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A. Transliteras Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat      

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش
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 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ
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 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’) 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
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 Fathah dan ya ai a dan u يْ.َ..

  Fathah dan wau au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

 kaifa  كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas ا.َ..ى.َ..

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  قَالَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قيِْلَ  -

 yaqūlu  يقَوُْلُ  -

 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةُ الأطَْفَالِ  -

رَةُ  -  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْنَةُ الْمُنوََّ

 talhah   طَلْحَةْ  -

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  نَزَّ

 al-birr  البِر   -

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 swt. = subhanahu wa ta ‘ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salam 

 r.a.  = radiallahu ‘anhu 

QS…/…:22 = QS. Ar-Rad: 28 

 H  = Hijriah 

h  = halaman 

Cet.  = Cetakan 
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ABSTRAK 

Nama  : Asprilia Sa’adah 

NIM  : 30500114001 

Judul : Kepercayaan Masyarakat Adat Cerekang Terhadap Pua’ (Studi 

Tentang Fungsi dan Peran Pua’ Sebagai Tokoh Spiritual di 

Dusun Cerekang Desa Manurung Kec.  Malili Kab. Luwu Timur) 

 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kepercayaan 

Masyarakat Adat Cerekang Terhadap Pua’  di Dusun Cerekang Desa Manurung 

Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur? Pokok masalah tersebut kemudian di-

breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) 

Bagaimana gambaran masyarakat adat Cerekang? 2) Bagaimana bentuk kepercayaan 

masyarakat adat Cerekang terhadap Pua’? 3) Bagaimana fungsi dan peran Pua’ dalam 

masyarakat adat Cerekang? 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif/field research dengan 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah: fenomenologi, antropologi dan historis. 

Adapun sumber data penelitian diperoleh langsung dari kepala Desa, Tokoh Penasihat 

Komunitas Adat Cerekang, Masyarakat Adat Cerekang Dan Masyarakat Sekitar Dusun 

Cerekang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi serta penelusuran berbagai literatur atau referensi. Kemudian, tekhnik 

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Masyarakat adat Cerekang adalah 

masyarakat yang sejak dahulu tinggal di sekitar sungai Cerekang tetap menjaga dan 

melestarikan sungai Cerekang serta melindungi hutan adat. 2) tradisi-tradisi 

masyarakat adat Cerekang adalah: tidak boleh makan pisang Manurung, harus menjaga 

kebersihan sungai, memiliki aturan dalam membangun rumah, tidak boleh menikah 

dengan sepupu satu kali, dan aturan dalam menguburkan orang meninggal. 3) Adapun 

tugas Pua’ beserta perangkat adanya adalah: Pua’, hanya mengurusi urusan adat dan 

spiritual; Ulu, merupakan wakil Pua’ dalam urusan dengan pihak luar; Pangulu, 

perangkat adat yang menangani segala kepentingan adat; Salangka, bertugas 

membantu Pangulu; Aje, bertugas mengurusi hgal-hal yang umum. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan agar tidak memiliki 

pandangan negatif dalam praktek keagamaan masyarakat Adat Cerekang. 2) Kepada 

pemerintah Luwu Timur agar bergerak cepat dalam mengurus dan memberi ketegasan 

atas kepemilikan hutan adat. 3) Diharapkan kepada masyarakat adat Cerekang agar 

tretap menjaga nilai-nilai budaya yang telah menjadi tradisi turun menurun serta tetap 

menjaga kelestarian dan kebersihan sungai dan hutan adat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ragam Budaya yang dimiliki bangsa Indonesia senantiasa dijaga dan 

dilestarikan secara turun temurun merupakan gambaran kekayaan bangsa Indonesia 

yang menjadi modal dan landasan pembangunan dan pengembangan kebudayaan.hal 

tersebut tidak lepas dari kondisi sosial dan geografis Indonesia yang menjadi faktor 

pendukung bagi masyarakat dalam mengekspresikan kemudian menghasilkan suatu 

budaya karena kebudayaan merupakan jiwa dan tolak ukur kualitas manusia, sebab 

kebudayaan adalah milik manusia, hanya manusialah yang berbudaya sebagai wujud 

dari proses kreatifitas dan produktifitas dalam merambah dan mengemban amanah 

kekhalifaan dimuka bumi.1 

Kebudayaan di Indonesia sangat beranekaragam yang telah dipertahankan dan 

diwariskan turun temurun kepada generasi selanjutnya secara lisan maupun tulisan. 

Bahkan ketika Islam, agama terakhir yang masuk ke Indonesia yang dapat 

mendominasi sebagian besar masyarakat Indoneisa, masih menyisakan beragam 

kebudayaan lokal yang masih eksis hingga era modern seperti sekarang ini. 

 
1Koenjaraningrat, Pengantar Antropologi(Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2011), h.72. 
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Jelas bahwa Islam pada awal masuk ke wilayah Nusantara, khususnya di 

Indonesia, nuansa tasawuf sangat dominan. Hal tersebut dapat dimaklumi bahwa 

kondisi Indonesia ketika islam datang, faktor Animisme, Dinamisme, Hindu dan 

Buddha juga sangat dominan dipercayai oleh masyarakat. Dalam paham-paham 

kepercayaan dan agama tersebut nuansa mistik sangat kuat melekat pada pemeluk 

kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, lebih mudah diterima masyarakat Indonesia, 

masuknya Islam dengan warna tasawuf yang lebih menekankan faaham-faham mistik 

yang ketika itu menjadi trend masyarakat Indonesia.2 

Menurut Prof. Dr. Azyumardi Azra, Islam bisa dengan cepat diterima oleh 

masyarakat Indonesia, salah satunya disebabkan adanya “kesamaan” antara bentuk 

Islam yang pertama kali datang ke Nusantara dengan sifat mistik dan sinkritisme 

kepercayaan nenek moyang setempat. Menurut teori ini, Islam tasawuf, nyaris secara 

alami diterima. Bahkan ada teori yang menyatakan bahwa Islam mampu hidup 

berdampingan secara damai dengan kepercayaan nenek moyang Jawa.3 Karena adanya 

kesamaan tersebut maka memudahkan terjadi konversi agama kepada Islam secara 

besar-besaran hingga ke berbagai daerah di seluruh Nusantara termasuk Sulawesi 

Selatan. 

Pada masyarakat Sulawesi Selatan terdapat bermacam-macam komunitas yang 

menganut semacam aliran atau tradisi yang menjadi ciri khas komunitas di daerah-

daerah yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan sebelum agama Islam diterima di 

 
2Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (cet. 3; Jakarta: Amzah, 2013), h. 312. 
3Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, h. 312. 
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Sulawesi Selatan tedapat beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang 

masih memiliki corak animisme, akan tetapi setelah Islam masuk dan berkembang di 

Sulawesi Selatan, sistem peninggalan leluhur tesebut mengalami Transformasi 

(perubahan besar-besaran), setelah masuknya Islam di Nusantara terjadi pembaharuan 

dan penyesuaian antara budaya Lokal dengan budaya Islam itu sendiri, budaya ini hasil 

pembauran yang bertahan sampai sekarang sebab dinilai tidak bertentangan dengan 

budaya lokal dan sesuai dengan karakter masyarakat pendukungnya atau mengandung 

unsur-unsur budaya Islam.4 

Dalam menyebarkan Islam di Indonesia para penyiar Islam juga menggunakan 

pendekatan politik dalam penyebaran Islam. Sebagaimana diketahui, melalui jalur 

politik para walisongo melakukan strategi dakwah mereka dikalangan para pembesar 

kerajaan.5 Mereka berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam dan melakukan 

Islamisasi melalui para pemimpin kerajaan. Pun kerajaan Luwu yang mulanya 

bukanlah kerajaan Islam. Datuk Sulaiman atau juga dikenal sebagai Datuk Luwu 

merupakan tokoh yang menyebarkan Islam di kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu 

merupakan kerajaan pertama di Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara yang 

menganut agama Islam. 

