung masyarakat turut melestarian dengan mengetahui dan memahami isi naskah tersebut.  Sedangkan cara yang kedua dilakukan melalui cultural knowledge yakni dengan membuat perkumpulan atau pusat informasi yang akan menyimpan  naskah-naskah tersebut. Berkaitan dengan hal ini pada beberapa pengelola naskah, misalnya pengelolaan naskah di Museum Daerah Enrekang karena dalam pengelolaannya  sudah  dibentuk Pemerintah Daerah Enrekang, maka semua peninggalan Benda-benda Pusaka termasuk naskah-naskah kuno ajaran Tomanurung cukup terjaga dengan baik.  Kodikologi merupakan ilmu yang digunakan untuk melakukan preservasi fisik naskah. Istilah kodikologi berasal dari kata Latin ‘codex’ (bentuk tunggal; bentuk jamak ‘codies’) yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan  menjadi ‘naskah’ bukan menjadi ‘kodeks’. Sri Wulan Rujiati Mulyadi mengatakan kata ’caudex’ atau ‘codex’ dalam bahasa Latin menunjukkan hubungan  pemanfaatan kayu sebagai alas tulis yang pada dasarnya kata itu berarti ‘teras batang pohon’. Kata ‘codex’ kemudian di 



56    berbagai bahasa dipakai untuk menunjukkan suatu karya klasik dalam bentuk naskah. Herman dan Huisman menjelaskan bahwa istilah kodikologi (codicologie) diusulkan oleh seorang ahli bahasa Yunani, Alphonse Dain, dalam kuliah-kuliahnya di Ecole Normale Seprieure, Paris, pada bulan Februari 1944. Istilah ini baru terkenal pada tahun 1949 ketika karyanya, ‘Les Manuscrits’ diterbitkan pertama kali pada tahun tersebut. Dain sendiri mengatakan bahwa kodikologi adalah ilmu mengenai naskah-naskah dan bukan mempelajari apa yang tertulis di dalam naskah. Dain  juga menegaskan walaupun kata kodikologi itu baru, ilmu kodikologinya sendiri bukanlah hal yang baru. Selanjutnya Dain juga mengatakan bahwa tugas dan “daerah” kodikologi antara lain ialah sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, penelitian mengenai tempat naskah-naskah yang sebenarnya, masalah penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan-penggunaan naskah itu.  Kodikologi, atau biasa disebut ilmu pernaskahan bertujuan mengetahui segala aspek naskah yang diteliti. Aspek-aspek tersebut adalah aspek di luar isi kandungan naskah tentunya. Analisis kodikologi ini, sesuai dengan tujuan, yaitu penyusunan daftar katalog dan juga memberi perhatian  pada fisik naskah. Karena dalam katalog, terdapat deskripsi fisik naskah selain informasi di mana naskah itu berada. Pendeskripsian ini berguna untuk membantu para peneliti mengetahui ketersediaan naskah itu sehingga  memudahkan penelitian. Pendeskripsian fisik ini dapat berupa judul dan pengarang naskah, tahun dan tempat naskah dibuat, jumlah halaman, latar belakang penulis, dan lain-lain. Maka selain mencari asal-usul dan kejelasan mengenai kapan, bagaimana, dan dari mana naskah tersebut dihasilkan, analisis kodikologi juga berkembang  juga pada 



57    ada atau tidaknya iluminasi dan ilustrasi, jumlah kuras naskah, bentuk jilidannya, sejauh mana kerusakan naskah (robek, terbakar, terpotong, rusak karena pernah terkena cairan, dimakan binatang, berjamur, hancur atau patah, dan lain-lain) - pendeknya segala hal yang bisa diketahui mengenai naskah itu. Hal awal yang biasanya dilakukan dalam analisis kodikologi adalah menyusuri sejarah naskah. Sejarah naskah biasanya didapat dari catatan-catatan di halaman  awal atau akhir yang ditulis oleh pemilik atau penyimpan naskah itu. Adapun untuk kegiatan pemeliharaan atau preservasi naskah kuno masih dilakukan secara sederhana dengan cara menyimpan ditempat kering dan menggunakan silica gell untuk menjaga kelembabannya. Kemudian  mengenai bentuk keterlibatan  masyarakat umum  dalam turut melestarikan naskah kuno, hanya berjalan di beberapa ajaran yang memiliki naskah kuno seperti di ajaran Makam keramat Tomanurung. Hal ini juga lebih bersifat transfer pengetahuan dari cerita-cerita Tomanurung dan keluarga pada saat upacara adat yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu.8  Dalam upacara adat biasanya diceritakan kisah perjalanan dari para leluhur, namun pada umunya disampaikan dalam bentuk tacit knowledge. Jadi dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam melestarikan naskah kuno tidak dilakukan secara fisik dalam arti turut  memelihara koleksi naskah kuno tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaan naskah kuno dan kepemilikan  naskah  kuno  hanya dipegang  oleh  orang-orang  tertentu,  sehingga akses terhadap naskah kuno tersebut sulit dilakukan. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, keterlibatan masyarakat dalam pelestarian naskah kuno hanya terbatas dilakukan oleh masyarakat yang memegang atau memiliki naskah kuno tersebut, baik  kepemilikan secara  pribadi  maupun  naskah  yang tersimpan dalam pengelolaan keluarga pewaris ajaran seperti keluarga                                                            8Ambo Dia, Ketua Adat  Limbuang, Wawancara di Enrekang  pada tanggal 25 Juni 2019. 



58    ahli waris Tomanurung. Hal  lain yang perlu dijelaskan juga dari hasil observasi yang kami lakukan kedua ajaran yang menjadi lokasi penelitian hampir sebagian besar benda-benda peninggalan dari leluhur yang ada di ajaran tersebut lebih pada benda-benda pusaka yang berupa senjata dan lontara. Sedangkan  dalam bentuk naskah dari hasil observasi yang kami lakukan terdapat enam tempat yang menyimpan naskah kuno. Berdasarkan hasil observasi di lapangan keadaan manuskrip lontara di Kabupaten Enrekang tampak cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kondisi fisik lontara tidak retak atau patah. Temuan di lapangan terlihat tempat lontara disimpan selalu tertutup rapi dan terkunci dengan gembok bertujuan untuk menjaga kebersihan manuskrip lontara dari serangan serangga, polutan dan debu, di samping itu pula untuk menjaga keamanan dari pencurian. Tempat penyimpanan lontara tidak ada lampu yang terpasang namun lampu hanya terpasang pada halaman museum, sehingga cahaya lampu tidak langsung menyinari lontara, siang hari juga cahaya matahari tidak menyinari langsung lontara namun hanya sampai pada sisi luar tempat penyimpanan lontara. Lontara yang tidak terkena sinar cahaya langsung baik dari matahari ataupun lampu akan membuat lontar tidak kering yang menyebabkan rapuh dan patah.  Perawatan atau tindakan preventif manuskrip lontara yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Enrekang sudah sangat bagus yang dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu pada hari raya Upacara Ritual Tomanurung di samping melakukan perawatan dan pemberian upacara lontarak juga dilakukan pembersihan pada tempat penyimpanan lontara, dengan perawatan yang berkala setiap enam bulan mampu menjaga manuskrip lontara dari kerusakan yang bersumber dari serangga atau biota 



59    dan jamur. Keberadaan lontara yang sangat sakral ini mendorong masyarakat Kabupaten Enrekang untuk  selalu menjaga dan melestarikan lontara dengan cara diupacarai secara khusus setiap tahun dan secara umum delapan tahun bertepatan dengan hari kedatangan Tomanurung Puang Palipada, tidak sembarang orang boleh menyimpan, mengambil, membuka, dan membaca.  Kropak lontara yang dipergunakan di Kabupaten Enrekang terbuat dari kayu cendana, kayu cendana tergolong ke dalam kayu prabu yang memiliki kegunaan sebagai bahan pembuatan bangunan-bangunan sehinngga kayu kelas istimewa, di samping itu pula, kayu cendana sangat kuat karena hasil observasi di Kabupaten Enrekang   dan hingga kini dalam kondisi utuh atau baik serta belum pernah melakukan pergantian dengan kropak baru. Selain itu, lontara terbuat dari daun Lontar. Dalam menjaga keutuhan isi pada lontara masyarakat di Kabupaten Enrekang melakukan transliterasi atau penulisan kembali. Penulisan kembali hanya dilakukan pada helai lontara yang rusak.Yang melakukan  penulisan kembali (transliterasi) adalah orang yang ahli menulis (pallontara) aksara (hurufu) Bugis. 
3. Preservasi Kuratif Manuskrip Lontar Berbasis Kearifan Lokal 

Berdasarkan Sistem Nilai, Tata Cara dan Ketentuan Khusus  Adapun tindakan pelestarian kuratif pada lontara dengan cara sebagai berikut:  a. Melemaskan Lontara Manuskrip  Lontara yang ditemui di Kabupaten Enrekang semua berbentuk lurus walaupun umur lontara yang sudah cukup tua. Semua lontara di Kabupaten Enrekang selain diikat dengan tali di tengah-tengahnya serta saat menempatkan dalam korpak penuh  dengan teliti atau hati-hati agar posisinya lontara dalam posisi tegak. Pelemasan 



60    manuskrip lontara dilakukan dengan mengoleskan minyak serei pada lontara agar lontara kembali lurus atau baik. b. Menghitamkan kembali tulisan pada lontara Manuskrip lontara di Kabupaten Enrekang yang aksaranya (huruf) mulai pudar dapat dilakukan  penghitaman kembali. Untuk menghitamkan kembali lontar-lontar tersebut digunakan kemiri yang sudah dibakar dicampur minyak serei. Pada saat proses penghitaman lontar tersebut di lap menggunakan kapas atau kain halus bersih yang sudah  dicelupkan ke dalam air. Seperti apa yang dikutip dalam berikut: Cara menghitamkan kembali manuskrip lontara juga dapat dilakukan dengan menggunakan jelaga atua asap dari lampu minyak. c. Perbaikan kerusakan pada lontara Manuskrip lontara yang ada di Kabupaten Enrekang jika rusak tidak dilakukan perbaikan tetapi disalin ke dalam lontara baru sedangkan lontara yang rusak akan disimpan pada pelinggihtaksu berada di sisi luar kropak. Pelestarian manuskrip yang dilakukan mencakup upaya perawatan, pemeliharaan dan penyelamatan fisik lontara sebagai warisan budaya. 
4. Peran Serta Pemerintah Dalam Pelestarian Manuskrip Lontara Berbasis 

Kearifan Lokal   Manuskrip lontar yang ada di Kabupaten Enrekang harus tetap dijaga dan dirawat dengan baik karena sebagai warisan budaya, untuk menjaga warisan budaya ini khususnya manuskrip lontar perlu adanya peran serta dari pemerintah daerah Kabupaten Enrekang untuk membuat peraturan daerah tentang pelestarian manuskrip lontar. Dasar pembentukan peraturan daerah adalah melalui visi dan misi pada point 



61    ke-4 Kabupaten Enrekang serta beberapa kajian atau hasil penelitian tentang pelestarian manuskrip lontara. Proses transfer pengetahuan telah terjadi sejak awal terbentuknya ajaran Tomanurung dalam masyarakat. Hal tersebut semakin diperkuat dengan lekatnya tradisi tarian Pajaga dalam tataran sosial kemasyarakatan. Kemampuan yang berbeda antar individu menyebabkan pengetahuan dalam proses imitasi ini hanya bisa diterima secara utuh oleh individu tertentu. Tidak jarang anak Ketua Adat gagal menyelesaikan  pendidikan, sehingga pengetahuan yang diterima belum lengkap atau sempurna. Di samping itu, pegetahuan yang dimiliki oleh guru Ketua Adat pun sangat memengaruhi kelangsungan dan proses transfer Ketua Adat itu sendiri. Proses transfer pengetahuan melalui interaksi tatap muka atau interaksi langsung pun merupakan salah satu bentuk regenerasi pengetahuan yang paling umum. Setelah selesai melakukan latihan, para anak Ketua Adat akan duduk membentuk lingkaran bersama guru.  Berkisar 10 hingga 15 menit guru Ketua Adat akan bercerita tentang berbagai hal, terutama yang berhubungan dengan adat dan budaya masyarakat Enrekang, khususnya Ketua Adat itu sendiri. Melalui kegiatan ini, proses transfer pengetahuan telah terjadi. Akan tetapi pengetahuan dan pemahaman  guru Ketua  Adat tentang apa yang akan disampaikan sangat berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan selanjutnya. Selain dikarenakan Tomanurung dan Ketua Adat hanya diturunkan melalui proses imitasi dengan minimnya penjelasan tentang kedudukan dan peran Ketua Adat tersebut, tidak adanya standar atau tolak ukur yang baku dalam berkesenian  pun turut menjadi salah satu pemicu penyimpangan bahkan hilangnya pengetahuan.  



62    Sangat variatifnya bentuk dan jenis kesenian Tomanurung dalam masyarakat, seperti yang dikemukakan  sebelumnya, sangat  sulit untuk membuat sebuah standar atau aturan yang bersifat seragam dan mengikat. Masing-masing daerah, bahkan aliran memiliki wewenang untuk mengembangkan konsep Tomanurung sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Konsep tersebut kemudian diturunkan kepada generasi berikutnya melalui proses lisan, tanpa dieksplisitkan dalam bentuk  teks tertulis  atau kegiatan-kegiatan  pendokumentasian lainnya. Bahasa yang digunakan dalam Tomanurung pun demikian. Tak jarang bahasa Tomanurung telah bercampur dengan bahasa Indonesia. Padahal salah satu syarat dan karakteristik dalam Tomanurung yakni menggunakan bahasa Enrekang. Salah satu  metode transfer pengetahuan menurut Faust adalah menciptakan lingkungan atau keadaan yang memungkinkan untuk kegiatan transfer tersebut. Terbatasnya kemampuan generasi muda dalam penggunaan bahasa ibu, yakni Bahasa Enrekang salah satunya disebabkan oleh kurangnya lingkungan sosial yang mendukung pemasyarakatan bahasa tersebut. Seperti pepatah Minang yang mengungkapkan lanca kaji dekdiulang (lancar ilmu karena diulang), maka bahasa harus rutin digunakan dalam berbagai bentuk komunikasi di masyarakat. Hegemoni bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu mengakibatkan terabaikannya bahasa daerah.  Banyak kata atau istilah yang asing di telinga, bahkan telah punah dan tidak pernah digunakan lagi dalam keseharian. Selain itu generasi muda memiliki keterbatasan dalam bertutur dan menulis Enrekang. Dalam Tomanurung hal itu sangat diperhatikan, sehingga anak muda yang terbiasa menonton tarian Pajaga Tomanurung tahu betul dan menerapkan etika 



63    berkomunikasi yang baik. Pengetahuan berkomunikasi seperti demikian sudah jarang dijumpai dikalangan anak muda Enrekang. Lingkungan yang mendukung untuk pelestarian bahasa Enrekang perlu diciptakan. Masyarakat harus dibiasakan untuk mendengar, membaca, dan menuturkan bahasa ibu mereka, yakni bahasa Bugis Massenrempulu. Karena keterbatasan kemampuan berbahasa Bugis Lontara akan sangat mempengaruhi keberadaan ajaran Tomanurung dalam masyarakat. Bagi masyarakat Enrekang, Tomanurung selain sebagai sebuah bentuk kesenian dan representasi adat pun berfungsi sebagai penyambung lidah untuk memberikan ajaran dan pengarahan tentang segala hal yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut, boleh dan tidak boleh, dalam kehidupan sehari-hari bagi parakemenakan. Tomanurung memiliki tanggung jawab yang besar kepada anak kemanakan. Akan tetapi, di Enrekang diatur etika berbicara antara satu sama lain. Tomanurung mengajarkan agar tidak mengambil barang milik orang lain, tidak menyimpan hasad dalam hati untuk berbuat jahat, jangan berkata sial ketika rezeki kurang mujur, jangan dengki kepada siapapun ketika rezekinya jauh lebih baik, jangan enggan menolong atau meminjamkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, jangan berkata bohong kepada orang lain.  Ketika upacara adat, maka individu akan mulai mengidentifikasi adegan ajaran-ajaran yang  disampaikan para ketua adat.  Ketika tarian Pajaga digelarkan, secara tidak langsung penonton akan menangkap pengetahuan yang muncul selama pertunjukan. Tidak jarang, penonton telah memahami dengan baik isi dan makna dari pertunjukan.Tetapi terkadang penonton pun menemukan hal baru di luar pengetahuan mereka. Ketidaktahuan ini akan menuntun  penonton untuk bertanya kepada pemilik pengetahuan atau mereka 



64    yang telah ahli di bidang tersebut, salah satunya adalah ketua adat Tapong dan ketua adat Limbuang serta ketua adat Kaluppini. Pada umumnya proses preservasi pengetahuan dalam ajaran Tomanurung berlangsung melalui interaksi secara lisan serta proses imitasi. Ketua adat dan Arung sangat berperan dalam proses transfer tersebut. Semua pengetahuan yang dimiliki oleh Ketua adat dan Arung  kemudian diturunkan secara bertahap kepada masyarakat. Akumulasi pengetahuan yang ditransfer tergantung pada kemampuan dan kreatifitas masyarakat. Hal tersebut menyebabkan pengetahuan yang diterima antara anak masyarakat berbeda-beda, terutama untuk pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan kemampuan dasar perbuatan hati dalam berinteraksi dengan orang lain.  Keterbatasan dari pemilik pengetahuan, daya serap dan proses pengendapan, penambahan, dan pengurangan dalam proses transfer pengetahuanhanya dipahami dan diketahui oleh orang-orang tertentu dan etika komunikasi masyarakat. Menurut Karsono knowledge capture merupakan kegiatan menangkap dan mengidentifikasi semua pengetahuan, terutama yang bersifat tersembunyi. Identifikasi pengetahuan ini meliputi aspek resiko dan nilaipenting di dalam pengetahuan. Nilai penting dalam pengetahuan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat pemilik pengetahuan. Kebergunaan  sebuah pengetahuan sangat menentukan apakah pengetahuan tersebut harus dipreservasi atau tidak. Konsep modernisasi yang menggagas meta narasi menyebabkan pengetahuan lokal atau pengetahuan asli menjadi suatu hal yang kurang bernilai dalam masyarakat. Penilaian terhadap efisensi dan kebergunaan pengetahuan ini menjadikan pengetahuan sesuatu yang tidak harus dilestarikan. 