Seperti Umumnya budaya dan tradisi masyarakat nusantara pada masa itu, 

masyarakat Luwu juga masih menganut kepercayaan animisme/dinamisme yang 

 
4Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), h. 7-8. 
5Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, h. 308. 
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banyak diwarnai hal-hal mistik dan menyembah dewa-dewa. Namun dengan 

pendekatan dan metode yang sesuai, syiar Islam yang dilakukan Datuk Pattimang dan 

Datuk ri Bandang dapat diterima  masyarakatnya.6 

Meskipun menganut Islam sebagai agama, tetapi kerajaan masih di atur oleh 

peraturan adat yang telah ditetapkan oleh Pua’ yang menjadi tokoh spiritual kerajaan 

Luwu dari dulu hingga kini. Sebelum Islam berhasil memasuki wilayah Luwu, 

masyarakat meyakini adanya manusia pertama yang diturunkan di tanah Luwu, yakni 

di bukit Pinsemoni di dusun Cerekang. 

Dalam Islam kita telah mengenal Nabi dan Rasul yang merupakan orang-orang 

yang diutus Allah swt. untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi perselisihan 

di muka bumi serta menjadi pembimbing umat manusia untuk menuju jalan yang lurus. 

Hal ini sejalan dengan al-Qur’an surah al-Baqarah/2: 213: 

 ِ ُ ٱلنَّبِي  حِدةَٗ فبََعثََ ٱللََّّ ةٗ وََٰ ِ لِيَحۡكُمَ بيَۡنَ ٱلنَّاسِ فيِمَا ٱخۡتلَفَوُاْ كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ بَ بِٱلۡحَق  رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتََٰ نَ مُبشَ ِ

ا بَيۡنهَُمۡۖۡ فهََدَ  تُ بغَۡيَۢ ُ ٱلَّ فيِهِِۚ وَمَا ٱخۡتلََفَ فيِهِ إلََِّّ ٱلَّذِينَ أوُتوُهُ مِنۢ بعَۡدِ مَا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلۡبيَ نََِٰ ذِينَ ءَامَنوُاْ لِمَا ٱخۡتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ ى ٱللََّّ

سۡتقَِيمٍ   طٖ مُّ ُ يهَۡدِي مَن يشََاءُٓ إِلَىَٰ صِرََٰ ِ بِإذِۡنِهِۗۦ وَٱللََّّ  ٢١٣ٱلۡحَق 

Terjemahanya: 

213. Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) 

menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya 

bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi 

keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. 

Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), 

setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian 

diantara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi 

 
6 “Datuk Pattimang”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Datuk_ 

Pattimang (20 Mei 2018). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Datuk_%20Pattimang%20(20
http://id.wikipedia.org/wiki/Datuk_%20Pattimang%20(20


5 
 

petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka 

perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki 

ke jalan yang lurus.7 

 

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa, Allah swt. mengutus nabi untuk memberi 

keputusan untuk perkara-perkara yang menjadi perselisihan di antara manusia. Akan 

tetapi, bagi masyarakat adat yang berada jauh dari tempat di mana nabi dan rasul di 

utus menjadikan orang-orang yang mereka anggap suci sebagai tokoh spiritual atau 

sebagai wakil tuhan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mereka hadapi.  

Seperti yang telah terjadi di kerajaan Luwu, telah datang seseorang yang 

dianggap mampu menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi masyarakat Luwu saat 

itu. Sehingga menganggap bahwa beliau adalah seorang dewa yang diutus ke bumi. 

Beliau adalah Batara Guru juga dikenal sebagai To Manurung yang juga merupakan 

datu pertama di kedatuan Luwu. 

Pua’ dalam masyarakat adat Cerekang dianggap sebagai penjelmaan orang-

orang yang berdarah putih dan bersih, titisan Batara Guru. Masyarakat beranggapan 

bahwa ketika Batara Guru8 kembali ke langit dan meninggalkan keturunannya, ruhnya 

memasuki penduduk Cerekang. Artinya, Pua’ itu hanya fisiknya manusia, namun 

rohnya adalah Batara Guru.9 

 
7 Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya (Klaten: P.T. Riels Grafika, 2009). h. 

51. 
8Dalam epik I La Galigo, Batara Guru adalah Manusia pertama penghuni bumi, anak Patotoe’, 

dewa Takdir, yang diutus khayangan atau negeri atas. 
9“Cerekang, Kampung Para Pua”, Welcome to  Sorowako: Where Tranquility and Hustle-Bustle 

Entwine in A Harmony, 2015, h. 12. 
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Pada saat sekarang, walaupun sebahagian besar masyarakat Luwu menganut 

agama Islam tetapi sebagian dari mereka masih memegang teguh kepercayaan 

leluhurnya. Khususnya di dusun Cerekang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. 

Hal ini lah yang memotivasi peneliti untuk meneliti atau membahas mengenai 

masalahKepercayaan Masyarakat Adat Cerekang Terhadap Pua’. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi fokus penelitian 

yang akan diteliti adalah mengenai masyarakat adat Cerekang, fungsi dan peran Pua’ 

sebagai tokoh spiritual masyarakat adat Cerekang, serta kepercayaan mayarakat adat 

Cerekang terhadap Pua’. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Masyarakat adat Cerekang, dalam hal ini peneliti akan mengkaji beberapa hal 

mencakup masyarakat adat Cerekang yaitu mengenai asal-usul masyarakat adat 

Cerekang, tradisi-tradisi yang dilakukan, serta mengenai keadaan sosial, ekonomi, 

dan pendidikan masyarakat adat Cerekang. 
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Masyarakat adat Cerekang adalah komunitasyang tinggal di dusun Cerekang yang 

terletakdi sekitar Sungai Cerekang, Desa Manurung,Kecamatan Malili, Kabupaten 

Luwu Timur.10 

b. Kepercayaan terhadap Pua’, yaitu mengkaji mengenai apa itu Pua’, bagaimana 

asal-usul Pua’ dan bagaimana mekanisme pemilihan Pua’. 

Pua’ adalah sebutan khusus bagi ketua adat masyarakat adat Cerekang.Pua’ yaitu 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat adat Cerekang, Pua’ hanya 

menanganai urusan adat dan urusan spiritual (akhirat), Pua’ juga setara dengan 

gelar Datuk.11 

c. Fungsi dan peran Pua’. Untuk mengkaji fungsi seorang Pua’ maka hal ini 

mencakup dua aspek yakni fungsi secara spiritual dan fungsi secara sosial. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran masyarakat adat Cerekang? 

2. Bagaimana bentuk kepercayaan masyarakat adat Cerekang terhadap Pua’? 

3. Bagaimana fungsi dan peran Pua’ dalam masyarakat adat Cerekang? 

 
10 Hendra Gunawan, Desentralisasi: Ancaman dan Harapan Bagi Masyarakat Adat, Studi 

Kasus Masyarakat Adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (Jakarta: 

Center for International Forestry Research, 2005), h. 2. 
11 Hendra Gunawan, Desentralisasi: Ancaman dan Harapan Bagi Masyarakat Adat, Studi 

Kasus Masyarakat Adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, h. 4. 
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D. Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai religi atau agama terutama dalam perpaduannya dengan 

kebudayaan dan adat atau biasa disebut sebagai agama lokal, komunitas adat, 

masyarakat adat dan sebagainya, telah banyak dilirik oleh ilmuan agama dan calon 

sarjana khususnya jurusan Studi Agama-agama pada fakultas Ushuluddin, Filsafat dan 

politik, UIN Alauddin Makassar. Terkhusus mengenai kepercayaan terhadap Pua’ 

sebelumnya tidak banyak diteliti. Tetapi mengenai tanah adat atau tanah sakral 

cerekang telah diteliti oleh David Bulbeck dengan jurnal yang berjudulSacred places 

in Ussu and Cerekang, South Sulawesi, Indonesia: Their history, ecology and pre-

Islamic relation with the Bugis kingdom of Luwuq. Kajian ini membahas mengenai 

situs-situs suci yang ada di Ussu dan Cerekang. David Bulbeck mengatakan: 

The mystique of Ussu and Cerekang derives from the widespread belief in the 

great antiquity of the events recounted in the La Galigo stories. This is not a 

belief ascribed to by the Tossuq adepts themselves, since they do not embrace 

a linear concept of time that would make them place the La Galigo events before 

or after anything else along a chronological scale. To be sure, there were places 

where pivotal events in the past first happened, but these are also the places 

where the La Galigo gods – the ancestors of the Tossuq – still haunt the 

landscape and watch over affairs in Luwu. Tossuq adepts are aware that there 

was a Dutch colonial period and the present-day Cerekang village was relocated 

during this period, but for them the Cerekang residents of that time now dwell 

with the other gods in Cerekang’s sacred places.12 

 

Bulbeck menjelaskan bahwa mistik Ussu dan Cerekang berasal dari 

kepercayaan pada zaman kuno, peristiwa yang diceritakan dalam kisah La Galigo. Ini 

 
12David Bulbeck, “Sacred Places in Ussu and Cerekang, South Sulawesi. Indonesia: Their 

history, ecology, and pre-Islamic relation with the Bugis kingdom of Luwuq”, dalam Trancending the 

Culture-Nature Divide in Cultural Heritage: Views from the Asia Pacific Region, Terra Australis 36, 

no. 12 (Canberra: ANU E Press, 2013), h. 182. 
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bukan keyakinan yang dianut oleh Tossuq sendiri, karena mereka tidak menggunakan 

konsep waktu linear dalam skala kronologisnya. Yang pasti, ada tempat-tempat di 

mana peristiwa penting di masa lalu pertama terjadi, di mana para dewa La Galigo –

nenek moyang Tossuq- masih menghantui dan mengawasi urusan di Luwu. Ahli 

Tossuq sadar bahwa desa cerekang pada saat ini telah direlokasi pada saat periode 

kolonial Belanda, tetapi menurut mereka penduduk Cerekang pada waktu itu sekarang 

telah tinggal bersama dewa-dewa lain di tempat-tempat suci di Cerekang.  

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penulis akan meneliti mengenai 

masalah Pua’ sebagai pusat spiritual kerajaan Luwu dan sebagai pengatur hukum adat 

yang berlaku di kerajaan Luwu dan di tanah Cerekang sendiri. Data mengenai tempat-

tempat suci yang ada di Ussu dan Cerekang merupakan asal mula adanya kepercayaan 

yang dianut oleh masyarakat adat Cerekang. 

Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh salah seorang alumni jurusan Studi 

Agama-agama UIN Alauddin, Arman B. Penelitan yang dilakukan untuk memenuhi 

syarat kelulusan UIN Alauddin ini yaitu Aplikasi Ajaran Islam dalam Komunitas Adat 

Amma Towa di Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Arman adalah sebagaimana yang telah dikemukakan 

dalam abstrak penelitiannya bahwa aplikasi ajaran Islam dengan melihat pemahaman 

komunitas adat Amma Towa pada aspek syariat tidak menjadi prioritas atau hal yang 

diutamakan dalam kehidupannya. Walaupun demikian mereka dalamrealitasnya 

mengetahui aspek-aspek dari rukun Islam. Dari upaya tersebut merekamembangun 

konsepsi dengan cara tersendiri. Seperti syahadat yang dimaknai hanyapenjagaan 
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melalui hati, pelaksanaan salat dengan konsepsi sumbajang tangattappuje’ne talluka, 

rangkaian pemahamannya tidak dengan gerakan, namun padakemampuan hati dan 

moral.Selanjutnya pelaksanaan puasa pada bulan Ramadanyang hanya dilakukan tiga 

kali dalam satu bulan, yaitu awal Ramadan, pertengahanserta akhir Ramadan. Hal 

tersebut pula menunjukkan pola dialog komunitas adatAmma Towa yaitu dengan 

upayanya menafsirkan, membaca ulang, membangundefenisi serta membuat makna 

keislamannya. Sehingga menjadi corak Islam yangkhas.Pada ibadah yang terakhir 

yaitu ibadah haji juga tak luput darirekontekstualisasi dari komunitas adat Amma 

Towa.Berhaji dalam kebudayaanAmma Towa di samakan dengan akkattere yakni 

tradisi memotong rambut.Kesucianyang digambarkan dalam berhaji menurut 

komunitas adat Amma Towa di anggapsama, fungsi ataupun tujuannya.Adapun pada 

aspek zakat, hanya mengikuti darikeputusan pemerintah Desa dan tidak ada kaitannya 

dengan adat.13 

Hal tersebut di atas serupa dengan penelitian yang akan penulis teliti sebagai 

berikut yaitu masalah masyarakat adat Cerekang yang mengklaim Islam sebagai agama 

mereka. Akan tetapi pelaksanaan ibadah haji mereka tidak lakukan karena beranggapan 

bahwa tanah suci berada di bukit Pinsemoni, tempat Batara Guru (manusia pertama 

menurut kepercayaan mereka) diturunkan. Masalah tersebut akan penulis teliti secara 

dalam. 

 
13Arman B, “Aplikasi Ajaran Islam dalam Komunitas Adat Amma Towa di Desa Tana Towa, 

Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin, 

2017), h. xii. 
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Ketiga, Nurdiansyah dalam skripsinya yang berjudul Pemilihan dan Peranan 

Kepala Adat (Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam membahas 

mengenai peranan dan proses pemilihan kepala adat masyarakat adat Kajang Dalam. 

Mengatakan bahwa Peranan Kepala Adat (Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum 

AdatKajang Dalam didasarkan atas Pasang. Ada pun peranan Ammatoa yaitu:1) 

Sebagai pimpinan adat tertinggi dalam pemerintahan adat ; 2) SebagaiKepala Adat 

yang berperan dalam pelesatarian Pasang ; 3) SebagaiKepala Adat yang berperan 

dalam pelesatrian lingkungan alam (hutan) ; 4) Sebagai Kepala Adat yang berperan 

dalam menyelesaikan pelanggaranadat 5) Sebagai Kepala Adat yang memimpin 

upacara adat dankeagamaan.14 

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, juga meneliti peranan Pua’  

(kepala adat Cerekang) sebagai orang yang berperan penting mengatur adat dan 

spiritual masyarakat adat Cerekang.  