65    Padahal jika dikaji lebih jauh, banyak nilai yang bisa diambil dari pengetahuan tersebut. Meskipun proses preservasi pengetahuan secara sosialisasi dalam bentuk interaksi langsung dan imitasi terus berlangsung, untuk menjaga kelestarian dari ajaran Tomanurung yang sangat variatif  tersebut perlu dilakukan sosialisasi dan temu jawab sehubungan pengetahuan serta personalisasi seperti yang dikemukakan oleh Karsono. Personalisasi merupakan kegiatan dalam rangka membangun tandon pengetahuan berbasis orang (people based knowledge repository) dengan sifat keterhubungan. Hampir keseluruhan pengetahuan dalam Ketua Adat bersifat tersembunyi. Selain itu, ajaran Tomanurung itu sendiri sangat beragam jenisnya. Oleh karena itu, langkah preservasi yang paling tepat diterapkan yakni dengan membangun tandon pengetahuan berbasis manusia. Berdasarkan fungsi museum, Museum Sribaduga memiliki empat parameter. Pertama; warisan yang dalam konteks museum berupa koleksi, objek atau artefak yang disimpan. Kedua; segenap aktivitas yang berhubungan dengan preservasi dan pendayagunaan koleksi. Ketiga; kelembagaan sebagai wadah aktivitas. Keempat; masyarakat yang secara umum mendasari pemikiran dan aktivitas museum. Dengan berjalannya aktivitas keempatnya dengan baik, dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dan kemapanan sebuah museum. Ada beberapa aktivitas yang secara umum juga menjadi prinsip-prinsip dasar museum. Konsep-konsep yang secara kultural menentukan operasionalisasi museum, yakni upaya preservasi objek-objek koleksi, penggunaan teknik-teknik penyajiandalam pameran, serta upaya menginterpretasikan objek koleksi dengan didukung data visual dan tekstual yang interpretif. 



66    Tindakan preventif atau pencegahan dari kerusakan manuskrip yang dilakukan oleh pengelola bidang pelestarian manuskrip museum daerah Enrekang terbagi atas tiga kegiatan utama yaitu, penyimpanan dan perlindungan, pengalih bentukan, dan fumigasi. Berikut adalah uraian mengenai masing-masing tindakan yang dilakukan oleh pengelola secara sistematis dan terpadu di bawah satu koordinasi kepala bidang preservasi yaitu pengelola Museum. Museum  sebagai salah satu pusat informasi kepurbakalaan dan budaya, bertugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan koleksi untuk dapat dimanfaatkan oleh pengguna secara efektif dan efisien. Agar bahan koleksi yang dimiliki Museum  Daerah  Enrekang dapat digunakan dalam jangka waktu yang relative  lama, perlu suatu penanganan agar bahan koleksi terhindar dari kerusakan, atau setidaknya diperlambat proses kerusakannya, dan mempertahankan kandungan informasi itu yang sering kita sebut sebagai preservasi bahan koleksi.  Pelestarian di museum Daerah Enrekang mencakup unsur-unsur keuangan dan pengelolaan, termasuk cara penyimpanan dan perlengkapan kegiatan tersebut, taraf tenaga kerja yang diperlukan, kebijaksanaan, teknik dan metode yang diterapkan untuk melestarikan bahan-bahan koleksi serta informasi yang dikandungnya.  Tujuan pelestarian bahan koleksi di Museum Daerah Enrekang adalah melestarikan kandungan informasi yang direkam dalam bentuk fisiknya, atau dialihmediakan, agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna museum. Unsur pengelolaan dan keuangan meliputi kegiatan bagaimana mengelola bahan koleksi agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan baik tanpa mengabaikan kelestarian bahan koleksi tersebut. 



67    Sedangkan dalam hal keuangan, seberapa besar anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pelestarian bahan koleksi, sehingga dengan jelas dalam mengalokasi biaya untuk kegiatan tersebut. Kebutuhan dalam pelestarian harus direncanakan dengan matang, sehingga dana yang terserap dapat dipertanggung-jawabkan. Unsur cara penyimpanan meliputi kegiatan bagaimana memperlakukan bahan-bahankoleksi dalam pengaturan ditempat penyimpanan.  Hal ini penting dan perlu diperhatikan agar bahan koleksi yang dimiliki agar tidak cepat rusak, sebab sering kita jumpai jilidan buku rusak sebelum buku itu digunakan. Di mana bahan koleksi disimpan dan dipertonmbangkan, oleh siapa yang menyimpan, alat-alat bantu apa yang diperlukan untuk penyimpanan dan untuk kegiatan pelestarian padaumumnya. Alat-alat tersebut misalnya alat-alat untuk keperluan penjilidan, alat angkut berupa kereta dorong dan alat-alat yang diperlukan sebagai peralatan kegiatan preservasi. Sumber daya manusia yang diperlukan dalam kegiatan pelestarian bahan koleksi ini menyangkut kuantitas dan kualitas, maksudnya berapa banyak tenaga yang dibutuhkan dan dengaan kualifikasi bidang apa serta tingkat kemampuannya. Karena kegiatan preservasibahan koleksi ini bersifat preventif di samping juga kuratif, diperlukan kesadaran dan pemahaman dari berbagai pihak, baik koleksiawan, tenaga administrasi, dan pengguna.Kegiatan preservasi di museum daerah Enrekang perlu menegaskan sejauhmana kegiatan preservasi dapat menjebatani dalam memperoleh bahan koleksi dan memelihara bahan-bahan yanag ditambahkan ke pengelolaan museum. Kebijaksanaan ini akan berkaitan dengan keuangan. Kebijaksanaan dalam tahap awal dilakukan dalam seleksi bahan koleksi, yaitumemutuskan apakah akan 



68    menambah bahan koleksi atau tidak. Kemudian menentukan waktu yang diperlukan untuk menyimpan. Menyimpan bahan-bahan koleksi dalam waktu yang relatif lama memerlukan biaya besar, tempat penyimpanan dan pada akhirnya biayapengawetan dan perbaikan. Salah satu kegiatan museum adalah melestarikan kandungan informasinya kedalam bentuk fisik yang lain, misalnya dalam bentuk mikro (mikrofice/mikrofilm) atau CD-ROM. Selain itu petugas preservasi di museum harus mengetahui faktor-faktor penyebab kerusakan bahan koleksi. Adapun faktor penyebab tersebut antara lain : a. Faktor  Internal, yaitu kerusakan bahan koleksi yang disebabkan oleh faktor buku itu sendiri, yatu bahan kertas, tinta cetak perekat dan lain-lain. Kertas tersusun dari senyawa-senyawa kimia, yang lambat laun akan terurai. Penguraian tersebut dapatdisebabkan oleh tinggi rendahnya suhu dan kuat lemahnya cahaya. Kandungan asampada kertas akan mempercepat karapuhannya. Naskah kuno atau manuskrip mengandung kadar asam karena tinta yang digunakan. Tinta yang digunakan pada manuskrip terbuat dari karbon, biasanya  jelaga, dicampur dengan gum arabic. Tinta ini menghasilkan gambar yang sangat stabil. Agar kondisinya tetap baik, keasaman yang terkandung dalam naskah tersebut harus dihilangkan. Setelah keasamannya hilang, manuskrip dibungkus dengan kertas khusus, lalu disimpan dalam kotak karton bebas asam. Ini merupakan salah satu cara melakukan konservasi terhadap manuskrip.  b. Faktor Eksternal, yaitu kerusakan bahan koleksi yang disebabkan oleh faktor luar dari buku, yang dapat dibagi faktor manusia danm faktor bukan manusia.  c. Faktor manusia, yaitu kerusakan bahan koleksi yang disebabkan pemanfaatandan perlakuan terhadap bahan koleksi yang kurang tepat. Meliputi petugas museum 



69    yang memberikan layanan, dan pengguna. Larangan membawa makanan, minuman ke dalam ruang perkoleksian bukan merupakan hal yang tanpa alasan, sebab ceceran sisa makanan atau kandungan minyak, jikamenempel pada buku akan mengundang serangga atau tikus. Pengguna perkoleksian kadang melipat halaman bagian yang dianggap penting, akan menyebabkan cepat rusaknya buku tersebut.  d. Faktor bukan manusia antara lain : 1) Suhu dan kelebaban udara. Suhu dan kelembaban udara ini sangat erat hubungannya, karena jika kelembaban udara berubah, maka suhu jugaakan berubah. Dimusim penghujan suhu udara rendah, kelembabantinggi, memungkinkan timbulnya jamur pada kertas, atau kertas menjadi bergelombang karena naik turunnya suhu udara.  2) Serangga dan binatang pengerat. Beberapa jenis serngga yang dapat merusak bahan koleksi, seperti kecoa, rayap, kutu buku dan lain-lain.Tikus merupakan binatang pengerta yang suka merusak buku, terutama buku-buku yang tertumpuk apalagi di tempat gelap.  3) Kuat lemahnya cahaya. Sumber cahaya yang digunakan untuk penerangan ruang perkoleksian ada dua, yaitu cahaya matahari dan cahaya lampu listrik. Kita tahu bahwa cahaya matahari dan cahaya lampu listrik mengandung sinar ultra violet. Sinar inilah yang dapat merusakkan buku/kertas. Perhatikanlah kertas yang langsung terkenasinar matahari, warnanya kana cepat berubah dan akan menjadi suram.  4) Perabot dan peralatan. Perabot yang langsung berhubungan dengan buku/bahan koleksi adalah rak. Jumlah rak jika tidak sesuai dengan 



70    kebutuhan akan mengakibatkan buku akan bertumpuk pada rak tersebut. Ukuran rak yang tidak sesuai dengan ukuran buku, dan penempatanyang terlalu rapat, dapat menyebabkan bahan cepat rusak. Peralatan yang digunakan untuk pemindahan buku dari ruang ke ruang lain juga berpengaruh pada kerusakan bahan koleksi.  Kerusakan pada manuskrip harus dilihat dalam keadaan manuskrip tersebut, karenatiap kerusakan fisik perlu ditangani dengan cara yang berbeda. Hal ini dikarenakan cara manuskrip rusak ada bermacam-macam, tergantung sebab dan jenis kerusakan. Langkah-langkah melakukan restorasi naskah kuno antara lain: a. Membersihkan dan melakukan fumigasi.  b. Melapisi dengan kertas khusus (doorslagh) pada lembaran naskah yang rentan.  c. Memperbaiki lembaran naskah yang rusak dengan bahan arsip.  d. Menempatkan di dalam tempat aman (almari).  e. Menempatkan pada ruangan ber-AC dengan suhu udara teratur.  Manuskrip pada umumnya terbuat dari bahan kertas yang pada masa lalu dibuat dengan bahan dan peralatan sederhana sehingga tidak memiliki daya tahan yang tinggi sehingga setelah sekian lama (lebih dari seratus tahun) kondisinya semakin rapuh dan rentan terhadap perlakuan (disentuh untuk dibaca) secara terus menerus. Untuk menjaga agar manuskrip tetap memiliki tingkat keterbacaan (readable) yang tinggi, maka manuskrip membutuhkan penanganan khusus, terutama dalam cara menyimpan dan melindungi agar dapat bertahan lama. Perlindungan yang dilakukan oleh pelaksana preservasi pada manuskrip adalah dengan meletakan setiap manuskrip yang berbentuk buku, lembaran terjilid atau lembaran terpisah dalam sebuah kotak yang terbuat dari bahan khusus 



71    (alkaline).Untuk menjaga darikerusakan, manuskrip tidak boleh disentuh tanpa pengawasan penanggung jawab pelestarian manuskrip. Karena sensitivitas manuskrip terhadap cahaya, maka manuskrip tidak bolehdifoto dengan dibantu lampu kilat (flashlight). Pada awalnya kotak penyimpanan manuskrip dibuat dari bahan karton seperti biasa, namun kemudian diketahui bahwa bahan kotak tersebut ternyata memiliki kandungan asam (acid) yang tinggi sehingga malah menimbulkan kerusakan pada manuskrip. Untuk itu kemudian dilakukan penggantian bahan yang lebih tepat yaitu berbahan alkaline. Kotak-kotak berisi manuskrip kemudian diletakan tersusun berjajar dalam posisiberdiri (vertikal) pada rak dalam sebuah ruang khusus yang diatur dengan dua alat yaitu,pengatur suhu ruang (air conditioner) dan alat pengatur kelembaban (humidifier). Kedua alat ini digunakan karena pengatur suhu ruang akan menyebabkan udara di ruangan menjadi kering dan menyebabkan benda sekitarnya menjadi getas dan rapuh. Pada saat itu maka pelembab akan mengeluarkan uap untuk meningkatkan kelembaban (humidity) ruangan dan melenturkan benda dalam ruang.  Sebagai sumber informasi yang penting, manuskrip memiliki nilai-nilai budaya yang adiluhung, karena tinggi mutu otentisitasnya, tidak hanya dari kandungan isi informasinya, namun juga dari materi fisiknya yang mencerminkan hasil ciptaan manusia Indonesia. Karena itu, manuskrip di Indonesia harus dilestarikan keberadaannya oleh karena merupakan medium yang kuat bagi pelestarian warisan budaya nasional yang bernilai luhur karena berisi sumber-sumber 



72    informasi pengetahuan budaya Indonesia yang perlu ditemukan kembali dan disebarluaskan pada masyarakat untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu harus diupayakan sedapat mungkin menyelamatkan keberadaannya bagi generasi penerus. Pengelola Museum menjelaskan bahwa metode pelestarian manuskrip menjadi masalah yang penting tidak hanya bagi para konservator yang menangani koleksi manuskrip yang dikelola di Museum Daerah Enrekang, namun juga merupakan masalah yang saat ini harus dihadapi oleh para pemilik manuskrip yang ada di masyarakat kearifan lokal dalam melestarikan manuskrip ini penting pula artinya sebagai pengungkapan identitas jati diri bangsa Indonesia sekaligus mempersatukan keberagaman budaya bangsa yang mulai mengglobal. Upaya pengungkapkan kearifan lokal pelestarian manuskrip ini akan mempertebal pula semangat nasionalisme ketika temuan inidiungkapkan ke dunia luar.    Melindungi manuskrip dengan materi yang berwarna kuning diyakini memiliki kekuatan menghalau serangga yang akan mendekati manuskrip.  Menyimpan dalam peti kayu, koper, dan lemari jati diasumsikan dapat menurunkan perubahan fluktuasi udara yang tak teratur.9 Penyimpanan di lemari yang terkena pantulan halus sinar matahari di pagi dan sore hari sebelum matahari terbenam diasumsikan dapat menghambat perkembangan serangga dan mikroorganisme. Membuka lemari di pagi dan sore hari diasumsikan membantu dalam mengurangi kelembaban dalam lemari. Memberikan kemenyan dalam ruangan diasumsikan dapat menghalau datangnya serangga dan faktor  biota lainnya. Sedangkan memberikan                                                            9 Kalu, Ketua Adat Paladang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



73    perlakuan ritual khusus seperti berwudhu dan berdoa sebelum membuka manuskrip diyakini memberikan kekuatan religius.10 Adanya pepohonan tertentu yang rindang di sekitar pekarangan rumah diasumsikan dapatmenghalau fluktuasi suhu udara.Temuan kearifan lokal dalam pelestarian manuskrip ajaran Tumanurung ini mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat serta filosofi kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu temuan kearifan lokal dalam melestarikan manuskrip ini perlu digali lebih lanjut sebagaiupaya perlindungan HAKI bagi bangsa Indonesia. Hal awal yang biasanya dilakukan dalam analisis manuskrip adalah menyusuri sejarah naskah. Sejarah naskah biasanya didapat dari catatan-catatan di halaman awal atau akhir yang ditulis oleh pemilik atau penyimpan naskah itu. Untuk fisik naskahnya, yang dilihat adalah panjang, lebar, ketebalan naskah keseluruhan, panjang, lebar, dan jumlah halaman yang digunakan untuk menulis, dan bahan atau media naskah. Setelah hal-hal di atas dilakukan, preservasi masuk ke bagian dalam naskah, yaitu bagian naskah yang ditulisi atau teks. Di sini akan dilihat jenis huruf dan bahasa yang digunakan, ada atau tidaknya rubrikasi atau penanda awal dan akhir bagian dalam tulisan (biasanya berupa tulisan yang diwarnai berbeda dengan tulisan isi), ada atau tidaknya catchword atau kata pengait yang biasanya digunakan untuk menandai halaman naskah, bentuk tulisan naskah, apakah seperti penulisan cerita pada umumnya, ataukah berbentuk kolom-kolom hingga dalam satu halaman bisa terdapat dua atau lebih kolom tulisan (seperti syair). Selanjutnya akan dicek garis bantuan yang digunakan untuk mengatur tulisan, capkertas (watermark dan countermark) yang menandai perusahaan penghasil kertas                                                            10Ambo Dia, Ketua Adat Limbuang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