Kajian pustaka yang penulis cantumkan memiliki permasalahan yang serupa 

dan saling berkesinambungan antara satu sama lain dengan permasalahan yang akan 

penulis teliti lebih lanjut. 

Para peneliti di atas telah membahas beberapa hal penting dalam kepercayaan 

yang dianut oleh masyarakat adat atau komunitas adat Kajang (Amma Towa) secara 

rinci. Tapi sebelumnya belum pernah ada yang membahas mengenai kepercayaan 

masyarakat adat Cerekang secara rinci. David Bulbeck sendiri telah melakukan 

 
14Nurdiansah, “Pemilihan dan Peranan Kepala Adat (Ammatoa) dalam Masyarakat Hukum 

Adat Kajang Dalam.” Skripsi (Makassar, Fak. Hukum Universita Hasanuddin, 2014), h. V. 
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penelitian mengenai tempat-tempat suci di Cerekang dari segi histori dan ekologinya. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepercayaan 

masyarakat adat Cerekang. Dalam hal ini penulis mengkhususkan kepada kepercayaan 

masyarakat adat Cerekang terhadap Pua’. 

 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:  

a. Untuk mengetahui gambaran masyarakat adat Cerekang. 

b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kepercayaan masyarakat adat Cerekang terhadap 

Pua’. 

c. Untuk mengetahui fungsi dan peran Pua’ dalam masyarakat adat Cerekang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu: 

a. Manfaat Teoritis: Memberikan pemahaman teoritis baik pada penulis sendiri 

maupun pembaca selain itu, juga diharapkan agar bisa menjadi acuan untuk 

penelitian selanjutnya.  

b. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang tepat terhadap 

khasanah pemikiran Islam di masyarakat secara umum dan tokoh agama serta pihak 

lain dalam upaya memahami kepercayaan yang dianut masyarakat adat Cerekang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Sistem Kepercayaan dan Kebudayaan 

1. Defenisi dan teori tentang agama 

Kata agama sendiri memiliki banyak sekali penafsiran yang berbeda-beda 

tergantung siapa yang menafsirkannya. Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) sendiri mengartikan agama sebagai sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.15 

Menurut Parsudi Suparlan, agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem 

keyakinan yang dianut dan tindakan yang wujudkan oleh suatu kelompok dalam 

menginterpretasi respon terhadap apa yang dirasakan atau diyakini sebagai sesuatu 

yang gaib atau yang sakral (suci). Lebih lanjut dikatakan bahwa agama berbeda dengan 

isme-isme yang lain karena agama yang suci atau sacred dan dipertentangkan dengan 

duniawi atau profane. Selain itu, penyerahan diri secara total kepada Tuhannya juga 

menjadi pembeda isme-isme lain dengan agama, baik agama local maupun agama 

Ibrahim atau semitik.16 

 
15“Agama”, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan, https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 

entri/agama (20 Mei 2018). 
16 Rolland Robertson, ed, Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis, Dengan Kata 

Pengantar oleh Parsudi Suparlan (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h.vii-vii. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/%20entri/agama%20(20
https://kbbi.kemdikbud.go.id/%20entri/agama%20(20
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Dalam hal ini para antropolog juga telah mendefinisikan agama. Berikut adalah 

teori beserta defenisi agama menurut antropolog: 

a. Edward Burnett Tylor  

Pada mulanya, Tylor lebih tertarik pada masalah kebudayaan manusia dan 

kelompok social daripada masalah agama. Sehingga ada yang menganggapnya sebagai 

pencetus antropologi sosial atau antropologi budaya sebagai sebuah sains, sebagaimana 

yang sekarang ini terdapat di Inggris dan Amerika Utara. Tidak hanya itu, ia juga 

dikenal sebagai seorang evolusionisme, tokoh evolusi agama.17 

Akan tetapi, sebelum teori evolusi yang dibahas oleh Tylor ini, maka defenisi 

yang diusulkan oleh Tylor ialah agama sebagai keyakinan terhadap sesuatu yang 

spiritual. Bagi Tylor terdapat kemiripan yang dimiliki setiap agama namun 

karakteristik yang dimiliki semua agama adalah keyakinan terhadap roh yang berfikir, 

berprilaku, dan berprasaan seperti manusia.18 Selanjutnya Tylor melanjutkan teori asal-

usul religinya dengan suatu rincian tentan  gevolusi religi yang berdasarkan cara 

berpikir evolusionisme. 

Menurut Tylor animisme yang pada dasarnya merupakan keyakinan kepada 

roh-roh yang mendiami alam semesta sekeliling tempat tinggal manusia, merupakan 

bentuk religi yang tertua. Pada tingkat kedua dalam evolusi religi, manusia yakin 

bahwa gerak alam yang hidup itu juga disebabkan adanya jiwa dibelakang peristiwa-

 
17  Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion: Tujuh Teori Agama Paling Komprehensif. 

(Jogyakarta: IRCiSod, 2012). h.30. 
18 Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion: Tujuh Teori Agama Paling Komprehensif. h. 41. 
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peristiwa dan gejala-gejala alam itu. Sungai-sungai yang mengalir dan terjun ke laut, 

gunung-gunung meletus, gempa bumi, angin taufan, gerak matahari, tumbuhnya 

tumbuh-tumbuhan; pokoknya seluruh gerak alam, disebabkan oleh makhluk-makhluk 

halus yang menempati alam. 

Jiwa alam itu kemudian dipersonifikasikan dan dianggap seperti makhluk-

makhluk yang memiliki suatu kepribadian dengan kemauan dan pikiran, yang disebut 

dewa-dewa alam. Pada tingkat ketiga evolusi religi bersama dengan timbulnya susunan 

kenegaraan dalam masyarakat manusia, timbul pula keyakinan bahwa dewa-dewa alam 

itu juga hidup dalam suatu susunan kenegaraan, serupa dengan dunia makhluk 

manusia. Maka terdapat pula susunan pangkat dewa-dewa, mulai dari raja dewa-dewa 

sebagai dewa tertinggi sampai dengan dewa-dewa yang rendah pangkatnya. Susunan 

serupa itu menimbulkan kesadaran bahwa semua dewa itu pada hakikatnya hanya 

penjelmaan hanya satu dewa saja yaitu dewa yang tertinggi. Akibat dari keyakinan itu 

adalah berkembangnya keyakinan kepada satu Tuhan dan timbulnya religi yang 

bersifat monoteisme sebagai tingkat yang terakhir dalam evolusi religi manusia.19 

b. Mircea Eliade 

Perlu diketahui bahwaMircea Eliade dalam teorinya sangat bersebrangan 

dengan kaum reduksionisme dansangat meyakini tentang keindependenan dan 

keotonoman suatu agama atau dapat dikatakan bukan produk dari realitas yang lain. 

Hal ini semakin jelas dalam penegasannya bahwa fenomena agama harus dipahami 

 
19 Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropiologi (Jakarta: UI-Press, 1987) h. 49-50. 
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seperti apa ia tumbuh sesuai tahapannya sendiri. Oleh karena itu, agama perlu dipelajari 

sebagai sesuatu yang relegius. Tidak hanya itu, Eliade juga menjelaskan bahwa 

memahami agama melalui beberapa fenomena, seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, 

bahasa, seni atau bidang lainnya adalah sebuah kesalahan, karena studi-studi tersebut 

melupakan satu hal “unik” dan adapun bagian yang sama sekali tidak bisa direduksi 

dalam agama, itulah dimensi sakralitas suatu agama.20 

Konsep Eliade mengenai yang sakral mengatakan bahwa dalam perjumpaan 

dengan yang sakral, seseorang merasa disentuh oleh sesuatu yang nir-duniawi. 

Diantara tanda-tandanya ialah seseorang merasakan suatu realitas lain yang belum 

pernah dikenal sebelumnya, yaitu dimensi dari eksistensi yang maha kuat, sangat 

berbeda, tiada bandingannya dan merupakan realitas abadi. Oleh karena itu, untuk 

menemukan suatu yang sakral maka itu adalah tujuan daripada agama, yaitu agar bisa 

menemukan dan merasakan yang sakral serta membawa seseorang keluar dari alam 

dan sejarahnya, lalu menempatkannya pada suatu kualitas yang berbeda, dunia yang 

sama sekali lain, yang transenden dan suci.21 

2. Agama sebagai sistem budaya 

Setelah mengetahui gagasan atau teori agama, maka timbul pertanyaan dari 

beberapa ahli tentang agama bagian dari kebudayaan ataupun sebaliknya, kebudayaan 

bagian dari agama. Atau memungkinkan agama dilahirkan oleh kebudayaan dan 

 
20 Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion: Tujuh Teori Agama Paling Komprehensif, h. 230. 
21 Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion: Tujuh Teori Agama Paling Komprehensif, h. 236. 
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sebaliknya agama yang melahirkan kebudayaan. Menurut Bustanuddin Agus, halinilah 

masalah pokok dalam antropologi agama.22 

Hubungan agama dan kebudayaan dalam beberapa tulisan para ahli antropolog 

selalu diartikan bahwa agama selalu dintegrasikan dengan kebudayaan. Dalam konteks 

ini agama dipandang sebagai realitas sosial sekaligus menjadi sumber nilai dalam 

tindakan sosial dan budaya. Oleh karena itu, agama dipandang sebagai cultural 

universal artinya agama terdapat disetiap daerah berkebudayaan itu bereksistensi. 

Antara agama dan budaya dalam perangnya harusnya memberikan hubungan timbal 

balik atau terjadi dialektika diantara keduanya.23 Hubungan agama dan kebudayaan 

dengan menjelaskan agama sebagai sistem kebudayaan ini pertama kali dikemukakan 

oleh Geertz, seorang antropolog dari Amerika. Geertz menyatakan bahwa agama ialah: 

Sebagai sistem simbol-simbol yang berlaku untuk (1) menetapkan suasana hati 

dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi, dan yang tahan lama dalam 

diri manusia dengan (2) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan 

umum eksistensi dan (3) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam 

pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu 

tampak khas realistis.24 

3. Kebudayaan dan Islam 

Menurut ilmu antropologi, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan system 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang 

 
22 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia (Jakarta: Rajawali Pers,2006), h. 32-

33. 
23 Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, 

Keyakinan dan Agama (Jakarta: Alfabeta, 2011), h. 33-35. 
24 Clifford Geertz, Kebudayaan dan Agama, h. 5. 
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dijadikan milik diri manusia dengan belajar.25  Hal ini berarti aktifitas belajar erat 

kaitannya dengan pembentukan kebudayaan itu sendiri kecuali seperti beberapa 

tindakan naluri, beberapa refleks, beberapa tindakan akibat fisiologi ataupun kelakuan 

membabi buta. Menurut Koentjaraningrat sendiri bahwa manusia melakukan sesuatu 

dengan belajar terlebih dahulu. Sebagai contoh seseorang makan dengan waktu tertentu 

dianggap wajar, tapi seseorang makan dan minum dengan alat, cara-cara dan sopan 

santun sering kali sangat rumit dilakukannya. Oleh karena itu, dipelajarinya dengan 

susah payah telebih dahulu.26 

Uraian mengenai kebudayaan, agama tidak terlepas sebagai salah satu unsur di 

dalamnya, yaitu agama membuat seseorang memikirkan dan melakukan sesuatu. 

Kebudayaan adalah suatu aspek yang dipandang perlu dalam memahami realitas sosial 

masyarakat begitu pun dengan agamanya. Suatu agama yang dianut oleh masyarakat 

dalam arti agama yang bersumber dari wahyu erat kaitannya dengan budaya 

masyarakat dari tempat agama itu diturunkan. Bahkan untuk menilai atau membedakan 

antara agama dan budaya sedikit susah untuk dilakukan. Dalam pemahaman teologi 

tentu diketahui bahwa agama-agama terkhusus agama Ibrahim diyakini bersumber dari 

Tuhan dan bukan dari manusia atau gagasan manusia. Namun, dalam pemahaman 

antropologi semua hasil ijtihad atau pemikiran manusia dalam menginterpretasi ajaran 

agamanya adalah suatu kebudayaan. 

 
25 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi IX (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.144. 
26 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi IX, h. 144-145. 
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Islam sangat luas dalam pemaknaannya, bahkan terdapat pemikir yang 

memaknai Islam bukan hanya sekedar agama saja, namun lebih daripada itu, hal 

tersebut bisa dilihat dari ajaran dan bidang-bidang yang meliputinya. Kitab suci tidak 

hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, namun juga mengajarkan 

hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Misalnya mengajarkan tentang 

kehidupan bermasyarakat, kenegaraan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Lebih 

lanjut Gazalba menganalogikan bahwa agama itu Islam, tapi Islam bukan agama 

dengan memisalkan sapi itu hewan, tapi hewan itu bukanlah sapi. Kata hewan tersebut 

lebih luas dari sapi, demikian pula dengan agama yang merupakan sebagian dari Ad-

Din Islam. 

Sidi Gazalba dalam penegasan tersebut, membedakan antara agama Islam 

dengan Ad-Din Islam, dengan menempatkan posisi agama sama dengan kebudayaan 

Islam serta meletakkan keduanya (agama Islam dan kebudayaan Islam) merupakan 

bagian dari Ad-Din Islam. Hubungan antara keduanya sangat erat menurut Gazalba, 

agama Islam mengenai akhirat sedangkan kebudayaan Islam mengenai dunia sekarang. 

Oleh karena kehidupan di dunia berujung pada kehidupan di akhirat, maka dengan 

menentukan ujung tersebut, dikendalikanlah pangkal. Dari ini bisa dikatakan bahwa 

kehidupan di akhirat bisa membentuk sikap hidup dalam kehidupan kebudayaan 

disertai sikap tersebut ditanam dan dirawat oleh ibadah.27 

 

 
27 Sidi Gazalba, Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu, h. 144-145. 
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B. Konsepsi To-Manurung 

Berdasarkan etimologi, pengertian To Manurung merupakan penggabungan 

dari dua kata bahasa Bugis yaitu to dan manurung. Dalam hal ini kata to merupakan 

hasil perubahan struktur bahasa Bugis melalui penyerdehanaan pengucapan kata dasar 

“tau” yang berarti orang, sedangkan kata manurung berasal dari kata dasar “turung” 

yang mendapatkan imbuhan ma yang meruakan imbuhan yang menyatakan tentang 

keadaan atau sifat suatu pekerjaan. Dengan demikian maka arti dari manurung adalah 

“yang turun” (dari atas). Maka apabila kedua kata tersebut digabungkan menjadi satu 

yaitu to manurung maka akan diperoleh pengertian sebagai “orang yang turun dari 

atas”.28 

Selanjutnya dalam konsepsi orang Bugis, pada umumnya di Sulawesi Selatan, 

senantiasa mengaitkan kepercayaan mereka terhadap alam dan makhluk gaib. Sehingga 

eksistensi To Manurung dihayati sebagai keturunan dewa-dewa dari kayangan. Dari 

mitos-mitos inilah yang mengisahkan cerita permulaan adanya raja yang memulai 

pemerintahan di suatu daerah. 