74    alas, ada atau tidaknya iluminasi (hiasan di pinggir naskah) dan ilustrasi (bagian yang berisikangambar keterangan yang menjelaskan sesuatu dalam naskah). Tak lupa pula kerusakan-kerusakanyang ada dicatat. 
5. Proses preservasi ajaran Tomanurung melalui alih media Pengalih mediaan merupakan kegiatan pemindahan informasi dari bentuk tekstual ke elektronik, tanpa mengurangi isi informasinya, dengan catatan media baru yang digunakan menjamin bahwa hasilnya lebih efisien dan efektif. Untuk mengurangi resiko kehilangan informasi maka kegiatan alih media ke dalam bentuk elektronik menggunakan system komputer. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan alih media yaitu, cepat dalam proses penemuan kembali, kerahasiaan arsip lebih terjamin, SDM yang digunakan lebih sedikit sehingga bisa menghemat biaya dan tempat simpan arsip.  Untuk menghindari sentuhan langsung kepada manuskrip asli, maka dilakukan pengalih bentukan agar manuskrip tetap dapat dipelajari tanpa merusak fisik aslinya. Menyelamatkan naskah kuno berusia ratusan tahun Museum Daerah Enrekang akan melakukan digitalisasi dan telah dialih bahasakan. Bekerjasama dengan sejarawan, ketua adat, dan arung.  Perkembangan pesat teknologi informasi yakni komputer sangat membantu tercapainya tujuan organisasi atau instansi dengan efektif dan efisien, termasuk administrasi di dalam organisasi yang menuntut adanya profesionalisme dalam melaksanakan setiapaktifitas organisasi. Aktifitas organisasi menghasilkan catatan terekam berbentuk tekstual danberbagai bentuk media. Arsip merupakan suatu naskah yang diciptakan dan diterima olehlembaga pemerintah, swasta maupun perorangan 



75    meliputi pula arsip elektronik yang dapatdisimpan dalam magnetic disk dan optical disk, termasuk dalam directory atau folder on-linesesuai dengan versinya. Arsip elektronik mudah dicopi dan dipindahkan atau ditransfer dari satu media ke media lain sehingga organisasi memakai sistem manajemen informasi yang berbasis komputer untuk melaksanakan kegiatan serta mendokumentasikan transaksi-transaksi penting. Mengingat informasi yang disimpan secara elektronik mudah diubah dan dihapus maka patut diperhatikan pada masa penciptaan dan pemeliharaan arsip elektronik. Selain itu perkembangan teknologi komunikasi juga membuat tugas pemeliharaan bahan bukti kegiatan yang lengkap dan akurat menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, suatu organisasi atau instansi perlu menyelenggarakan kegiatan alih media, guna mengembangkan fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan arsip sebagai sumber informasi. Lontar adalah salah satu media bagi leluhur orang Bugis untuk mendidik keturunannya selain dengan cara-cara lisan. Isi lontar sangat beragam, berisikan sejarah, silsilah keluarga, seni dan budaya, tradisi, kebiasaan, karya sastra tradisional, seperti cerita rakyat, prosa dan lain sebagainya.Tulisan ini berfokus pada pembacaan manuskrip di kabupaten Enrekang yang pada saat tulisan ini dibuat sedang berlangsung pembacaan ajaran Tomanurung. Pada hari pesta adat Tomanurung, semua pusaka dan pustaka diturunkan untuk dido’akan. Adapun ritual penurunan pusaka dan pustaka dari tempatnya diawali dengan upacara adat berupa pembersihan baik secara fisik maupun spiritual. Pembacaan manuskrip diawali dengan pembacaan sejarah keluarga (silsilah). Bagi masyarakat Enrekang, mengetahui sejarah keluarga sangat penting karena segala kehidupan masyarakat Enrekang sangat terikat dengan waktu dan ikatan darah. Pada 



76    saat pembacaan sejarah keluarga, aka nada proses penceritaan berbagai pengalaman para leluhur. Umumnya yang diceritakan adalah cerita-cerita yang berhubungan dengan keperkasaan, kehebatan dan prestasi yang pernah diraih serta pesan-pesan Tomanurung. Setelah penceritaan sejarah keluarga/klan, selanjutnya akan dimulai pembacaan manuskrip.  
5. Membaca Manuskrip  dan Upaya Preservasi Pengetahuan Masa Lampau  Selain menanamkan karakter kebaikan, pembacaan manuskrip merupakan upaya melestarikan berbagai pengetahuan yang menjadi warisan dari para leluhur. Nilai-nilai karakter yang dipaparkan pada pembacaan manuskrip ini merupakan kegiatan preservasi pengetahuan yang di dalamnya terdapat kegiatan menangkap (capture), transfer dan menyimpan pengetahuan pada tandon pengetahuan. Menangkap pengetahuan merupakan awal dari terciptanya pengetahuan baru dapat dilakukan dengan cara alih pengetahuan dari tacit ke tacit, tacit menjadi eksplisit, eksplisit ke ekslpisit atau eksplisit ke tacit. Kegiatan menangkap dan transfer pengetahuan dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu kodifikasi (codification) yang bertujuan untuk mengalihkan pengetahuan tacit ke dalam bentuk dokumen; dan personalisasi (personalisation) yang bertujuan untuk membangun tendon pengetahuan berbasis orang sehingga pengetahuan tacit seseorang dapat dialihkan kepada warga dadia yang lain.  Apa yang dikemukakan Hensen dan kawan-kawan sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nonaka yang menganggap bahwa antara pengetahuan tacit dengan pengetahuan explisit tidak berlawanan atau terpisah satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi.  



77    Apa yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Enrekang merupakan proses internalisasi yaitu alih pengetahuan explicit menjadi pengetahuan tacit melalui proses pembelajaran di rumah adat dengan menjalankan aktivitas penerapan suatu jenis pengetahuan eksplisit (dalam hal ini tersurat pada lontara) secara berulang-ulang. Memberi peringatan secara tegas ketika melihat bahan pustaka mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari pengguna. Penanganan yang cepat pada buku yang mengalami kerusakan sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh pemakai. Menjaga dan merawat software ataupun hardware dalam digitalisasi bahan pustaka. Mengetahui teknik perawatan secara manual ataupun dengan. Kegiatan yang umum dan rutin dilakukan dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan naskah-naskah kuno tersebut, antara lain a. Penyimpanan naskah  Sejak tahun 2009, naskah-naskah kuno yang terdapat di rumah-rumah adat di Enrekang disimpan pada sebuah lemari kaca. Untuk mencegah muncul binatang pengerat, larva dan kutu buku disektra naskah ditaburi kampher atau silica gel. b. Pemeliharaan naskah Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan masih sebatas membersihkan naskah dari debu dan kotoran yang biasa dilakukan satu kali dalam dua minggu.Tidak ada perlakuan khusus dalam kegiatan pembersihan ini, sehingga tak jarang tanpa disadari kegiatan pembersihan justru semakin merusak nilai dan kondisi fisik naskah. Sebagian besar naskah berusia lebih dari 100 tahun yang mengakibatkan daya tahan kertas semakin berkurang. Tidak sedikit dari naskah-naskah tersebut yang telah rapuh, sehingga kegiatan pembersihan yang dilakukan secara manual justru akan semakin memperparah kerusakan yang ada.  



78    Selain itu, tidak  ada pemeliharaan atau penangan khusus terhadap naskah-naskah yang sudah mulai memudar atau berwarna kekuningan, kertas-kertas yang sudah mulai sobek atau berlubang dimakan rayap, serta perbaikan penjilidan naskah tersebut. Kegiatan yang dilakukan berupa penjilidan, pembersihan naskah dari debu dan kotoran, laminating, penambalan naskah, serta kegiatan alih media atau digitalisasi naskah. Kegiatan tersebut masih dilakukan hingga saat ini dan berkala setiap tahunnya. c. Aturan dalam penggunaan naskah Untuk melindungi naskah dari faktor penggunaan dan penangan yang salah, pihak rumah adat membuat aturan kepada semua pengunjung rumah adat untuk tidak membawa naskah-naskah tersebut keluar dari rumah adat tersebut. Naskah hanya diizinkan untuk dilihat dan dibaca di tempat, dan hanya berlaku untuk naskah-naskah tertentu yang dianggap masih layak. Naskah-naskah yang sudah rusak atau dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tidak diperbolehkan untuk dibaca. d. Pengamanan naskah Naskah-naskah pada rumah-rumah adat di Enrekang tidak memiliki sistem pengamanan khusus. Pengamanan naskah hanya dalam bentuk kegiatan penyimpanan naskah dalam lemari kaca yang terkunci dan menjaga naskah agar tidak hilang atau dipinjam. Untuk menyelamatkan nilai informasi agar dapat dimanfaatkan dalam waktu yang relatif lebih lama lagi dan terhindar dari kerusakan terhadap koleksi digital, ada beberapa strategi pelestarian digital, antara lain:   



79    1) Technology Preservation Pelestarian teknologi merupakan tindakan pemeliharaan terhadap hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak) yang mendukung sumber daya (koleksi) digital untuk membaca atau menjalankan sebuah objek digital. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari cara ini. Kelebihan yang didapatkan diantaranya pertama, dengan meyimpan perangkat keras dan perangkat lunak aslinya, maka tampilannyaakan sama dengan dokumen aslinya. Kedua, pelestarian teknologi merupakan solusi pelestarian yang praktis dalam jangka pendek. Ketiga, dengan pelestarian teknologi, kebutuhan untuk mengimplementasikan strategi pelestarian lainnya dapat ditunda. Selain kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan, strategi ini juga memiliki kelemahan. Karena merupakan strategi dalam jangka pendek maka diperlukan tindak yang berkelanjutan. 2) Refreshing Perawatan dengan mencermati usia media sehingga perlu pemindahan data dari media yang satu ke media lainnya. Tujuan utama dari refresing ini adalah untuk menciptakan koleksi digital yang sifatnya stabil. Kelebihan dari strategi ini adalah mudah diterapkan dan resiko kehilangan data dalam proses pemindahan data sangat kecil. 3) Migration & Reformatting Mengubah konfigurasi data digital tanpa mengubah kandungan isi intelektualnya. Strategi migrasi memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Beberapa kelebihan strategi migrasi tersebut antara lain pertama, perpustakaan tidak  perlu meyimpan aplikasi originalnya. Kedua, memungkinkan manajemen dan perawatan secara aktif. Ketiga, format standar menawarkan akses yang stabil dan 



80    berkelanjutan.Keempat, dengan strategi migrasi isi intelektual dari koleksi digital ini dapat dilestarikan. Adapun kelemahan-kelemahan strategi ini adalah diperlukannya perawatan secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan teknologi sehingga menghabiskan banyak biaya. 4) Emulation Proses penyegaran di lingkungan sistem. Artinya secara teoritis dapat dilakukan pembuatan ulang secara berkala terhadap program computer tertentu agar dapat terus membaca data digital yang terekam dalam berbagai format dari berbagai versi. Kelebihan strategi ini antara lain pertama, menjaga tampilan seperti pada dokumen aslinya. Kedua, merupakan strategi jangka panjang, sehingga tidak perlu campur tangan langsung dari staf perpustakaan.Ketiga, dapat diterapkan secara terpisah untuk seluruh koleksi digital. Sedangkan kelemahan strategi emulasi ini pertama, perangkat lunak emulasi (emulator) membutuhkan biaya yang cukup mahal. Kedua, dalam menciptakan spesifikasi emulator sangat kompleks sehingga dapat menyulitkan staf perpustakaan. Ketiga, informasi yang harus dilestarikan menjadi lebih banyak. Keempat, karena berbentuk perangkat lunak terdapat kemungkinan perangkat lunak tersebut akan mengalami ketertinggalan teknologi. 5) Digital Archeology Menyelamatkan isi dokumen yang tersimpan dalam media penyimpanan ataupun perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah rusak, sehingga isi dokumen tersebut tetap dapat digunakan. Strategi ini merupakan strategi dengan biaya yang rendah tetapi memiliki resiko yang tinggi, karena dengan hanya memperbaharui media penyimpanannya terdapat kemungkinan data tersebut tidak akan terbaca ketika perpustakaan telah menggunakan teknologi yang baru.  



81     a. Mengubah data digital menjadi analog Materi digital yang sulit diselamatkan dengan semua cara yang disebutkan di atas. Berbeda dengan koleksi dalam bentuk analog yang lebih berusia panjang dan memiliki daya tahan lama, koleksi digital mempuyai kelemahan berupa sifat rapuh dan tidak tahan lama. Untuk mempertahankan koleksi digital agar dapat  diakses oleh pengguna, koleksi digital dapat dialihbentukkan ke dalam media analog. Selain dialihkan ke dalam bentuk mikrofilm, strategi ini dapat dilakukan dengan membuat printout atau mencetak kembali dokumen yang telah didigitalisasi. Tahapan preservasi dilakukan dengan cara yang paling gampang adalah dengan cara digital. Tahap ini kami sebut tahap awal. Selanjutnya akan diusahakan ada ruangan khusus yang memenuhi temperatur kelembaban udara yang baik untuk naskah lagi kami usahakan. 
6. Resiko Preservasi Digital Mengingat informasi yang disimpan secara elektronik mudah diubah dan dihapus maka patut diperhatikan pada masa penciptaan dan pemeliharaan arsip elektronik. Selain itu perkembangan teknologi komunikasi juga membuat tugas pemeliharaan bahan bukti kegiatan yang lengkap dan akurat menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, suatu organisasi atau instansi perlu menyelenggarakan kegiatan alih media, guna mengembangkan fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan arsip sebagai sumber informasi. Metode yang cukup efektif adalah metode ke-tiga dengan membuat salinan (backup) sehingga dapat mengurangi ketergantungan untuk langsung mempelajari 



82    pada naskah asli yang berpotensi mempercepat kerusakan naskah akibat faktor-faktor luar seperti udara dan cairan keringat yang mengandung asam. proses pembuatan salinan dengan pembuatan microfilm mulai dikembangkan mulai tahun 1980-an sampai akhir tahun 1990-an. ketika dunia teknologi mulai bergeser ke era digital, Penggunaan teknologi microfilm mulai bergeser ke digitalisasi sebagai upaya preservasi naskah-nasakah kuno seperti dengan cara foto kamera ataupun scanning naskah, karena dinilai lebih mudah, baik dalam pembuatan, penyimpanan, maupun pengunaan dan akses informasinya. Saat ini sudah banyak koleksi naskah yang sudah didigitalkan dan dapat diakses melalui media-media online seperti perpustakaan digital yang sudah di release oleh beberapa lembaga baik lembaga pemerintahan maupun lembaga pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan adalah peranan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Badan Arsip Nasional sebagai lembaga pemerintah agar seyogyanya lebih berperan aktif dalam upaya preservasi naskah-naskah kuno, maka dapat disimpulkan bahwa preservasi digital mencangkup berbagai bentuk kegiatan, mulai dari kegiatan sederhana menciptakan tiruan (rublika atau copy) dari sebuah mater digital untuk disimpan sampai kegiatan tranformasi digital yang cenderung rumit. Kegiatan ini didasarkan pada penilaian tentang penting tidaknya materi yang akan dipreservasi, dan seberapa besar resiko kerusakan yang diperkirakan akan terjadi pada materi yang bersangkutan, biasanya kegiatan preservasi digital dilakukan oleh institusi yang peduli terhadap nilai penting materi digital yang mereka miliki.  Materi naskah-naskah kuno tersebut harus tetap dapat diakses dan digunakan selama mungkin. Seluruh hasil kegiatan preservasi ini kemudian disimpan secara 



83    khusus dan dapat menjadi apa yang disebut institutional repository atau simpanan kelembagaan. Dalam kegiatan pelestarian digital, untuk  memastikan sebuah objek berada dalam keadaan baik  selama mungkin, ada dua hal yang harus dipastikan, yaitu: media penampungnya harus tahan lama (CD-ROM, tape, disk), format isi atau informasi juga harus tahan lama, dalam arti terus dapat dibaca (PDF, TIFF, JPEG). Setiap kegiatan pelestarian digital harus mengandung tata cara dan mekanisme untuk menguji aspek ketahanan. Pada dasarnya, mekanisme dan seleksi ini juga memperhitungkan risiko kerusakan yang harus dihadapi setiap kegiatan pelestarian digital. Di dalam INFORM (Investigation of Format based on Risk Management) menyebutkan 6 resiko yang harus dipertimbangkan dalam preservasi digital:  a. Resiko yang disebabkan spesifikasi format objek digital itu sendiri, termasukalgoritme kompresi, dan kondisinyasebagai format proprietary (tertutup, hanya dapat dibaca oleh program tertentu), kemungkinan isinya diacak atau “disembunyikan” (melalui encryption), dan sebagainya. b. Resiko yang disebabkan karakter perangkat lunak untuk membaca objek digital, termasuk dalam hal ini sistemoperasi, program aplikasi khusus, perangkat lunak khusus, program migrasi, dan sebagainya. c. Resiko yang ditimbulkan oleh komponen perangkat keras, termasuk jenis medianya (CD, DVD, magnetic disk, tape, WORM), perangkat CPU, I/O cards,dan perangkatpendukung lainnya. d. Resiko yang ditimbulkan oleh hubungan antara resiko-resiko yang disebutkan di atas dengan kelembagaan tertentu, misalnya pemilik objek digital, penjaja (vendor) perangkat lunak dan keras, komunitas, dan sebagainya. 



84    e. Resiko yang muncul dari pangkalan data digital itu sendiri dari segi arsitektur, proses kerja, sistem pengorganisasian, dan sebagainya. f. Resiko yang terjadi dalam proses migrasi atau transformasi objek digital, baik yangbersifat mekanis maupun administratif. 
B. Implementasi Preservasi Informasi Ajaran Tomanurung Puang Palipada Implementasi preservasi ajaran Tumanurung Puang Palipada dapat dilakukan dengan menyentuh seluruh  kehidupan masyarakat Kabupaten Enrekang baik dari segi ekonomi, sosial, politik, terkhusus budaya.  Implementasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan memasukkan unsur ajaran Tomanurung Puang Palipada pada seni daerah seperti tarian, pada pariwisata di mana masyarakat dapat melakukan rekreasi di samping juga mendapatkan pengetahuan terkait ajaran Tomanurung Puang  Palipada. Implementasi preservasi informasi ajaran Tumanurung Puang Palipada juga dapat dilakukan dengan ragam sosialisasi yang dapat diwujudkan dengan mengadakan berbagai seminar kebudayaan demi menjaga kearifan lokal daerah Enrekang. Para sejarawan, arkeolog, dan pemerintah khususnya masyarakat setempat dapat berpartisipasi dalam seminar tersebut juga dengan turut mengundang para peliti dari berbagai kalangan. Melalui media tersebut maka preservasi informasi ajaran Tumanurung Puang Palipada dapat berlangsung secara berkesinambungan. Selama ini implementasi informasi ajaran Tomanurung Puang Palipada dilakukan dengan mengajarkan tari Pajaga kepada anak-anak melalui lembaga adat yang dikelolah oleh pemangku adat. Tarian ini mengandung ajaran Tomanurung yang berpegang pada prinsip pantangan dan tabu.11                                                            11Ambo Dia, Ketua Adat Limbuang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



85    Pelestarian tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak didukung oleh masyarakat luas dan tidak menjadi bagian nyata dari kehidupan kita. Para pakar pelestarian harus turun dari menara gadingnya dan merangkul masyarakat menjadi pecinta pelestarian yang bergairah. Pelestarian jangan hanya tinggal dalam buku tebal disertasi para doktor, jangan hanya diperbincangkan dalam seminar para intelektual di hotel mewah, apalagi hanya menjadi hobi para orang kaya. Pelestarian harus hidup dan berkembang di masyarakat. Pelestarian harus diperjuangkan oleh masyarakat luas. Singkat kata, pelestarian akan dapat sustainable jika berbasis pada kekuatan dalam, kekuatan lokal, kekuatan swadaya. Karenanya sangat diperlukan penggerak, pemerhati, pecinta dan pendukung dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu perlu ditumbuh-kembangkan motivasi yang kuat untuk ikut tergerak berpartisipasi melaksanakan pelestarian, antara lain:  1. motivasi untuk menjaga, mempertahankan dan mewariskan warisan budaya yang diwarisinya dari generasi sebelumnya;  2. motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa ke masa melalui pewarisan khasanah budaya dan nilai-nilai budaya secara nyata yang dapat dilihat, dikenang dan dihayati;  3. motivasi untuk menjamin terwujudnya keragaman atau variasi lingkungan budaya;  4. motivasi ekonomi yang percaya bahwa nilai budaya lokal akan meningkat bila terpelihara dengan baik sehingga memiliki nilai komersial untuk meningkatkan kesejahteraan pengampunya; dan  



86    5. motivasi simbolis yang meyakini bahwa budaya lokal adalah manifestasi dari jati diri suatu kelompok atau masyarakat sehingga dapat menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, harga diri dan percaya diri yang kuat.  Pelestarian budaya selain mempunyai muatan ideologis yaitu sebagai gerakan untuk mengukuhkan kebudayaan, sejarah dan identitas, juga sebagai penumbuh kepedulian masyarakat untuk mendorong munculnya rasa memiliki masa lalu yang sama diantara anggota komunitas. 
1. Pemanfaatan Warisan (Cagar) Budaya Faktor kepentingan yang beragam dari berbagai pihak dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya budaya, maka hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara berbagai pihak. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai persepsi dan pemberian makna yang berbeda terhadap cagar budaya. Pemanfaatan sumber daya budaya sering memberi dua dampak yaitu dampak positif dan negatif.  Dampak positif adalah munculnya keinginan masyarakat untuk memberi perhatian kepada sumberdaya budaya  sehingga muncul kesadaran untuk melestarikan dan memanfaatkannya. Dampak negatif akan muncul seiring dengan pemanfaatan sumberdaya yang sangat eksploitatif. Agar pemanfaatan sumber daya budaya tidak hanya bertujuan untuk eksploitasi dan ekonomis saja, maka diperlukan pemahaman terhadap aspek yuridis, aspek arkeologis serta aspek manajerial. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya budaya perlu ada asas keseimbangan sehingga tidak terjadi konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan 



87    dengan sumberdaya tersebut.Tujuan akhir dari pelestarian Cagar Budaya (Warisan Budaya), adalah pemanfaatannya. Secara teoritik dengan berdasarkan aturan perundangan, seperti telah diatur dalam UU No.11, Tahun  2010, maka Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan antara lain: a. Ilmu pengetahuan: yaitu pemanfaatan seluas-luasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti ilmu arkeologi ataupun lembaga arkeologi dan purbakala, antropologi, sejarah, arsitektur, dan ilmu-ilmu lainnya yang ada hubungannya dengan cagar budaya.  b. Agama: yaitu pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan keagamaan, misalnya Cagar Budaya yang masih digunakan oleh masyarakat pendukungnya untuk kepentingan keagamaan, tidak boleh dibatasi fungsi-fungsi tersebut, yang penting tetap menjaga kelestarian, keselamatan dan kebersihannya.   c. Kreativitas seni: yaitu Cagar Budaya dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi bagi para seniman, sastrawan, penulis dan fotografer untuk dapat memanfaatkan obyek Cagar Budaya sebagai obyek yang dapat membangkitkan kreativitas dalam berkarya Pendidikan: yaitu Cagar Budaya mempunyai peranan penting dalam pendidikan bagi pelajar dan generasi muda, terutama dalam upaya menanamkan rasa bangga terhadap kebesaran bangsa dan tanah air. Nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya perlu dipahami oleh generasi muda kita, baik dalam sistem sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi, maupun dalam sistem pendidikan formal. Bentuk dan niali-nilai yang terkandung di dalam Cagar Budaya, perlu untuk diajarkan kepada peserta didik (SD, SMP, SMA, Pendidikan Tinggi), dengan menyusun kurikulum dan buku ajar yang berhubungan dengan Cagar 



88    Budaya. Muatan lokal masing-masing daerah (tingkat Propinsi dan Kabupaten) seharusnya mempunyai mata pelajaran dan buku ajar tentang Cagar Budaya atau n ilai-nilai yang dikandungnya yang ada di daerah masingmasing. d. Rekreasi dan pariwisata: yaitu pemanfaatan Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan sebagai obyek wisata yang dikenal dengan wisata budaya. Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang dikelola dengan baik, lingkungannya ditata sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian dan memberikan kenyamanan, apalagi kalau Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memang berada pada lingkungan alam yang menarik dan eksotik, maka sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai tujuan wisata dan dapat mendukung berjalannya roda industri pariwisata di suatu daerah.  e. Representasi simbolik:  yaitu Cagar Budaya ataupun Kawasan Cagar Buadaya kadang-kadang dimanfaatkan sebagai gambaran secara simbolis bagi kehidupan manusia. Beberapa contohnya, antara lain: Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) di Makassar sebagai lambang Pemkot Makassar, Kompleks Makam Sultan Hasanuddin sebagai simbol kebesaran Kerajaan Gowa, bahkan banyak Cagar Budaya yang menjadi simbol kebesaran manusia secara individu, kelompok atau komunitas, etnik bahkan Negara.   f. Alat legitimasi sosial: banyak pejabat dan orang-orang yang berduit, setelah mendapatkan kedudukan atau kekayaan, mereka kadang-kadang berusaha untuk dapat memiliki atau menguasai Cagar Budaya tertentu agar dapat meyakinkan kepada masyarakat umum tentang kesuksesan dirinya dan untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi. Tokoh-tokoh masyarakat banyak yang menggunakan Cagar Budaya sebagai simbol kebesara ataupun sebagai simbol legitimasi sosial.  



89    g. Solidaritas sosial dan integrasi:  yaitu Cagar Budaya dapat dijadikan sebagai alat untuk membina solidaritas sosial dan integrasi yang kuat dalam suatu masyarakat. Banyak contoh Cagar Budaya, seperti makam para pembesar, pada saat-saat tertentu para ahli waris yang merasa keturunan mengadakan acara ziarah secara bersama-sama, maka pada sat itulah akan muncul kesadaran di antara mereka. Rumah-rumah adat atau bekas istana-istana kerajaan, sering berfungsi sebagai media untuk membina solidaritas dan integrasi sosial, dan masih banyak Cagar Budaya lainnya yang digunakan sebagai medium dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang dapat berfungsi sebagai media solidaristas dan integrasi sosial.  h. Ekonomi: yaitu Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata budaya yang akan mendatangkan keuntungan terutama bagi masyarakat di sekitar obyek. Pemerintah pun juga akan mendapatkan pemasukan sebagai pendapatan asli daerah yang berasal dari pungutan retribusi.  
2. Pewarisan Budaya Pewarisan budaya (transmission of culture) yaitu proses mewariskan budaya (unsur-unsur budaya) dari satu generasi ke generasi manusia atau masyarakat berikutnya melalui proses pembudayaan (proses belajar budaya). Sesuai dengan hakikat dan budaya sebagai milik bersama masyarakat, maka unsur-unsur kebudayaan itu memasyarakat dalam individu-individu warga masyarakat dengan jalan diwariskan atau dibudayakan melalui proses belajar budaya. Proses pewarisan budaya dilakukan melalui proses enkulturasi (pembudayaan) dan proses sosialisasi (belajar atau mempelajari budaya).  Pewarisan budaya umumnya dilaksanakan melalui saluran lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, lembaga pemerintahan, perkumpulan, institusi resmi, 



90    dan media massa. Melalui proses pewarisan budaya maka akan terbentuk manusia-manusia yang memiliki kepribadian selaras dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya disamping kepribadian yang tidak selaras (menyimpang) dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya. Untuk membentuk suatu kepribadian manusia yang selaras dengan lingkungan alam, sosial dan budaya masyarakatnya, harus melalui proses mempelajari unsur-unsur budaya, adaptasi kebudayaan (penyesuaian diri terhadap kebudayaan), serta upaya manusia memanfaatkan dan mengelola lingkungan hidupnya (alam, sosial, budaya). Karena hanya dengan jalan belajar terhadap lingkungan hidupnya, melalui proses sosialisasi, enkulturasi, adaptasi, pembauran dan inovasi terhadap sistem budaya, sistem sosial dan sistem alamnya maka sistem kepribadian manusia yang selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya akan dapat dibentuk.  Proses belajar terhadap lingkungan budaya, sosial dan alam itu tidak selamanya positif dalam arti membentuk kepribadian yang selaras dengan lingkungan hidupnya, tetapi juga dapat membentuk kepribadian yang tidak selaras dengan lingkungan hidupnya baik lingkungan budaya, sosial dan lingkungan alamnya. Terbentuknya kepribadian menyimpang tersebut diakibatkan oleh jalannya proses belajar terhadap lingkungannya berlangsung tidak sempurna, tidak sehat, atau salah mendidik. Misalnya, sejak kecil individu kurang dilatih, dididik atau dibiasakan untuk hidup tertib, mematuhi nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan hidupnya, seperti anak kurang dibiasakan ramah-tamah, adil, jujur, ikhlas, hormat, berkata-kata yang halus, baik, 



91    tertib dalam makan, minum, berpakaian, bergaul, bermasyarakat, bekerja, rajin belajar, dan sebagainya.  Akibatnya, jika sudah dewasa maka individu tadi akan memiliki kepribadian yang menyimpang dan selalu melanggar nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakatnya. Proses pewarisan budaya dari generasi ke generasi berikutnya merupakan sifat dari budaya sebagai milik bersama seluruh masyarakat pendukungnya. Dalam prosesnya, pewarisan budaya tersebut dapat berlangsung secara enkulturasi maupun sosialisasi.Enkulturasi, yaitu proses pembudayaan, yakni seseorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya terhadap adat-istiadat, sistem norma dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya.  Dengan kata lain, enkulturasi adalah pewarisan budaya dengan cara unsur-unsur budaya itu dibudayakan kepada individu-individu warga masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Misalnya pembudayaan adat-istiadat leluhurnya, pembudayaan nilai-nilai moral Pancasila melalui penataran, pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses belajar mengajar di persekolahan. Sejak kecil proses enkulturasi itu telah dimulai. Seringkali individu belajar budaya itu dengan cara meniru berbagai pola tindakan (sikap dan prilaku) orang-orang yang berada di sekitarnya.  Dari hasil belajar tersebut berbagai nilai dan norma-norma sosial budaya kemudian diterapkan dalam kepribadiannya, sehingga terbentuk menjadi sikap dan prilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam masyarakat modern, proses enkulturasi ini merupakan proses pewarisan budaya yang dilakukan secara formal melalui lembaga-lembaga pendidikan. Baik negeri maupun swasta merupakan 



92    lembaga enkulturasi (pembudayaan) unsur-unsur budaya kepada generasi muda. Dengan proses belajar mengajar dipersekolahan maka proses pembudayaan berbagai unsur budaya termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan lebih efektif dan produktif kepada generasi muda pendukung kebudayaan.  
3. Sosialisasi Sosialisasi, yaitu setiap individu dari masa kanak-kanak hingga masa tuanya belajar terhadap nilai-nilai, norma-norma dan pola tindakan orang lain atau masyarakat dalam berinteraksi sosial dengan segala macam individu di sekitarnya yang memiliki beraneka macam status, peran dan pranata sosial yang ada di dalam kehidupan di masyarakatnya, misalnya seorang anak telah diajari cara bersikap dan sopan santun, berbicara yang sopan dan baik, berlaku jujur, adil,berpakaian, cara makan dan minum sesuai dengan adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.  Dengan meniru dan mempelajari berbagai pola-pola sikap dan prilaku orang lain di sekitarnya, maka individu tadi berusaha meniru kemudian terbentuk dalam kepribadiannya. Demikian pula terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakatnya yang setiap hari dipelajari dan ditemukannya maka lama-kelamaan mempengaruhi sikap dan prilakunya.  Proses pewarisan unsur-unsur budaya itu tentu saja mempunyai sarana atau saluran-saluran dalam rangka pembudayaan kepada generasi muda oleh generasi tuanya. Sarana saluran yang umum dijumpai dalam suatu masyarakat, antara lain lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, lembaga pemerintahan, perkumpulan, institusi resmi dan media massa.  