Cara kedatangan To Manurung digambarkan oleh lontara-lontara sebagai 

sesuatu yang luar biasa. Sesudah itu disusunlah silsilah yang mempertalikannya dengan 

masa silam yang jauh di zaman Galigo. Gowa mempertalikan To Manurung-nya 

 
28 Mohammad Natsir, dkk., Potensi Kepurbakalaan Kabupaten Soppeng (Makassar: Balai 

Pelestarian Peninggalan Purbakala, 2009), h. 12. 
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dengan Karaeng Bayo dan Lakipadada, yakni tokoh-tokoh dalam mitologi Tana Toraja. 

Wajo mempertalikan silsilah raja-rajanya dengan raja-raja dari tiga buah negeri asal 

Tana Wajo yang menurun dari raja-raja Luwu’ yang berasal dari sawerigading. Bone 

pun mencari pertautan dengan epos Galigo di Tana Luwu’. Hal-hal seperti itu 

maksudnya tidak lain dari kehendak memperoleh peneromaan model kepemimpinan 

yang kharismatik di mata rakyat.29 

C. Mitologi/Mitos 

Secara ethimologis, mitos berasal dari akar kata myth (Inggris), berarti ceritera 

kuno. Dalam bahasa Yunani, mitos berarti ucapan. Ucapan tersebut bukan sembarang 

ucapan, tetapi ucapan suci. 

Manusia primitif yakin dan percaya bahwa ceritera kuno, atau ucapan suci yang 

terkandung dalam mite adalah pernyataan yang berdasarkan kewibawaan dari yang 

gaib; yang luar biasa 30 

Dr. A. G. Honig Jr. menyebutnya sebagai teori ilmiah yang primitif, sebab di 

dalam mite itulah diterangkan tentang keadaan suatu zaman yang hingga kini 

pengaruhnya masih terasa, bahkan di dalam zaman yang azali itulah segala sesuatu 

diatur dan diciptakan. Bagaimana sesuatu itu terjadi, disebutkan dalam mite. 

Berdasarkan hal tersebut, Honig Jr. berkata:  

 
29Mattulada, LATOA: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Cet. 

II; Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 413-414. 
30Samiang Katu, Perbandingan Agama (Ujung Pandang: IAIN Alauddin Ujung Pandang, 

1993), h. 21. 
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Dengan mite itu penghidupan zaman sekarang diberi akar dan dasar di dalam 

zaman lampau dan oleh karena itu orang lalu tahu apa yang harus dikerjakan 

pada zaman sekarang. Bergilir gantinya musim, perjalanan bulan dan bintang-

bintang, perhubungan antara langit dan bumi, perkawinan kosmis yang besar 

antara keduanya itu, hal mengatur kaum dan keluarga dan pembagian kasta di 

India, semuanya itu ditetapkan dalam zaman azali. Dahulu segala hal itu diatur, 

dan tata tertib itu sekarang pun masih berlaku.31 

 

Dari keterangan di atas, dapatlah dipahami bahwa mite terjadi di zaman 

permulaan. Disamping itu, di dalam mite nampak secara jelas bahwa apa yang dialami 

manusia primitif dalam pertemuannya dengan daya-daya dan peristiwa-peristiwa alam 

akibat pertemuannya itu dianggap sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh 

kewujudan-kewujudan. Selain itu, mite mengandung daya kekuasaan dan dari mite kita 

dapat banyak mengetahui tentang cara manusia primitif mengalami dunia dan hidup. 

Perkataan lain melalui mite-lah (mithos), manusia primitif memperkenalkan 

agamanya.32 

  

 
31A. G. Honig Jr., “Ilmu Agama”, dalam Samiang Katu, Perbandingan Agama, h. 21-22. 
32Samiang Katu, Perbandingan Agama, h. 22. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Dalam penulisan karya ilmiah harus menggunakan metode penelitian yang akan 

menjadi pedoman dalam proses pengambilan analisi data. Pada bagian ini akan 

diuraikan metode yang akan digunakan pada saat penelitian. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu: 

1. Jenis penelitian  

Menurut Satori dan Aan Komariah Penelitian kualitatif memiliki karakteristik 

dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan 

sekedar laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. Metode kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana 

peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi.33 

Penelitian ini merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan variabel 

pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara sistematis, faktual, akurat 

dan spesifik. 

 
33Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Alfabeta, 2013), h.1.  
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2. Lokasi penelitian 

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Dusun Cerekang Desa Manurung 

Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penulisan karya ilmiah penulis menggunakan beberapa pendekan, yaitu: 

1. Pendekatan fenomenologi, merupakan upaya untuk memahami keseluruhan 

dari fenomena semurni mungkin tanpa ada yang mencampurinya. Langkah 

yang dilakukan yaitu menganalisis segala intisari yang berhubungan dengan 

fenomena. Sedangkan yang tidak penting dan diluar fenomenal kita harus 

meyaringnya atau menahannya atau kalau perlu dibuang. Sehingga pada 

akhirnya sampailah pada idea yang menjelaskan secara real tentang hakikat 

sesuatu.34 

2. Pendekatan antropologis, pendekatan antropologis dalam memahami agama 

dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat 

wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 35 

3. Pendekatan historis, sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya 

dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, 

latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah 

 
34 Mukhlis Latif, Fenomenologi Max Sceller Tentang Manusia: Disorot Menurut Islam, (Cet. I 

; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 25. 
35Abudindin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 35. 
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seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan 

mendunia. Dari keadaan ini seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau 

keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di alam 

empiris dan historis.36 

C. Sumber data 

1. Data primer  

Data primer (primary data), yaitu data empirik yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.37Data primer dapat diperoleh 

dari informan dan hasil observasi, data primer pada dasarnya merupakan metode yang 

digunakan untuk pengumpulan data. 

2. Data sekunder 

Data sekunder (secondary data) yaitu data yang diperoleh melalui telaah 

kepustakaan, dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan 

oleh pihak lain. Peneliti dapat mencari data sekunder ini melalui data sekunder.38 

Dimana data sekuder dapat diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain 

(perantara) tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian.  

 
36Abudindin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 47. 
37 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi (jakarta: Rajawali 

pers,2010), h. 29-30. 
38Mudrarajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Cet. III; Jakarta: Erlangga, 

2009), h. 148. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penulis akan terjung langsung kelapangan untuk 

mendapatkan data yang sebenarnya dari informan. Adapun tekhnik pengumpula data 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasai atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainya 

seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan 

seorang untuk menggunakan pengamatanya melaui hasil kerja panca indera mata serta 

dibantu dengan pancra indera lainya.Jadi observasi adalah metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.39 Pada tahap 

ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat adat Dusun Cerekang.  