93    Konsep dari manajemen pengetahuan (knowledge management) adalah sebuah proses dalam mengkoordinasikan pengunaan informasi, pengetahuan maupun pengalaman. Dalam membangun manajemen pengetahuan ada sebuah proses transfer pengetahuan yang sifatnya cyclical yang bersifat terus menerus yang meliputi kegiatan sosialisasi, ekternalisasi, kombinasi dan internalisasi.  Adapun peranan masyarakat dalam membangun manajemen pengetahuan tentang naskah kuno yang ada di Kabupaten Enrekang melalalui transfer pengetahuan, yaitu dimulai ketika para penunggu makam keramat atau lontara  maupun  ajaran Tomanurung  menyampaikan  informasi  yang  mereka  ketahui  tentang  sejarah  dari leluhur mereka atau makam keramat tersebut secara lisan pada para penziarah yang datang ke makam keramat tersebut berdasarkan cerita-cerita terdahulu yang mereka terima dari para leluhur sebelumnya. Untuk selanjutnya informasi ini dicatat dan didokumentasi terutama oleh para siswa maupun para peneliti yang sedang mencari data. Untuk selanjutnya pengetahuan ini disajikan dalam berbagai media lainnya baik cetak maupun media lain.12  Sedangkan untuk proses internalisasinya para penziarah atau pengunjung yang datang ke ajaran makam keramat atau ajaran Tomanurung menjadi sebagai bahan untuk presentasi tugas pelajaran, kuliah atau hasil penelitian. Dalam konteks membangun manajemen pengetahuan tentang naskah kuno dan pengetahuan lainnya tentang ajaran yang ada do lokasi penelitian, sebenarnya sudah berlangsung melalui transfer pengetahuan.  Sedangkan untuk ajaran Tomanurung Puang Palipada transfer pengetahuan masih berjalan secara tacit knowledge karena dari hasil observasi yang kami lakukan tidak ada dokumentasi tertulis tentang ajaran Tomanurung, informasi tentang sejarah ajaran ini kami peroleh secara lisan dari ketua adat yang bertugas mengelola ajaran Tomanurung.                                                             12Ambo Dia, Ketua Adat Limbuang, Wawancara di Enrekang  pada tanggal 25 Juni 2019  



94    4. Peranan Pemerintah dalam Melestarikan Naskah Kuno di Kabupaten 

Enrekang Mengenai peran pemerintah dalam melestarikan naskah kuno yang ada di Kabupaten Enrekang, berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan ada beberapa peran pemerintah yang dilakukan misalnya untuk pemerintahan tingkat Desa adalah menjaga kondisi keamanan dan keteriban di sekitar ajaran tersebut. Sedangkan dalam konteks pelestarian naskah kuno, pihak pemerintah Desa sampai saat ini melakukan pendataan kepemilikan naskah kuno yang ada di masyarakat dan menghimbau pada masyarakat yang memiliki naskah kuno untuk menginformasikan pada pihak desa. Kemudian mengenai peran dari pemeritah Kabupaten  Enrekang dalam hal ini Dinas Kepariwisataan dalam upaya pelestarian naskah kuno dan pelestarian ajaran, berdasarkan pengamatan  yang  kami  lakukan  sudah  mulai  dilakukan.  Misalnya  untuk naskah kuno ajaran Tomanurung dengan keterlibatan pihak Kabupaten yang berkoodinasi dengan Dinas Kepurbakalaan Pusat tanah tempat ditemukannya ajaran yang merupakan tanah milik selanjutnya dibebaskan/dibeli sehingga untuk selanjutnya pengawasan naskah kuno ajaran Tomanurung bisa dilakukan secara optimal. Selain itu juga para penunggu ajaran atau juru kunci yang sebelumnya tidak mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten, sekarang sudah ada perhatian baik dari Dinas Kepariwisataan maupun dari Dinas Kepurbakalaan Pusat. Kemudian untuk ajaran-ajaran makam keramat lainnya perhatian dari pemerintah terlihatmulai dari penataan sarana dan prasarana seperti perbaikan jalan, pembuatan  MCK untuk para peziarah sudah dilakukan. Sedangkan berkaitan dengan peran pemerintah Kabupaten dalam  pelestarian  naskah  kuno,  berdasarkan  hasil  



95    wawancara  dan  observasi  yang  kami lakukan sampai saat sudah terdata sekitar 20 naskah kuno yang ada di masyarakat.  Namun  demikian, upaya untuk menyimpan dan upaya melestarikan naskah kuno yang ada dalam masyarakat tersebut  belum  semuanya berjalan dengan baik.  Sedangkan  upaya  pendataan kembali naskah kuno yang masih tersebar di kalangan masyarakat yang ada di Kabupaten Enrekang masih tetap dilakukan dengan bekerjasama dengan tokoh masyarakat setempat, pemerintah desa dan kecamatan.  Peran  pemerintah  kabupaten  dalam  kegiatan  preservasi  yang  bersifat  preventif maupun kuratif seperti alih bentuk belum dilakukan secara maksimal. Hal ini mengingat keterbatasan sumber daya, dana maupun fasilitas penyimpanan yang ada di Dinas Parisiwata Kabupaten Enrekang. Selain itu juga berkaitan dengan upaya pelestarian naskah kuno. Berdasarkan pengamatan peneliti, di Kabupaten Enrekang belum tersedia tempat yang representatif untuk menyimpan naskah-naskah kuno, sebagai salah satu warisan budaya yang penting untuk dilestarikan. Adapun implementasi preservasi informasi ajaran Tomanurung Puang Palipada dalam bentuk lontarak yang tersimpan di dalam museum daerah Kabupaten Enrekang dan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan.  Puang Palipada merupakan seorang Tomanurung yang datang ke wilayah Enrekang pada masa lampau. Kedatangan Tomanurung biasanya diawali dengan terjadinya zaman kekacauan atau zaman kegelapan, yaitu zaman dimana biasanya terjadi perang saudara yang berkepanjangan, keadaan masyarakat yang kacau dan berlakunya hukum rimba di mana yang kuat cenderung menindas yang lemah. Keadaan ini berlangsung selama bertahun-tahun yang dalam Kitab Lontara di istilahkan zaman sianre bale yang artinya 



96    zaman dimana manusia itu laksana ikan di laut yang saling makan memakan.13 Di Sulawei Selatan zaman  sianre bale itu berlangsung sekitar pertengahan abad XV, yaitu dimulai sejak menghilangnya keturunan terakhir Sawerigading yang bernama La Tenritatta Pajung Masagalae. Sawerigading sendiri adalah seorang Tomanurung juga. Zaman sianre bale ini berlangsung selama  tujuh generasi dan berakhir dengan datangnya Tomanurung de berbagai tempat. Tomanurung inilah yang kemudian menata kehidupan masyarakat di daerah-daerah tempat kedatangannya.14 Tomanurung dalam persfektif masyarakat Sulawesi Selatan pada masa lampau merupakan orang sakti lagi suci yang tidak diketahui asal-usulnya yang datang kepada mereka dengan membawa misi kebaikan untuk memperbaiki kondisi masyarakat setempat. Dalam sejarah masyarakat Sulawesi Selatan,  kedatangan Tomanurung ini berhasil memperbaiki kondisi sosial politik masyarakat setempat, sehingga berhasil mempersatukan kelompok-kelompok kaum yang bercerai-berai. Keberhasilan tersebut menjadikan posisi Tomanurung ini sebagai sentral dari kelompok-kelompok kaum yang bercerai berai, sehingga Tomanurung ini dianggap sebagai peletak dasar dari kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan.  Tomanurung pertama adalah seorang lelaki perkasa bernama Tomboro Langi yang mendarat di puncak Gunung Latimojong. Ia memproklamirkan dirinya sebagai utusan langit untuk memerintah umat manusia. Tamboro Langi lalu menikah dengan Tande Bilik, seorang dewi yang muncul dari busa air Sungai Sa’dang. Putra Sulung mereka Sandaboro memperanakkan La Kipadada yang membangun 3 Kerajaan besar, yaitu : Rangkong (Toraja), Luwu, dan Gowa.                                                            13Ambo Dia, Ketua Adat Limbuang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019 14Kalu, Ketua Adat Paladang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019 



97    Setelah itu dunia dilanda kekacauan, maka diturunkanlah Tomanurung kedua.15 Tomanurung Kedua yaitu Batara Guru yang kemudian kawin dengan We Nyilitimo dan melahirkan Batara Lattu. Batara Lattu kawin dengan We Opu Sengngeng, putri dari Masyrik yang melahirkan Sawerigading. Sawerigading mendirikan Kerajaan Luwu yang dibawahnya terdiri dari Kerajaan merdeka dan berdaulat seperti Kerajaan Toraja, Bone, Gowa, Tertane, dan Palu. Fase Sawerigading mengalami kemunduran, sampai tak ada Raja lagi yang memerintah di bumi maka diturunkanlah generasi Tomanurung ketiga.16  Tomanurung Ketiga terdiri dari beberapa orang dan mendarat di beberapa tempat. Tomanurung di Luwu yaitu Sempurusiang yang kawin dengan Pattiajala. To Manurung di Bone bernama Mata Silompoe kawin dengan Tomanurung perempuan dari Toro. Tomanurung di Gowa kawin dengan Karaeng Bayao. Tomanurung di Bacukiki memperistrikan Tomanurung di Lawaramparang. Anak cucu turunan Tomanurung itulah yang kemudian secara turun temurun menjadi Raja yang memerintah di masing-masing Kerajaan yang ada di jazirah Sulawesi.17 Karena Tomanurung memiliki sifat-sifat seperti di atas maka masyarakat Sulawesi Selatan merupakan Keturunan Tomanurung Wija Tau Deceng (keturunan orang baik) dan untuk mengetahui mereka, di depan nama mereka disebut panggilan Puang, Datu, Karaeng, Maradia, Andi dan lain-lain oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Di antara Tomanurung di Sulawesi Selatan adalah Puang Palipada, yang kedatangannya menurut  Lontarak Enrekang didahului oleh gejala alam yang luar                                                            15 Ambo Dia, Ketua Adat Limbuang, Wawancara di Enrekang  pada tanggal 25 Juni 2019 16Ambo Dia, Ketua Adat Limbuang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019 17Ambo Dia, Ketua Adat Limbuang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019 



98    biasa.18 Puang Palipada ini dikenal sebagai pendiri kerajaan Enrekang dan dikenal sebagai tokoh yang penuh dengan kearifan. Di antara nilai ajaran Puang Palipada yang tertulis dalam Lontarak Enrekang adalah sebagai berikut:  1. Pantangan  Pantangan ini dijadikan syarat oleh Puang Palipada untuk mau menjadi pemimpin di Enrekang dan diminta masyarakat untuk mentaatinya dan menjadi peraturan dalam pemerintahannya yang pada masa itu adalah berbentuk kerajaan. Ajaran pantangan Tomanurung Puang Palipada ini meliputi: (1) jangan engkau mengambil hak milik orang lain, (2) jangan simpan dalam hati segala niat yang menghendaki orang lain mendapatkan kecelakaan, (3) jangan mengumpat dirimu karena sedikit rezeki, sedangkan banyak rezeki, (4) jangan berniat jahat terhadap orang yang muda rezeki, (5) jangan engkau mengatakan tidak ada kalau ada orang yang meminta milikmu dan orang yang meminta itu pantas engkau beri, (6) jangan engkau mengatakan ada kalau barang itu tidak ada pada dirimu. 2. Pemali (tabu)   Tabu pada masyarakat Enrekang adalah suatu hal yang harus dihindari agar tidak dikucilkan oleh masyarakat dan merupakan etika dalam masyarakat adalah. Adapun ajaran Puang Palipada tentang hal ini meliputi: (1) jangan mengucapkan kata yang tidak wajar kepada orang lain, umpamanya: manusia anjing, manusia babi; (2) jangan mengingkari janji terhadap orang lain, (3) jangan niatkan dalam hati untuk menginginkan orang lain dapat kesulitan, (4) jangan engkau berbuat yang tidak sopan terhadap kedua orang tuamu, saudaramu, dan orang lain.                                                            18Disebutkan bahwa sebelum kemunculan Puang Palipada, wilayah setempat diliputi oleh cahaya yang bersinar terang-benderang dan disebutkan pula bahwa Puang Palipada ini berasal dari mataharui, Puang Lasallang, Lontarak Enrekang, h. 1-2. 



99    C.  Perspektif Bugis-Makassar dalam Kaitannya dengan Implementasi Ajaran 

Tomanurung Puang Palipada Tomanurung Puang Palipada hidup dan berkembang sebelum ajaran Islam datang di negeri Massenrempulu tepatnya di Kabupaten Enrekang. Pada masa itu belum mengenal Islam namun sumber ajarannya sejalan dengan agama Islam. Kalau kita telaah satu persatu dari ajarannya tersebut sangat jelas mengajarkan kebaikan yang terdiri atas pantangan atau tabu. Tabu atau pantangan adalah suatu pelarangan sosial yang kuat terhadap kata, benda, tindakan, atau orang yang dianggap tidak diinginkan oleh suatu kelompok, budaya, atau masyarakat. Pelanggaran tabu biasanya tidak dapat diterima dan dapat dianggap menyerang. Beberapa tindakan atau kebiasaan yang bersifat tabu bahkan dapat dilarang secara hukum dan pelanggarannya dapat menyebabkan pemberian sanksi keras. Tabu dapat juga membuat malu, aib, dan perlakuan kasar dari masyarakat sekitar. Dalam setiap kelompok masyarakat, terdapat kata-kata tertentu yang dinilai tabu. Kata-kata tersebut tidak diucapkan, atau setidaknya, tidak diucapkan di depan para tamu dalam kondisi formal dan penuh sopan santun. Kata “tabu” (taboo) diambil dari bahasa Tongan, merupakan rumpun bahasa Polynesia yang diperkenalkan oleh Captain James Cook kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Eropa lainnya yang artinya tindakan yang dilarang atau dihindari. Ketika suatu tindakan dikatakan tabu, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan tersebut juga dianggap tabu. Seseorang pada awalnya dilarang melakukan sesuatu; kemudian dilarang untuk berbicara mengenai apapun yang berhubungan dengan hal 



100    tersebut. Adapun pembahasan ajaran Tomanurung Puang Palipada dalam kaitannya dengan masalah pantangan dan tabu adalah sebagai berikut: 
1. Ajaran Tomanurung Puang Palipada tentang Pantangan Adapun preservasi informasi ajaran Tomanurung Puang Palipada tentang pantangan dalam perpektif ajaran Islam meliputi, sebagai berikut: 

a. Larangan Mencuri (Minnau/Allukka) Mencuri merupakan  perbuatan yang hina, dan orang yang melakukannya akan menjadi terhina, baik di sisi Tuhan maupun di mata masyarakat, sehingga pelaku pencurian akan menadapatkan sanksi sosial. Ajaran Tomanurung Puang Palipada mengajarkan untuk tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Dalam Lontarak Enrekang, Puang Palipada menyatakan: 
aj mualai hn tauea.  Transliterasinya:  Aja’ mualai ha’na tauwe. Artinya:  Jangan mengambil hak orang lain. Hal tersebut sejalan dengan nilai moral masyarakat Bugis-Makassar yaitu larangan mengambil hak orang lain tanpa sepengethuan pemilik (minnau/allukka). Dalam perspekif masyarakat Bugis-Makassar, tindakan tegas akan dikenkan kepada para pelaku pencuri berupa hukuman badan (idosa) dan pengusiran dari tempat tinggalnya (ripalumpengi tana).  



101    Bagi raja-raja Bugis-Makassar terdahulu telah menjadi pantangan mereka untuk masuk ke dalam kediaman mereka harta yang didapatkan dari jalan-jalan yang tidak halal. Hal tersebut susuai dengan pappaseng Maccae ri Luwu sebagai berikut: 
naiy edec rillEPoln aru mKauea. ptPuaGEGi. 
esauwni mlEPuea. mduwn mgEtEeG. mtElun tEn 
ajajai llEPoln arueG. maEpn tEneaeRkiwi 
boln aru mKauea wrPr rigau bw.19 Transiterasi: Naiya deceng ri lalempolana arung mangkau’e, patampuwangengngi: seuwani malempu’e, maduwanna magettengnge, matellunna tenna aja-ajai lelempolana arungnge, maeppa’na tenna enrekiwi bolan arung mangkau’e waramparang rigau’ bawang. Artinya: Adapun mengenai kebaikan isi rumah raja yang memerintah, ada empat jenisnya: pertama, kejujuran; kedua, keteguhann hati; ketiga tidak menjamah isi rumahnya; keempat, tidak masuk ke dalam rumah raja yang berkuasa barang yang tidak halal.  Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Paladang di Enrekang menyatakan bahwa: Kondisi masyarakat adat Tomanurung menunjukkan bahwa ajaran Tomanurung Puang Palipada tumbuh dan melekat dalam masyarakat                                                            19 Abdul Rahim, Pappaseng Wujud Idea Budaya Bugis-Makassar, (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, 2012), h. 99. 



102    Enrekang yang diaplikasikan dalam kehidupannya bahwa mencuri itu dilarang keras oleh adat dan diberikan sanksi berupa pengasingan apabila dilanggar.20 Demikian pula dalam ajaran Tomanurung Puang Palipada yang sangat menekankan larangan mencuri atau mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Mengambil hak milik orang lain akan dikenakan sanksi hukum adat yang berlaku atau si pencuri akan mengalami kesialan akibat perbuatan yang dilakukannya atau dalam Islam dikenal dengan istilah “karma”.  Hal tersebut masih terjaga dalam tradisi masyarakat Kabupaten Enrekang hingga kini kemudian didukung dengan ajaran Islam yang memang mayoritas penduduk  Kabupaten Enrekang saat ini memeluk agama Islam. Hal tersebut berdampak pada terciptanya keamanan dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat kabupaten Enrekang yang tentu tak dapat dipungkiri karena kuatnya pengaruh tradisi yang secara turun temurun telah terbawa sejak adanya ajaran Tomanurung Puang Palipada. 
b. Jangan Dendam  Dalam problematika hidup bermasyarakat sangatlah kompleks. Hal tersebut karena masyarakat dengan seluruh lapisannya memiliki karakter dan kepribadian yang tidak sama. Demikian pula tingkat pemahaman tentang adat istiadat dan kesiapan untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari pun sangat beragam. Oleh sebab itu, masing-masing individu hendaknya memiliki kesiapan  jiwa yang dengannya bisa menghadapi keadaan apapun dengan tepat. Di antaranya adalah sikap tabah dan lapang dada. Bisa dikatakan, bahwa secara umum orang itu siap untuk dipuji dan diberi namun sangat berat jika dicela dan dinodai. Disinilah ujian, apakah                                                            20Kamaruddin, Kepala Desa Paladang, Wawancara di Enrekang tanggal 25 Juni 2019. 



103    seseorang mampu menguasai dirinya saat pribadinya disinggung dan haknya ditelikung.  Ajaran Tomanurung Puang Palipada sangat menekankan pada pentingnya memaafkan kesalahan orang lain, berjiwa besar dan berlapang dada serta tidak pendendam. Dalam Lontarak Enrekang, Puang Palipada menyampaikan: 
aj mubolai ri atimu mealoea epjriwi pdmu rup 
tau. Transliterasinya:  Aja’ mupabbolai ri atimmu maelo’e pejariwi padammu rupa tau. Artinya: Jangan simpan dalam hati segala niat yang menghendaki orang lain dapat celaka. Hal tersebut sejalan dengan pappaseng masyarakat Bugis-Makassar yang mengajarkan untuk tidak terbesit dalam pikiran sesuatu yang buruk terhadap orang lain karena itu bisa mencederai kemanusiaan kita. Dalam pappaseng masyarakat Bugis-Makassar dikatakan sebagai berikut: 
naiy riasEeG tau tEmEto nwnw mj. tElEsu adad 
bEel. tEpogau gau mecko. tEmektun ripdn tau. 
tEteklup riapoelGEn.21 Transliterasi:                                                            21 Abdul Rahim, Pappaseng Wujud Idea Budaya Bugis-Makassar, h. 168. 



104    Naiya riaseng tau , teng metto’ nawa-nawa maja’, teng lessu’ nawa-nawa belle, teng pogau’ gau’ maceko, teng makketuna ri padanna tau, teng takkelupa ri apolengenna. Artinya: Yang dinamakan manusia: tak terbsit pikiran buruk, tak lahir katakata dusta, tak mlakukan peruatan culas, tak menghinakan sesama manusia, tak lupa asl-muasalnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini diuraikan manfaat dari ajaran Tomanurung Puang Palipada tentang larangan menjadi pendendam dan pandangan Islam sebagai agama umum masyarakat Bugis-Makassar mengenai hal tersebut antara lain: a) Memaafkan orang Termasuk amalan yang sangat mulia disaat seorang bersabar terhadap gangguan yang ditimpakan orang kepadanya dan memaafkan kesalahan orang padahal ia mampu untuk membalasnya. Gangguan itu bermacam-macam bentuknya. Adakala berupa cercaan, pukulan, perampasan hak dan semisalnya. Memang sebuah kewajaran bila seorang menuntut haknya dan membalas orang yang menyakitinya. Dibolehkan seorang membalas kejelekan orang lain dengan yang semisalnya. Namun alangkah mulia dan baik akibatnya bila dia memaafkannya, Allah swt. akan memberikan balasan pahala. Hal tersebut telah disebutkan oleh Allah swt. di dalam QS al-Syura/42:40. Ayat tersebut menyebutkan bahwa tingkat pembalasan ada tiga: pertama, adil, yaitu membalas kejelekan dengan kejelekan serupa, tanpa menambahi atau 



105    mengurangi. Misalnya: jiwa dibalas dengan jiwa, anggota tubuh dengan anggota tubuh yang sepadan dan harta diganti dengan yang sebanding. Kedua: Kemuliaan, yaitu memaafkan orang yang berbuat jelek kepadanya bila dirasa ada perbaikan bagi orang yang berbuat jelek. Ditekankan dalam pemaafan adanya perbaikan dan muncul maslahat yang besar. Bila seorang tidak pantas untuk dimaafkan dan maslahat yang sesuai syariat menuntut untuk dihukum, maka dalam kondisi seperti ini tidak dianjurkan untuk dimaafkan. Ketiga: Dzhalim yaitu berbuat jahat kepada orang dan membalalas orang yang berbuat jahat dengan pembalasan yang lebih dari kejahatannya.  b) Kedudukan yang mulia Memaafkan kesalahan orang acapkali dianggap sebagai sikap lemah dan bentuk kehinaan, padahal yang ada justru sebaliknya. Orang bila membalas kejahatan yang dilakukan seorang kepadanya maka sejatinya dimata manusia tidak ada keutamaannya. Tapi dikala dia memaafkan padahal ia mampu untuk membalasnya maka dia mulia dihadapan Allah dan manusia. Demkianlah Islam mengajarkan kepada peganutnya tentang larangan menjadi pendendam agar tercipta suasana hati yang bersih, kehidupan sosial yang sehat, hidup yang bermakna. Ajaran Tomanurung Puang Palipada dalam hal ini memiliki pandangan yang sama. Hal tersebut terbukti dengan terciptanya kerukunan dan ketertiban masyarakat sejak dahulu hingga sekarang dan didukung dengan munculnya ajaran Islam.  Berdasarkan wawancara dengan Kalu sebagai ketua adat Paladang di Enrekang menyatakan bahwa: 



106    Kondisi masyarakat adat Tomanurung menunjukkan bahwa ajaran ini tumbuh dan melekat dalam masyarakat Enrekang yang diaplikasikan dalam kehidupannya bahwa jangan menyimpan dalam hati segala niat yang menghendaki orang lain mendapatkan kecelakaan. Kami meyakini bahwa, apabila sifat tersebut bersemayam di dalam jiwa seseorang akan menimbulkan hubungan sosial yang tidak harmonis dan akan berdampak pada diri sendiri.22    Sejalan dengan nilai moral masyarakat Bugis-Makassar dan ajaran agama Islam, hal tersebut merupakan larangan menjadi pendendam. Manusia tercipta sebagai makhluk sosial maka sangat sulit bagi manusia untuk hidup tanpa membutuhkan orang lain. Hal ini diantaranya yang menunjukkan betapa pentingnya hidup bermasyarakat di mana masing-masing ikut merasakan suka dukanya kehidupan.  
c. Larangan iri hati terhadap orang lain Tomanurung Puang Palipada mengajarkan untuk tidak saling mengumpat apabila melihat orang lain memperoleh rezeki yang banyak. Hal ini sejalan dengan moral masyarakat Bugis-Makassar yang melarang masyarakatnya untuk mengumpat diri sendiri jika menyaksikan orang lain mengalami keberuntungan atau dalam istilah lain adalah sifat iri hati.  Sifat iri hati sudah seharusnya dijauhi oleh setiap manusia. Karena perangai terendah dari orang yang terkena penyakit iri hati yaitu dia tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta’ala yang diberikan kepada saudaranya. Adapun indikasi iri hati diantaranya:                                                             22Kalu, Ketua Adat Paladang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



107    Pertama, apabila melihat ada orang yang diberikan kenikmatan lalu kemudian kita merasa panas hati. Hal itu sama saja kita tidak ridha dengan pemberian yang Allah berikan kepada orang lain.  Kedua, seakan-akan kita sama saja menginginkan kebalikan yang menjadi sebuah keputusan Allah kepada orang lain. Allah sudah memutuskan orang lain diberikan oleh Allah kenikmatan, tapi kita tidak ridha dengan ketentuan Allah tersebut. Tetapi kita menginginkan hal yang  sebaliknya. Tentu ini sifat yang menunjukkan betapa jiwanya sangat rendah sekali,  Ketiga, disertai ada keinginan dalam hati supaya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain yang kita iri hati tersebut itu hancur dan hilang. Ini adalah iri hati atau dengki. Dengki  itu adalah merupakan sifat iblis. Karena yang pertama kali terkena penyakit dengki adalah iblis. Dimana ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah melebihkan Adam diatas iblis. Bahkan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, muncullah kemudian sifat dengki iblis tersebut dan kesombongan dia. Karena selama ini iblis diberikan kelebihan diatas seluruh malaikat. Rupanya Allah ciptakan makhluk berupa manusia bernama Adam, ternyata dilebihkan diatas dirinya. Maka dari itu, sifat dengki itu seringkali menimpa orang-orang yang seperti ini. Orang yang tadinya diberikan kelebihan, kehebatan, orang-orang memuji Dia, ketika disaat itu kemudian ada saingannya yang ternyata lebih hebat dari dirinya. Maka orang-orang yang kurang ikhlas, biasanya akan terkena penyakit kedengkian. Sementara orang yang ikhlas di dalam dakwahnya, dia tidak akan 



108    dengki. Justru ketika ia melihat ada yang lebih baik, ada yang lebih berilmu, dia bersyukur kepada Allah karena keikhlasannya tersebut. Makanya kedengkian itu akibat daripada menginginkan dunia. Kedengkian itu biasanya karena ingin dilihat lebih, kedengkian itu biasanya karena dia ingin punya pamor. Karena dia terbiasa punya pamor, ketenaran, kemudian pamor dan ketenarannya turun karena ada saingannya, seringkali itu muncul rasa dengki. Itu bagi orang yang tidak ikhlas, bagi mereka yang menginginkan pamor kehidupan dunia. Tapi orang yang ikhlas tidak seperti itu, dia bersyukur kepada Allah bila ada yang lebih ‘Alim dari dirinya, yang bisa lebih bermanfaat untuk manusia. Adapun ajaran Tomanurung Puang Palipada berdasarkan persfektif Bugis-Makassar memiliki kesamaan yakni mengajarkan untuk tidak mudah berburuk sangka, iri hati atau dengki atas pencapaian orang lain. Bagi masyarakat Bugis-Makassar kemujuran dan kesuksesan itu ada pada kejujuran dan lagi bagus keadaan hatinya, tidak iri hati terhadap orang lain. Dalam pappaseng masyaraat Bugis-Makassar dikatakan sebagai berikut: 
mkEdtopii tomcea ri luwu ri aEpon. akit tauao 
mumedec klwi ati. ap aiy sinin edec aEREeG 
aupEea kumnEGi poel ritau medec klwi atiea.23 Transliterasi:                                                             23 Abdul Rahim, Pappaseng Wujud Idea Budaya Bugis-Makassar, h. 114. 



109    Makkda topi To Maccae ri Luwu ri eppona, akkita tauoo mumadeceng kalawing ati, apa’ iya sininna deceng enrengnge upe’e ku manengngi pole ri tau madeceng kalawing atie. Artinya: Berkata pula To Maccae ri Luwu kepada cucunya, berpandanganlah sebagai manusia dan perbaiki sifat jiwamu sebab kebaikan dan kemujuran itu sumbernya adalah orang yang baik sikap jiwanya. Menyalahkan diri sendiri merupakan hal tabu dalam masyarakat setempat. Percaya dengan diri sendiri merupakan sebuah kebanggaan bagi mereka. Dengan percaya pada diri sendiri akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih giat dan ikhlas menerima keadaan.24 Sejalan dengan keterangan Ismail tersebut, Puang Palipada meyatakan sebagai berikut: 
aj mutRo tRoai aelmu erko mkurGi delmu. Transliterasinya: Aja’ mutanro-tanroiwi alemu rekko makurangngi dalle’mu. Artinya: Jangan mengumpat dirimu jika dirimu kurang rezeki, sedangkan orang lain banyak rezeki. Mengumpat atau dengki merupakan karakter yang tidak baik, maka dari itu asa dengki harus dilawan dengan keikhlasan dan ridha dengan ketentuan yang Allah berikan. Kedengkian ini harus diobati dengan kita mencintai untuk saudara kita, apa yang kita cintai untuk diri kita.                                                             24Ismail, Ketua Adat Tapong, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



110    d. Jangan hasad Kesengsaraan yang ada di dalam hati orang yang hasad. Setiap kali dia saksikan tambahan nikmat yang didapatkan oleh orang lain maka dadanya terasa sesak dan bersusah hati. Akan selalu dia awasi orang yang tidak dia sukai dan setiap kali Tuhan memberi limpahan nikmat kepada orang lain maka dia berduka dan susah hati. Seberapa pun besar kadar hasad seseorang, tidak mungkin baginya untuk menghilangkan nikmat yang telah Tuhan karuniakan. Jika telah disadari bahwa itu adalah suatu yang mustahil mengapa masih ada hasad di dalam hati. Hasad penyebab sikap meremehkan nikmat yang ada. Maksudnya orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberi nikmat. Orang yang dia dengki-lah yang mendapatkan nikmat yang lebih besar dari pada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pada saat demikian orang tersebut akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya sehingga dia tidak mau menyukuri nikmat tersebut. Hasad adalah akhlak tercela, orang yang hasad mengawasi nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang di sekelilingnya dan berusaha menjauhkan orang lain dari orang yang tidak sukai tersebut dengan cara merendahkan martabatnya, meremehkan kebaikan yang telah dia lakukan dll.  Ajaran Tomanurung Puang Palipada melarang pengikutnya untuk berniat jahat (hasad) terhadap orang yang murah rezeki walaupun kita tidak memperoleh sesuatu yang sama.25                                                             25Ismail, Ketua Adat Tapong, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



111    Dalam Lontarak Enrekang yang berisi ajaran pantangan Puang Palipada dikatakan bahwa: 
aj munw nw mjai tauew nko btowai deln. Transliterasinya: Aja’ munawa-nawa maja’i tauwe nakko battowai dalle’na. Artinya: Jangan berniat jahat terhadap orang lain yang melimpah rezekinya. Hasad adalah merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Definisi yang tepat untuk hasad adalah mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari orang lain, bahkan semata-mata merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu sudah terhitung hasad baik diiringi harapan agar nikmat tersebut hilang ataupun sekedar merasa tidak suka. Tidak menyukai apa yang Allah takdirkan. Merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain pada hakikatnya adalah tidak suka dengan apa yang telah Allah takdirkan dan menentang takdir Allah. Hasad itu akan melahap kebaikan seseorang sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering karena biasanya orang yang hasad itu akan melanggar hak-hak orang yang tidak dia sukai dengan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, berupaya agar orang lain membencinya, merendahkan martabatnya dll. Ini semua adalah dosa besar yang bisa melahap habis berbagai kebaikan yang ada. Hasad bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Jika engkau tidak merasa susah dengan hilangnya nikmat Allah dari seseorang maka engkau belum 



112    menginginkan untuk saudaramu sebagaimana yang kau inginkan untuk dirimu sendiri dan ini bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Hasad adalah penyebab meninggalkan berdoa meminta karunia Allah. Orang yang hasad selalu memikirkan nikmat yang ada pada orang lain sehingga tidak pernah berdoa meminta karunia Allah padahal Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa/4:32. Ketika hasad timbul umumnya orang yang hasadkan itu akan dizalimi sehingga orang yang didengki itu punya hak di akhirat nanti untuk mengambil kebaikan orang yang dengki kepadanya. Jika kebaikannya sudah habis maka dosa orang yang didengki akan dikurangi lalu diberikan kepada orang yang dengki. Setelah itu orang yang dengki tersebut akan dicampakkan ke dalam neraka.  Ringkasnya, dengki adalah akhlak yang tercela, meskipun demikian sangat disayangkan hasad ini banyak ditemukan di antara orang berilmu (cendekiawan), bahkan sifat ini bisa juga dimiliki oleh ulama atau da’i, bahkan dalam semua profesi dapat saja memiliki sifat dengki tersebut. Orang yang punya profesi yang sama itu umumnya saling dengki, tetapi sangat disayangkan apabila sifat tersebut juga dimiliki oleh ulama tau da’i. Padahal sepantasnya dan seharusnya mereka adalah orang-orang yang sangat menjauhi sifat hasad dan manusia yang paling mendekati kesempurnaan dalam masalah akhlak. Dengan adanya ajaran Tomanurung Puang Palipada pada masa pra Islam, dapat memudahkan ajaran Islam menyebar di Kabupaten Enrekang karena masyarakat Enrekang dengan cepat dapat menerima ajaran Islam disebabkan karena adanya kesamaan ajaran dari segi akhlak khususnya larangan bersifat 



113    hasad atau dengki karena bisa memicu perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat.26 Dalam perspektif Bugis Makassar, kedengkian itu akan mendatangkan kerugian yang besar, sehingga kebaikan atau rezeki yang didapatkan harus disyukuri. Hal ini sejalan dengan pappaseng berikut ini: 
ptPuaGEGi npoelai arogia. esauwni npoelaiko 
edec tEmupsauaininwai. mduwn mkutuko pogau 
edec. mtElun mupoji gau mje. maEpn etyko 
ripkaiGE. Transliterasi: Patampuangengngi napolei arugiang, seuwani napoleiko deceng teng mupasau ininnawai, maduwanna makuttuko pogau’ deceng, matellunna mupoji gau’ maja’e, maeppa’na teyako ripakainge’. Artinya: Ada empat hal  yang mendatangkan kerugian: pertama, bila menerima kebaikan lalu tidak mensyukurinya; kedua, engkau malas berbuat kebaikan; ketiga, gemar berbuat keburukan; keempat. Engkau tidak mau menerima nasihat. Dengan demikian, ajaran Tomanurung Puang Palipada melarang pengikutnya untuk berniat jahat terhadap orang yang murah rezeki walaupun kita tidak                                                            26Ismail, Ketua Adat Tapong, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



114    memperoleh sesuatu yang sama sangat sejalan dengan nilai moral masyarakat Bugis-Makassar lainnya. 
e. Jangan menyembunyikan harta/kikir Berbagi kepada sesama manusia adalah sifat yang terpuji dan akan mendatangkan kebaikan. Orang yang suka memberi kepada orang lain akan banyak orang yang menyukainya. Demikian pula sebaliknya, orang kikir akan dijauhi oleh anggota masyarakat yang lain. Ajaran Tomanurung Puang Palipada melarang menyembunyikan harta kepada sesama manusia dan menganjurkan untuk senantiasa memberi kepada orang lain. 

ajto mupedai anu aEKea nko aEK muw emlau 
sitinj muw muwebera. Transliterasinya: Aja’to mupadde’i anu engkae nakko engka muwa mellau sitinaja muwa muwabbereang. Artinya: Jangan mengatakan tidak ada terhadap orang yang meminta milikmu, sedang orang tersebut pantas engkau beri. Dalam persfektif agama Islam hal itu disebut dengan sedekah.  Ada banyak perintah Allah swt. dalam Alquran yang menjelaskan tentang sedekah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah al-Nisa/4:114 Sedekah adalah pemberian seorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekadar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau 