 

 

2. Wawancara 

Wawancara (interview), merupakan salah satu metode pengumpulan data 

melalui komunikasi, yakni proses tanya jawab antara pengumpul data (pewawancara) 

 
39Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2009), h. 106. 
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dengan sumber data (narasumber).40  Dimana narasumber yang akan diwawancarai 

peneliti yaitu masyarakat setempat, juru kunci, atau pemerintah setempat. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi 

dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi 

merupakan dokumen yang dibuat /dikeluarkan oleh lembaga atau perorangan atas 

nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh 

individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber 

referensi adalah hasil rapat. Dalam proses dokumentasi peneliti akan merekam dan 

mencatat seluruh rangkaian penelitian untuk dijadikan sebagai arsip dalam mendukung 

validitas data yang didapatkan dilokasi penelitian.41 

E. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah peneliti instrumen utama yang menjelaskan tentang 

alat bantu untuk pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang 

dilakukan dengan merujuk pada metodelogi penelitian yaitu: 

1. Alat tulis menulis, buku, pulpen/pensil sebagai alat untuk mencatat informasi 

yang di dapat pada saat observasi. 

2. Alat perekam suara sebagai alat untuk merekan narasumber saat di lapanga 

 
40Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), h.  
41Sofyan Siregar, Statistika Deskriptif Untuk Penelitian (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

h. 131. 
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3. Kamera sebagai alat untuk mengambil gambar di lokasi penelitian. 

F. Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka penulis mengolah data tersebut 

dan menganalisisnya dengan cara menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.42 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif, analisis ini merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam 

jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang 

terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa sebenarnya yang terjadi. 

Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi 

yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, 

pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, 

perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya setiap suatu kondisi, dan 

sebagainya.43 Ada tiga komponen pokok dalam analisis data, yakni: 

 
42 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 335.  
43Sofyan siregar, Statistik Deskriptif untuk Penelitian, h. 131. 
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1. Reduksi data  

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 

2. Penyajian data 

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk 

memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan.Selain itu dalam penyajian data 

diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk 

khusunya.Dengan demikian, penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya 

sangatlah diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif 

selanjutnya.44 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-

data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar/kesimpulan sebagai hasil keseluruhan 

dari penelitian tersebut. 

 
44Sofyan siregar, Statistik Deskriptif untuk Penelitian, h. 215. 
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Ketiga komponen tersebut satu sama lain saling berkaitan erat dalam sebuah 

siklus. Peneliti bergerak diantara tiga komponen tersebut.Hal ini dimaksudkan untuk 

memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci 

sehingga menghasilkan kesimpulan induktif sebagai pemahaman dan pengertian 

peneliti.45 

  

 
45Burhan Bungin, Metodelogi Penulisan Kualitatif, h. 110. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Asal Usul Desa Manurung 

Dalam buku I Lagaligo, Wanua Manurung dapat diartikan sebagai tempat 

lahirnya awal peradaban dan berakhirnya mitos tentang adanya perkawinan silang 

antara kerajaan bumi dan kerajaan langit. 

Menurut La Sahide seorang pekisah rakyat yang menyebutkan bahwa 

Sawerigading yang merupakan putera raja Luwu dari Kerajaan Luwu Purba, Sulawesi 

Selatan, Indonesia, Wanua Manurung adalah kawasan penting dalam catatan 

perjalanan tokoh tersebut. Dalam bahasa setempat Sawerigading berasal dari dua kata, 

yaitu sawe yang berarti menetas (lahir), dan ri gading yang berarti di atas bambu 

betung. Jadi nama Sawerigading berarti keturunan dari orang yang menetas (lahir) di 

atas bambu betung (adalah tempat asal mula turunnya keturunan dewa).46  Nama ini 

dikenal melalui cerita yang termuat dalam Sureq Galigo dimulai ketika para dewa 

langit bermufakat untuk mengisi dunia ini dengan mengirim Batara Guru anak Patotoe 

di langit dan Nyilitomo anak guru ri Selleng di Peretiwi (dunia bawah) untuk menjadi 

penguasa di bumi. Dari perkawinan keduanya lahirlah putra mereka yang bernama 

Batara Lattu’, yang kelak menggantikan ayahnya penguasa di Luwu. 

 
46Andi M. Rusdi Maidin, Model Kepemimpinan Uwatta dalam Komunitas Tolotang Bantaeng 

(Cet. I; Makassar: CV Sah Media, 2017), h. 124. 
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Dari perkawinan Batara Guru dengan beberapa pengiringnya dari langit serta 

pengiring We Nyilitomo dari Peretiwi lahirlah beberapa putra mereka yang kelak 

menjadi penguasa di daerah-daerah Luwu sekaligus pembantu Batara Lattu’. Setelah 

Batara Lattu’ cukup dewasa, ia dikawinkan dengan We Datu Sengeng, anak La 

Urumpassi bersama We Padauleng di Tompottikka. Setelah itu Batara Guru bersama 

isteri kembali ke langit. Dari perkawinan keduanya lahirlah Sawerigading dan We 

Tenriabeng sebagai anak kembar emas yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. 

Fakta sejarah memberi pandangan bahwa cerita Sawerigading mempunyai nilai 

sejarah yaitu adanya kronik di Bone, Soppeng dan Wajo yang menyatakan bahwa raja 

pertama mereka adalah Tomanurung yang bersumber dari keturunan Sawerigading. 

Demikian pula kaum bangsawan di Sulawesi Selatan, termasuk Luwu, menganggap 

bahwa La Galigo dan Sawerigading adalah nenek moyang mereka. Dalam silsilah raja-

raja di Sulawesi Selatan Lontara Panguriseng, di puncak silsilah itu terdapat tokoh-

tokoh La Galigo, Sawerigading, Batara Lattu’ dan Batara Guru.47 

Atas dasar cerita cerita tersebut Wanua Manurung menjadi kawasan paling 

penting dalam sejarah lahirnya kerajaan Luwu, kerajaan tertua di pulau Sulawesi. Saat 

ini Wanua Manurung masuk dalam wilayah teritorial Kabupaten Luwu Timur, 

Sulawesi Selatan, namanya pun berubah menjadi Desa Manurung.  

 
47“Wanua Manurung”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Wanua_ 

Manurung (24 September 2018). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Wanua_%20Manurung%20(24%20September%2020
http://id.wikipedia.org/wiki/Wanua_%20Manurung%20(24%20September%2020
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2. Kondisi Geografis 

Kecamatan Malili merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur 

dengan luas wilayah 921,20 km2, kecamatan yang merupakan ibukota Kabupaten 

Luwu Timur. Secara astoronomis, Kecamatan Malili terletak di 2°29’24” - 2°51’33” 

lintang selatan dan 120°57’16” -121°22’46” bujur timur. Kecamatan Malili berbatasan 

dengan Kecamatan Nuha di sebelah utara, Kecamatan Nuha dan Towuti sebelah timur, 

sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan Propinsi Sulawesi Tenggara. dan di 

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Angkona dan Teluk Bone. Kecamatan 

Malili terdiri dari 14 wilayah pedesaan dan 1 wilayah kelurahan yang seluruhnya 

berstatus definitif. Wilayah Kecamatan Malili merupakan wilayah bukan pantai. Dari 

15 desa/kelurahan, hanya terdapat 2 desa yang merupakan wilayah pantai yaitu Desa 

Harapan dan Desa Lakawali Pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Malili 

merupakan daerah berbukit-bukit. Terdapat empat sungai yang mengaliri Kecamatan 

ini yaitu sungai Lawape, sungai Malili, sungai Cerekang, dan sungai Pongkeru.  