115    menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, “Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah.” Sedekah merupakan bukti iman dan ketaatan manusia pada Allah swt. Sedekah itu tidak dapat dipaksakan, melainkan panggilan hati dan jiwa untuk melakukannya dengan ikhlas dan dapat menyenangkan hati orang lain. Sedekah tidak hanya dalam bentuk harta benda saja, seperti halnya ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, senyum, memberi nafkah keluarga, mengajarkan ilmu, berdzikir, bahkan juga melakukan hubungan suami istri itu disebut dengan sedekah.  Cangkupan sedekah dalam Islam itu sangat luas sekali. Namun, agar lebih utama harta benda yang kita miliki juga harus disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah ini sejalan dengan ajaran Tomanurung Puang Palipada yang mengajarkan tentang perlunya berbagi kepada sesama. Hal itu tertulis dalam pesan-pesan Puang Palipada pada urutan ke 5 dalam ajarannya.27 Terkait dengan ajaran Tomanurung Puang Palipada di atas, dalam pandangan mayarakat Bugis-Makasar hal tersebut disebut dengan sekke/kikkiri (kikir). Masyarakat Bugis-Makassar mencela perbuatan kikir, bahkan mereka menjadikan kriteria  (pemurah/dermawan) sebagai salah satu syarat bagi pemimpin mereka pada masa lampau. Hal ini sejalan dengan pappaseng cendekiawan Kerajaan Wajo pada abad ke XVI Masehi sebagai berikut:                                                            27Kalu, Ketua Adat Paladang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



116    aiyp ritu ptupu btu pedecGi tn boleaGi nwnw 
aEpea. esauwni lEPue. naiy riasE lEPu rialeG 
ndPE. mduan mce. naiy riasE mc naitai amuRin 
gauea. mtElun wrniea. naiy riasE wrni tEteteR 
nwnwn npoelai ad mj ad medec. maEpn 
mesPoea. naiy riasE mesPo mpainueG riaEso riwEni 
ntnia gau riasE.28 Transliterasi: Iyapa ritu pattuppu batu padecengi tana bolaengngi nawa-nawa eppa’e. Seuwani, lempu’e; naiya riasengngi lempu’ riassalangnge naddampeng. Maduwanna maccae, naiya riaseng macca naitai addimunrinna gau’e. Matellunna waranie, naiya riasengnge warani teng tattenre nawa-nawana napolei kareba maja’ kareba madeceng. Maeppa’na masempoe, naiya riasengnge masempo mappainungnge ri esso ri wenni natannia gau’ riaseng. Artinya: Pemimpin yang dapat memperbaiki negeri adalah yang memiliki empat kriteria. Pertama, jujur; yang dimaksud jujur ialah orang bersalah padanya lalu ia memaafkan. Kedua, pandai; yang dimaksud pandai adalah dapat mempertimbangkan akibat suatu perbuatan. Ketiga, berani; yang dimaksud berani adalah tidak gentar hatinya menerima kabar buruk maupun kabar baik. Keempat, pemurah/dermawan, yang dimaksud pemurah adalah memberi makan dan minum siang maupun malam bukan karena ingin dipuji.                                                              28 Abdul Rahim, Pappaseng Wujud Idea Budaya Bugis-Makassar, h. 32-33. 



117     f. Jangan Dusta Ajaran Tomanurung Puang Palipada yang terakhir mengenai pantangan adalah melarang setiap orang mengatakan ada jika sesuatu yang dimaksud tidak ada pada dirinya ataupun tidak diketahuinya tentang sesuatu itu. Hal ini menjadikan masyarakat Kabupaten Enrekang menjadi masyarakat yang baik dan jujur.29   Ajaran tersebut selaras dengan nilai ajaran lempu’ dalam masyarakat Bugis-Makassar. Lempu ini sama dengan lurus dan lawan daripada bengkok , sehingga lempu ini jug bisa berarti “ihklas, benar, baik, dan adil”. Dengan demikian lawan lempu adalah culas, curang, dusta, khianat buruk, tipu, aniaya dan lain-lain.30   Sedangkan, lempu’ (jujur) menurut Maccae ri Luwu (cendekiawan kedatuan Luwu) adalah sebagai berikut: (1) orang bersalah kepadanya lalu ia memaafkan;(2) dapat dipercaya dan tidak khianat; (3) tidak serakah atas sesuatu yang bukan haknya; (4) tidak menginginkan kebaikan kalau kebaikan itu hanya untuk dinikmati sendiri.31  Masyarakat Bugis-Makassar sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran tersebut, sehingga orang tua terdahulu selalu mewasiatkan kepada anak cucunya untuk memegang teguh kejujuran. Sehubungan dengan ini, Maccae ri Luwu (cendekiawan kedatuan Luwu) menyatakan sebagai berikut: 
limPuaGEGi eprdEkiwi arueG riakruGEn. esauwni 
mlEPuea riedwtea. nmlEPu ripdn aru nEniy bli                                                            29Ambo Dia, Ketua Adat Limbuang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 30 A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. xix. 31Abdul Rahim, Pappaseng Wujud Idea Budaya Bugis-Makassar, h. 106. 



118    wnuwn. kuweatop ritowwn. nlEPuri toaiaeln 
nEniy lisE boln. nlEPuri mnE toai sisin naitea 
mt. nEniy neaKliGea daucili. ap aiami ritu 
riasE mlEPu toGEtoGE mlEPuri mnEGi sinin pur rirePew.32 Transliterasi: Lima mpuangengngi peraddekiwi arungnge ri akkarungenna. Seuwani,melempu’e ri Dewatae na malempu’ ri padanna arung, enrengnge ri bali wanuwana,uwaetopa ri to riwawana. Nalempuri toi alena neniya lise’ bolana. Nalempuri manettoi sininna naitae mata, nenniya naengkalingae dauccili. Apa’iami ritu riaseng malempu’ tongeng-tongeng, malempuri maneng sininn purae rirampewe. Artinya: Lima hal yang menyebabkan seorang raja tetap tenang dalam kerajaannya. Pertama, jujur terhadap Tuhan dan terhadap sesamanya raja, terhadap negeri tetangganya, serta terhadap rakyatnya. Ia juga jujur terhadap dirinya dan terhadap keluarganya. Jujur pula terhadap semua semua yang dilihat mata dan didengar oleh telinga. Sebab yang dikatan jujur hanya mereka yang jujur terhadap semua yang disebutkan tadi.                                                            32 Abdul Rahim, Pappaseng Wujud Idea Budaya Bugis-Makassar, h. 116. 



119    Sejalan dengan itu, Ismail mengatakan bahwa mengatakan sesuatu sesuai dengan hal yang sebenarnya merupakan  salah satu contoh perilaku jujur yang perlu dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.33  Menjadi adil dan jujur bagi diri sendiri saja sulit, apalagi menjadi adil dan jujur bagi orang lain. Sehingga perilaku adil dan jujur ini sudah selayaknya dilatih sejak kecil agar terbawa hingga dewasa. Menjadi orang yang menegakkan kebenaran adalah dengan cara yang jujur dan adil, kita tidak bisa mengahakimi orang yang tidak bersalah hanya karena kebencian pribadi. Allah swt. mencela orang-orang yang  tidak jujur. Bagaimanapun kondisinya, kejujuran harus dilakukan. Sebab kejujuran itulah yang akan menyeret kita kepada kebaikan dan kebaikan itu yang akan menyeret kita ke surga. Kejujuran sangatlah penting. Terlebih lagi pada perkara keimanan. Orang yang imannya jujur benar-benar karena mengharap ridha Tuhan saja dan bukan karena mengharapkan dunia, kedudukan, jabatan ataupun kesenangan di dunia ini, maka akan terlihat dia bersungguh-sungguh dalam menjaga keimanannya. Sementara orang yang keimanannya kurang jujur, akan terlihat bahwa ternyata ia hanya beramal dengan sekedarnya. Sesuai dengan apa yang ia pandang sesuai dengan kepentingannya. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa, yaitu menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Kemudian Allah                                                            33Ismail, Ketua Adat Tapong, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



120    memerintahkan agar bersama dengan orang-orang yang benar. Artinya bahwa dalam mencari teman, kita juga harus memilih mana teman yang baik yang nantinya membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, dan mana teman yang menyesatkan. Jadikanlah orang baik sebagai teman dan tinggalkan orang yang menyesatkan. Ajaran Pantangan Tomanurung Puang Palipada: 
No Lontarak Transliterasi Artinya 1. aj mualai 

hn tauea. 
Aja’ mualai ha’na tauwe Jangan mengambil hak mirik orang lain 2. aj mupbolai 

ri atimu 
mealoea 
epjriwi pdmu 
rup tau.  

Aja’ mupabbolai ri atimmu maelo’e pejariwi padammu rupa tau,   Jangan simpan dalam hati segala niat yang menghendaki orang lain dapat celaka,   3. aj mutRo 
tRoaiwi 
aelmu nko 
kurGi delmu.  
 

Aja’ mattanro-tanrowi alemu nakko kurangngi dalle’mu,   Janganlah mengumpat dirimu jika dirimu kurang rezeki sedang rezeki orang lain banyak,   4. aj munw 
nwai mjai 
tauea nko 

Aja’ munawa-nawa maja’i tauwe nakko battowai dalle’na,  Jangan berniat jahat terhadap orang yang murah rezeki jikalau 



121    No Lontarak Transliterasi Artinya 

btowai 
deln. 

 dirimu sendiri kurang rezeki,  5. ajto 
mupedai anu 
aEKea nko 
aEK muw 
emlau sitinj 
muw muweber. 

Aja’to mupadde’i anu engkae nakko engka muwa mellau sitinaja muwa muwabbereng,   Jangan engkau mengatakan tidak ada kalau orang yang meminta milikmu sedang orang yanfg memintanya itu pantas engkau beri,  6.  ed nwEdi 
ripowd mkEd 
aEK nko ed 
rillE 
aelt.34   

De’ naweddimg ripowada makkeda engka nakko de’ ri laleng aleta. Jangan engkau mengatakan ada kalau barang itu tidak ada pada dirimu.   
2. Ajaran Tomanurung Puang Palipada tentang Tabu Adapun preservasi informasi ajaran Tomanurung Puang Palipada tentang tabu dalam perspektif ajaran Islam meliputi, sebagai berikut:                                                              34Puang Lasallang, Lontarak Enrekang, h. 4. 



122    a. Jangan Mengumpat Ajaran Tomanurung Puang Palipada mengajarkan untuk tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak wajar kepada orang lain. Mengucapakan kata-kata yang tidak wajar akan menimbulkan permusuhan di antara anggota masyarakat. Dalam Lontarak Enrekang dinyatakan sebagai berikut: 
aj mupowd ad tsitinj kuwean ripowdGi tauew 
tau asu tau bwi Transliterasinya: Aja’ mpowada ada tassitinaja kuwaena ripowadangngi tauwe tau asu tau bawi. Artinya:  Jangan mengucapkan kata yang tidak wajar kepada orang lain, umpamanya manusia manusia anjing, manusia babi. Hal tersebut sejalan dengan wawancara peneliti dengan Kamaruddin sebagai kepala Desa Paladang, beliau menyatakan bahwa: Masyarakat setempat sangat menjunjung tinggi keakraban. Pantang bagi masyarakat desa Paladang pada khususnya dan masyarakat Enrekang pada umumnya untuk berkata hal buruk apalagi menyakiti perasaan orang lain. Itu terjadi sejak lama secara turun temurun sampai masuknya pengaruh agama Islam dan semakin memperkuat keyakinan  masyarakat sebab nilai ajaran islam sejalan dengan ajaran Tomanurung terutama dari segi akhlak.35  Hal tersebut sejalan dengan pappaseng La Tiringeng To Tabba (cendekiawan Bugis pada abad XVIMasehi) yang mewasiatkan kepada anak cucunya sebagai berikut:                                                            35Kamaruddin, Kepala Desa Paladang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019.  



123    ao tomdualE epsKaiwi pbnuwea mbicr sl. ajto 
nlukai bicr purea. aiynritu mkErE spon lolGEeG 
bti aln tnea.36 Transliterasi:  O... To Maddualeng,esangkaiwi pabbanuwae mabbicara sala, aja’to nalukka’i bicara purae, iyanaritu makere sappona lolangengnge bati alla’na tanae. Artinya: Wahai To Maddualeng laranglah masyarakatmu berbicara salah (tidak wajar), jangan pula mengubah sebuah ketetapan, pantang melewati pagar orang lain, meninggakan bekas kaki di tanah.  Pappaseng di atas menunjukkan untuk tidak berbicara sembarangan yang tidak wajar apalagi keras dan kasar. Berbicara yang baik adalah dengan lemah lembut dan santun. Lemah lembut merupakan mutu kehidupan yang bebas dari kesombongan, dari sikap agresif dan sikap mau menang sendiri. Itu berarti lemah lembut adalah kerendahan hati. Kerendahan hati menundukkan dirinya pada kehendak Tuhan. Sikap lemah lembut yakni terkalahkannya potensi kemarahan terhadap bimbingan akal. Tumbuhnya sifat lemah lembut dalam diri manusia dapat diawali dengan melatih diri menahan amarah. Bukan termasuk orang yang lemah lembut bila menghadapi seseorang dengan kemarahan tanpa sebab yang dibenarkan. Walaupun                                                            36 Abdul Rahim, Pappaseng Wujud Idea Budaya Bugis-Makassar, h. 138. 



124    dengan sebab yang dianjurkan masih sangat dianjurkan oleh Allah swt., untuk memaafkannya. 
b. Jangan Ingkar Janji (Amanah) Orang yang ingkar janji akan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat, sebaliknya orang yang amanah akan disegani dan dihormati oleh anggota masyarakat. Ajaran Tomanurung Puang Palipada mengajarkan untuk tidak boleh mengingkari janji terhadap orang lain, sebagaimana yang disebutkan dalam Lontarak Enrekang, sebagai berikut: 

aj muelsGi admu ri pdmu rup tau. Transliterasinya:  Aja’ mulesangi adammu ri padammu rupa tau. Artinya:  Jangan mengingkari janji terhadap orang lain. Masyarakat Enrekang sangat menghargai janji yang telah diucapkan dan tabu untuk diingkari. Hal tersebut diungkapkan oleh Kalu selaku ketua adat Desa Paladang, beliau menyatakan bahwa: Apabila janji telah diucapkan, maka pantang bagi masyarakat Enrekang untuk mengingkari janjinya. apabila ada yang melakukan hal tersebut maka resikonya adalah terkucilkan dari masyarakat dan tak akan dipercaya lagi. Ketakutan masyarakat setempat untuk mengingkari janji yang telah diucapkan itu dapat kita lihat dari keseharian masyarakat Enrekang yang selalu menjaga ucapan dan tindakannya.37                                                             37Kalu, Ketua Adat Paladang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



125    Sejalan dengan hal tersebut, Ismail memberikan 4 indikasi amanah sebagai berikut: 1. tEtoko ri lEPuea 2. mkelj ri tpea 3. seR ri toGEeG 4. ais al mktEni ri edeceG.38 
 Transkripsi: 1. tettokko ri lempu’e,  2. makkalejja’ ri tappa’e  3. sanre ri tongengnge,  4. insya Allah makkatenni ri decengnge. Artinya: 1. berdiri di atas kejujuran 2. berpijak pada keimanan 3. bersandar pada kebenaran 4. kelak mendapatkan kebaikan. Ingkar janji dalam perspektif masyarakat Bugis-Makassar disebut dengan céka, yakni suatu tindakan sangat jahat. Adapun tindakan yang harus dilakukan                                                            38Ismail, Ketua Adat Tapong, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



126    sebagai balasan atas tindakan céka adalah perang. Hal tersebut disebutkan dalam Lontarak Boné sebagai berikut: 
aEnE rupn nsE toriaoloea. eck aianro. nptEtoGE. 
musu. aru mkauea. mulmuln. nelkaiea eptwu. 
mduwn. rialupaiaeG. aulu ad. rimtElun. rietrEeG. 
tauea pddGEn. tEnripaisEGEii. nmau ripaisEGi erko 
tEsituruai. mpn. PunoeaGi. punoeaGi tauew rGEn. 
ntniap. aunon. rimlimea. eplokorieaGi tauea. 
tau toGEn. rimaEnEn. pGaueaGi. gau tEkoa. pdn 
tomrj. aianro. eskuwea. br sErupn. aEnEeGew. 
npdauG topi. aru mkauea. mkEd topi 
toriaoloea. pdmua ritu. eck mrjea. esauwea. 
eck baicuea. nmtEbE. pd riposiri muai. erko 
tEdipdauGGi. topi.39 
 Transliterasinya: Enneng rufanna naseng to rioloé\ céka ianaro\ nafatettongeng\ musu’\ arung mangkau’é\ mula-mulana\ nalékkaié pétau\ maduwana\ riallupaiangngé\ ulu ada\ rimatelluna\ ritérengngé\ taué padadangenna\ teng narifaissengeng\ namau rifaissengengi rékko teng situru’i\ mappa’na\ mpunoéngngi\ punoéngngi taue rangenna\ natanniafa\ unona\ rimalimaé\ pélokoriéngngi                                                            39Lontarak Boné, h. 7-8; Ahmad Yani, Dampak Perang Makassar terhadap Umat Islam Sulawesi Selatan Abad XVII-XVIII Masehi, Tesis, (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2018), h. 126. 



127    taué\ tau tongenna\ rimaennenna\ pangauéngngi\ gau’ tekkoa\ fadanna tomaraja\ ianaro\ sékuwaé\ barang senrufana\ ennengngéwé\ napaddaungang tofi\ arung mangkau’é\ Makkeda tofi to rioloé\ fada mua ritu\ céka marajaé\ séuwaé\ céka baiccu’é\ namatebbe’\ fada rifosiri’mui\ rékko teddifaddaungangngi\ tofi\ Artinya: Enam macam (perbuatan) yang disebut oleh toriolo (leluhur) céka yang menjadi pengumuman perang oleh pemerintah. Pertama; mengubah adat-istiadat yang lazim, kedua; melanggar perjanjian, ketiga; menyerang sekutu (pihak lain)  tanpa pemberitahuan dan meskipun ada pemberitahuan tetapi tidak ada persetujuan, keempat; membunuh seseorang atau sahabat tanpa hak, kelima; melukai utusan, keenam; memfinah sesamanya tomaraja (pembesar negeri). Yang demikian salah satu dari keenam tersebut menjadi pemakluman perang oleh pemerintah. Berkata pula toriolo: sama saja satu céka yang besar dengan céka yang kecil tetapi banyak, menjadi aib bila tidak dimaklumkan perang atas hal tersebut. Orang yang ingkar janji dan tidak mampu menjaga amanah yang diberikan akan dicela dan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pula sebaliknya, orang yang mampu menajaga amanah yang diberikan kepadanya akan mendapatkan penghargaan dari masyarkat.   Demikian pula dalam ajaran Tomanurung Puang Palipada yang mengajarkan untuk menjaga kepercayaan orang lain dan tidak mengingkari janji yang telah diucapkan, tentu saja ajaran Tomanurung Puang Palipada untuk menjaga amanah 



128    dibuktikan saat menjadi Arung Maiwa (raja Maiwa) di Kabupaten Enrekang sehingga pada masa pemerintahan Puang Palipada di wilayah setempat mendatangkan kesejahteraan bagi negeri dan masyarakatya.  Menurut Ismail bahwa; menjaga amanah bagi masyarakat adat setempat adalah hal yang sangat dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat. Apabila ada anggota masyarakat yang ingkar janji (tidak menjaga amanah), hal itu dianggap akan mendatangkan kemurkaan Tuhan dan akan memberikan hukuman bagi masyarakat setempat, berupa panen yang tidak melimpah, terjadi kekeringan, atau kebakaran di Dallam kampong. Oleh karena itu bagi masyarakat yang menyalahi amanah (ingkar) akan mendapatkan sanksi oleh adat.40 
c. Berbesar Hati Masyarakat Enrekang sangat mencintai kedamaian, olehnya itu mereka merasa tabu dalam berniat sesuatu yang dapat menyulitkan orang lain. Hal tersebut diungkapkan oleh Kalu selaku ketua adat Paladang. Beliau menyampaikan dalam wawancara di Enrekang sebagai berikut: Mengharapkan orang lain mendapatkan kecelakaan merupakan sifat yang tercela yang menjadi pangkal permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Ajaran Tomanurung Puang Palipada mengajarkan untuk tidak boleh ada niat dalam hati untuk menginginkan orang lain mendapat kesulitan atau celaka.41  Puang Palipada menyatakan dalam Lontarak Enrekang sebagai berikut: 

ajto mupek nw nai pdmu tau ri mjea.                                                            40Ismail, Ketua Adat Tapong, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 41Kalu, Ketua Adat Paladang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



129     Transliterasinya:  Aja’to mupake nawa-nawai padammu tau ri maja’e. Artimya:   Jangan niatkan dalam hati untuk menginginkan orang lain dapat kesulitan. Hati diibaratkan raja, sedang anggota badan adalah prajuritnya. Bila rajanya baik, maka akan baik pula urusan para prajuritnya. Bila buruk, maka demikian pula urusan para prajuritnya. Oleh sebab itu, amalan hati memiliki kedudukan yang agung. Bisa dikatakan, pahala dari amalan hati lebih besar daripada amalan badan. Menurut wasiat orang terdahulu masyarakat Bugis-Makassar bahwa apabila Tuhan akan menurunkan kepada hambanya apakah perbuatan baik atau buruk, kesemuanya bersumber dari hati, perbuatan dan perkataan. Apabila perbuatan baik yang ditanam dalam hati, maka akan membuahkan kebaikan pula,kalau perbuatan salah yang ditanam dalam hati, maka akan berbuah keburukan pula.42  Hati adalah standar kebaikan amalan badan. Ia ibarat pemimpin bagi badan. Baiknya hati akan berpengaruh pada baiknya amalan badan. Dan buruknya hati akan berpengaruh pada buruknya amalan badan.  Memelihara hati bukanlah tugas yang sulit. Ini merupakan tugas yang wajib dilakukan setiap insan. Andaikata pun sulit atau mudah, itu harus dilakukan agar hati yang bersih berpendar dengan sinar kebaikan. Hati adalah wajahnya jiwa. Orang yang jiwanya baik, hatinya akan baik. Cara memperbaiki jiwa dengan memperbaiki hati.                                                            42Abdul Rahim, Pappaseng Wujud Idea Budaya Bugis-Makassar, h. 151. 



130    Hal tersebut merupakan sebuah kepastian bahwa hati sebagai pusat segalanya. Setiap orang pasti menyukai keindahan. Banyak orang yang memandang keindahan sebagai sumber pujian. Ribuan kilometer pun akan ditempuh demi mencari suasana dan pemandangan yang indah. Uang berjuta-juta akan dirogoh untuk memperindah pakaian. Waktu akan disediakan demi membentuk tubuh yang indah. Kunci keindahan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu merawat serta memperhatikan kecantikan dan keindahan hati. Inilah pangkal kemuliaan sebenarnya. Hati adalah penggerak, raja, poros, dan pusat segala ibadah. Hati yang thuma`ninah (tenang) akan dapat membuat orang ringan bangun malam, membaca al-Quran, datang ke masjid, dan semua amal shalih lainnya. Hati bisa mengajak kepada kebaikan sekaligus di saat yang sama bisa mengajak kepada kejahatan. Kita melihat tidak sedikit orang yang mempunyai anggapan bahwa melakukan maksiat tidaklah mengapa asal hati kita baik. Anggapan dan keyakinan seperti ini jelas merupakan kesalahan besar. Orang yang berpendirian semacam ini adalah pendusta besar. Lahir dan batin haruslah berimbang dan sama-sama baik. Seumpama makanan, ia akan diminati orang jika isi dan bungkusnya baik.  Orang yang memiliki hati yang bersih, tak pernah absen bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, Penguasa jagat alam raya ini. Pribadinya menyimpan mutu dan pesona. Tak mudah jatuh dalam kesombongan dan kepongahan di kala merebut sesuatu namun tetap istiqamah tunduk atas perintah Tuhan. Maka dengan demikian, ajaran Tomanurung Puang Palipada tentang pentingnya berbesar hati kepada sesama 



131    manusia dan sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat kabupaten Enrekang. 
d. Ta’zim kepada Orang Tua, Kerabat dan Orang Lain Dalam kehidupan ini terdapat hukum sosial yang berlaku secara universal yakni nilai kepatutan. Seseorang harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, baik dalam berperilaku, maupun dalam berkata-kata.  Masyarakat setempat khususnya di Limbuang dan Enrekang pada khususnya sangat menghargai orang tua dan orang lain. Hal tersebut dapat dilihat dan dirasakan dari pergaulan sehari-hari masyarakat Enrekang yang sangat menghormati orang tua dan orang lain tidak hanya sesama masyarakat setempat tapi juga sikap mereka bagi para pendatang. 43  Dalam Lontarak Enrekang, Puang Palipada menyatakan sebagai berikut: 

ajto mucp cpai tomtuwmu kuwean abot. aidot. 
kkt. kuwea top tau laieG. Transliterasinya: Aja’to mucapa’-capa’i tomatuwammu, kuwaena ambotta, indotta, kakata, kuwaetopa tau laingnge. Artinya: Jangan engkau berbuat yang tidak sopan terhadap kedua orang tuamu, seperti ayah ibumu, dan kakakmu. Demikian pula terhadap orang lain. Salah satu bentuk pelanggaran dari hukum sosial ini adalah berbuat tidak sopan terhadap orang lain, termasuk kedua orang tua dan keluarga lainnya. Ajaran Tomanurung Puang Palipada memerintahkan seseorang untuk berbuat baik kepada orang tua, keluarga, dan kepada orang lain.                                                            43Ambo Dia, Ketua Adat Limbuang, Wawancara di Enrekang pada tanggal 25 Juni 2019. 



132    Ajaran Tomanurung Puang Palipada mengajarkan untuk bersikap sopan kepada kedua orang tua, saudara maupun orang lain. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia saling berinteraksi dan bekerja sama demi memenuhi kebutuhan hidup, meraih kebahagiaan, membentuk sistem sosial yang harmonis,  juga menggapai hidup yang lebih berkualitas. Di zaman ini, di pastikan tidak ada manusia yang dapat hidup seorang sendiri dalam keterasingan, tanpa terhubung dengan orang lain dan terlibat interaksi bersama. Agar kehidupan bersama ini dapat terbangun dengan harmonis, tentu setiap orang memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama umat manusia.  Demikian halnya dengan berbakti kepada orang tua merupakan amal baik yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Dalam perspektif masyarakat Bugis-Makassar ada yang disebut dengan asitinajang (kepatutan). Merupakan hal yang danggap penting dan diterapkan dalam berbagi bidang kehidupan, dari ha-hal yag besar sampai kepada hal-hal yag kecil, termasuk dalam persoalan kepatutan berbicara dan bertindak.  Dalam hal berbicara kepada siapa saja, misalnya harus sopan-santun dan lemah lembut. Demikian pola dalam bertindak harus mencerminkan nilai-nilai kepantasan yang bersumber dari adat-istiadat setempat serta agama yang mereka anut.   



133    Ajaran Tomanurung Puang Palipada tentang Tabu : 
NO Lontarak Transliterasi Artinya 1. aj mupowd 

ad tsitinj 
kuwean 
ripodGi 
tauew tau 
tsu tau bwi.  

Aja’ mupowada ada tassitinaja kuwaena ripowadangngi tauwe tau asu tau bawi,   Jangan mengucapkan kata yang tidak wajar kepada orang lain umpamanya manusia anjing, manusia babi  2. ajto 
muelsGi admu 
ripdmu tau. 

Aja’to mulesangngi adammu ri padammu tau,  Jangan mengingkari janjimu terhadap orang lain  3. ajto mupek 
nw nwai 
pdmu tau ri 
mjea.  

Aja’to mupake nawa-nawai padammu tau maja’e,   Jangan niatkan dalam hati untuk menginginkan orang lain dapat kesulitan  



134    NO Lontarak Transliterasi Artinya 4. ajto mucp 
cpai 
tomtuwmu 
kuwean 
abot aidot 
kkt kuwea 
toP 
tolaieG.44 

Aja’to mucapa’-capa’i to matuwammu, kuwaena ambotta, indotta, kakata, kuwae tompa to laingnge.  Jangan engkau berbuat yang tidak sopan terhadap kedua orang tuamu seperti ayah ibumu, dan kakakmu, demikian pula terhadap orang lain                                                             44Puang Lasallang, Lontarak Enrekang, h. 4. 



135  BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Proses preservasi ajaran Tomanurung Puang Palipada berdasarkan uraian 

pembahasan dan hasil temuan di lapangan menggambarkan bahwa proses preservasi 

tersebut mengandung dua unsur yaitu pelestarian informasi ajaran Tomanurung 

Puang Palipada dan pelestarian pengetahuan ajaran Tomanurung Puang Palipada 

dalam rangka meningkatkan kesadaran budaya terhadap pentingnya menjaga kearifan 

lokal sebagai kekayaan masyarakat. Adapun kesimpulan secara rinci yaitu sebagai 

berikut: 

1. Proses preservasi, partisipasi masyarakat khususnya keturunan Tomanurung 

yang menjadi ketua adat pada enam desa. Partisipasi tersebut dalam bentuk: 

selecting, yakni memilah lontarak yang berisi ajaran Tomanurung Puang 

Palipada dengan lontarak yang non ajaran Tomanurung Puang  Palipada; 

Storing, yakni menyortir naskah lontarak dan menyimpan di dalam museum 

agar tetap awet, dan;  actualizing, yakni masyarakat mengaktualisasikan nilai 

ajaran Tomanurung Puang Palipada dalam kehidupan bermasyarakat. Proses 

yang selanjutnya adalah kodikologi dengan mempelajari isi naskah dan sejarah 

pengumpulan ajaran Tomanurung dari tahun ke tahun dan disiarkan melalui 

upacara adat. Proses yang ketiga yaitu masyarakat merawat naskah ajaran 

Tomanurung yang disimpannya terutama para Ketua Adat dan Pemerintah 

melalui Museum Daerah Kabupaten Enrekang. Naskah lontara tersebut 

disimpan juga dalam Museum Daerah Kabupaten Enrekang sebagai bentuk 

kepedulian pemerintah terhadap kearifan lokal masyarakat Kabupaten 
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Enrekang. Proses yang keempat yaitu melalui tarian Pajaga di mana lewat tarian 

tersebut berisi ungkapan ajaran Tomanurung. Proses terakhir yaitu pemerintah 

melakukan tahap digitalisasi demi menjaga keutuhan naskah lontara 

Tomanurung di samping sudah adanya naskah yang telah diterjemahkan ke 

dalam bahasa Bugis hingga bahasa Indonesia.  

2. Implementasi preservasi ajaran Tomanurung Puang Palipada dilakukan dengan 

menyentuh seluruh kehidupan masyarakat Kabupaten Enrekang baik dari segi 

ekonomi, sosial, politik, terkhusus budaya. Implementasi dilakukan dengan 

memasukkan unsur-unsur ajaran Tomanurung Puang Palipada pada kesenian 

daerah Kabupaten Enrekang seperti tarian, pada pariwisata yang dilakukan 

pemerintah Kabupaten Enrekang di mana masyarakat melakukan rekreasi, di 

samping juga mendapatkan pengetahuan terkait ajaran Tomanurung Puang  

Palipada. Implementasi preservasi informasi ajaran Tomanurung Puang 

Palipada juga dilakukan dengan ragam sosialisasi yang dapat diwujudkan 

dengan mengadakan berbagai seminar kebudayaan demi menjaga kearifan lokal 

masyarakat Kabupaten Enrekang. Melalui media tersebut maka preservasi 

informasi ajaran Tomanurung Puang Palipada berlangsung secara 

berkesinambungan.  
3. Perspektif Bugis-Makassar terhadap ajaran Tomanurung Puang Palipada baik 

ajaran pantangan dan tabu atau pemali sejalan dengan nilai-nilai moral 

masyarakat Bugis-Makassar  yang tertuang di dalam pappaseng/pappasang 

orang tua terdahulu atau  pappaseng/pappasang dari para cendekiawan 

masyarakat Bugis-Makassar klasik. 
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B. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi positif bagi perluasan 

wawasan baik bidang pendidikan Islam maupun dalam bidang budaya, khususnya 

sejarah mengenai ajaran Tomanurung Puang Palipada Enrekang. Meskipun fokus 

area penelitian ini dibatasi hanya pada wilayah Kabupaten Enrekang, namun nilai-

nilai ajaran Tomanurung diharapkan dapat menjadi pengaruh positif bagi sosial 

budaya Sulawesi Selatan sebab ajaran Tomanurung Puang Palipada mengajarkan 

hal-hal positif dari segi akhlak dan moral. 

Tabu atau pantangan adalah suatu pelarangan sosial yang kuat terhadap kata, 

benda, tindakan, atau orang yang dianggap tidak diinginkan oleh suatu kelompok, 

budaya, atau masyarakat. Pelanggaran tabu biasanya tidak dapat diterima dan dapat 

dianggap menyerang. Beberapa tindakan atau kebiasaan yang bersifat tabu bahkan 

dapat dilarang secara hukum dan pelanggarannya dapat menyebabkan pemberian 

sanksi keras. Tabu dapat juga membuat malu, aib, dan perlakuan kasar dari 

masyarakat sekitar.  

Perspektif Bugis-Makassar terhadap ajaran Tomanurung Puang Palipada baik 

ajaran pantangan dan tabu atau pemali sejalan dengan nilai-nilai moral masyarakat 

Bugis-Makassar  yang tertuang di dalam pappaseng/pappasang orang tua terdahulu 

atau  pappaseng/pappasang dari para cendekiawan masyarakat Bugis-Makassar 

klasik.  
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143  LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran  I Silsilah Puang Palipada Menurut Lontarak Enrekang1 

 

Puang Palipada2     Embong Bulan 

 

 

 

I Pakke La Kamummu  La Bolong  I Pute 

 

Puang Takke Buku  Tomanurung di Malepon Bulan 

 

Arung Bolong (raja Maiwa)  Madika Ranga 

       

 Bantilang Arung Maiwa Arumpone 

 
   Puatta Malampe’e Gemme’na 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1Lontarak Enrekang, h. 1-4. 
2Dalam Lontarak disebutkan bahwa Puang Palipada dari Matahari dan Embung Bulan dari Pertiwi. 
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Lampiran II Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ambo Dia, Ketua Adat Limbuang. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ismail, Ketua Adat Tapong.  
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Wawancara dengan Kalu, Ketua Adat Paladang 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Kalu ,Ketua Adat Paladang dan Tokoh Masyarakat Setempat. 
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Bersama dengan Bupati Enrekang usai Wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membaca Naskah Lontarak Ajaran Tomanurung di Rumah Arung Tapong. 
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