Sepanjang tahun 2017, curah hujan tertinggi di Kecamatan Malili terjadi pada 

bulan November dengan tingkat curah hujan 462 mm. Sedangkan curah hujan terendah 

terjadi di bulan Januari dengan tingkat curah hujan 155 mm.48 

Desa Manurung secara administratif berada di wilayah Kecamatan Malili dan 

merupakan Desa Induk yang telah dimekarkan menjadi 5 (lima) desa yaitu Desa 

 
48 BPS Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili Dalam Angka 2018 (CV. Amadeus, 2018). 

h. 10. 
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Lakawali, Lakawali Pantai, Tarabbi, Atue, dan Ussu, sehingga saat ini Kecamatan 

Malili telah memiliki 14 desa dan 1 kelurahan. Desa Manurung terdiri atas 4 (empat) 

dusun yakni Dusun Cerekang, Dusun Tomba, Dusun Pabeta, dan Dusun Wulasi. Desa 

Manurung adalah merupakan salah satu desa yang merupakan karakteristik potensi 

sumber daya alam berupa sektor pertanian dan perikanan.  

Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir seluruh wilayah Desa Manurung 

berada pada jalur transportasi Sulawesi Selatan, sehingga mobilitas penduduk dari 

daerah-daerah dari luar desa dan luar kabupaten Luwu Timur sangat memungkinkan 

untuk berdomisili di desa Manurung sehingga dampaknya pada keanekaragaman suku 

yang bermukim di desa Manurung. 

Desa Manurung adalah salah satu desa yang terletak pada bagian barat 

Kecamatan Malili dengan luas wilayah 57,7 km2 atau 0,63% dari seluruh Kecamatan 

Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Desa Manurung terletak di titik 

kordinat 121,02241 bujur timur dan -2,57981 litang selatan. Wilayah Desa Manurung 

jika ditinjau dari segi geografisnya dibatasi oleh: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tarabbi; 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Atue; 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tampinna; 

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lakawali. 

Ekosistem di sekitar Dusun Cerekang terdiri dari ekosistem alami (berupa 

hutan, kebun, ladang, pekarangan, tambak dan sawah). Sebagian kawasan hutan di 

Desa Manurung merupakan hutan adat, yang terletak di kiri dan kanan Sungai 
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Cerekang dan lebih dikenal dengan nama Hutan Keramat Cerekang. Hutan Adat 

Cerekang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, yaitu hutan dataran rendah, hutan tepi 

sungai (riverine), rawa air tawar, rawa payau dengan vegetasi nipah (Nypha fruticans) 

dan mangrove. Formasi mangrove di daerah ini memiliki 24 jenis flora, di antaranya 

adalah Rhizophora spp., Bruguiera spp., Sonneratia spp., Avicennia spp., Xylocarpus 

spp., dan Ceriops tagal (CCICD dan PSL Unhas, 1992). Hutan Cerekang mungkin 

merupakan satu-satunya habitat buaya muara (Crocodylus porosus) yang tersisa dan 

terjaga dengan aman di Sulawesi Selatan 

Dalam monografi Desa Manurung tercatat luas hutan di desa ini 1.527 ha, tetapi 

angka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak jelas sumbernya. Sementara 

luas rawa di empat desa sekitar Sungai Cerekang yaitu Ussu, Atue, Manurung dan 

Lakawali pada tahun 2001 adalah 605 ha, atau mencakup 69% dari seluruh rawa di 

Kecamatan Malili. Luas tambak di keempat desa tersebut adalah 1.540 ha. 

Diperkirakan luas tambak ini meningkat pesat setelah Luwu Utara menjadi kabupaten 

tersendiri tahun 1999, dan akan bertambah lagi setelah Kabupaten Luwu Timur berdiri 

pada tahun 2003.49 

3. Kondisi Demografis 

Secara umum keadaan demografi Desa Manurung adalah termasuk daerah yang 

mempunyai jumlah penduduk yang padat walaupun sebaran penduduk di tiap-tiap 

 
49 Hendra Gunawan, Desentralisasi: Ancaman dan Harapan Bagi Masyarakat Adat, Studi 

Kasus Masyarakat Adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, h. 5. 
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dusun tidak merata. Kepadatan penduduk di Desa Manurung tidak serta merta 

berhubungan dengan kondisi pemukiman warga, karena deretan rumah warga di 

Manurung ini masih agak berjarak, jarang pemukiman/rumah antar warga itu 

berdempet-dempetan, ini dikarenakan area/lokasi tanah pemukiman warga masih luas.  

Dari hasil pendataan penduduk yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan Desa 

Manurung pada tahun 2018, jumlah penduduk Desa Manurung terdiri atas 1.024 KK 

dengan total jumlah jiwa 4.171 orang, dan jumlah penduduk yang terdiri dari 2.056 

jiwa penduduk perempuan dan 2.115 jumlah penduduk laki-laki. Berikut tabel jumlah 

penduduk Desa Manurung berdasarkan dusun serta kelompok usia: 

Tabel I 

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun 

No. Dusun Jumlah Persentase 

1 Cerekang 1.094 26% 

2 Tomba 977 23% 

3 Pabeta 1.271 30% 

4 Wulasi 829 20% 

Jumlah 4.171 100% 

Sumber Data: Profil Desa Manurung Tahun 2018 

 

 

 

Tabel II 

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia 
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No. Usia Jumlah Persentase 

1 < 1 tahun 10 0% 

2 1-4 tahun 425 10% 

3 5-14 tahun 672 16% 

4 15-39 tahun 753 18% 

5 40-64 tahun 1.340 32% 

6 65 tahun ke atas 971 23% 

Jumlah 4.171 100% 

Sumber Data: Profil Desa Manurung Tahun 2018 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa usia lansia yaitu 65 tahun keatas di 

Desa Manurung relatif banyak yakni berjumlah 971 jiwa atau setara dengan 23% dari 

total penduduk desa. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah setempat 

terutama mengenai kesehatan lansia (lanjut usia). Hal ini tentu menjadi permasalahan 

serius mengingat kurangnya fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Malili 

pada umumnya dan di Desa Manurung pada khususnya. Dalam data yang terdapat pada 

profil desa hanya ditemukan 3 posyandu (pusat pelayanan terpadu) dan 1 pustu 

(puskesmas pembantu) serta 1 puskesmas yang berada di Kecamatan Malili yang jarak 

tempuh dari desa ke puskesmas sekitar 20 sampai 30 menit berkendara dengan 

kecepatan sedang. 

Berdasarkan data tersebut di atas, penduduk dusun Cerekang tergolong relatif 

banyak dengan jumlah penduduk 1.094 jiwa atau setara dengan 26% dari total 
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keseluruhan jumlah penduduk desa Manurung. Namun, untuk fasilitas kesehatan yang 

berada di dusun Cerekang justru tidak sepadan dengan banyaknya penduduk. Hanya 

terdapat satu buah pustu (Puskesmas Pembantu) di dusun Cerekang.  

Mata pencaharian penduduk Desa Manurung sangat bervariasi. Mulai dari 

petani, nelayan, buruh, pegawai swasta serta pegawai negri sipil (PNS). Berikut tabel 

jumlah penduduk Desa Manurung berdasarkan jenis pekerjaan: 

Tabel III 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

No. Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Petani 150 44% 

2 Nelayan 35 10% 

3 Buruh Tani/Nelayan 10 3% 

4 PNS 115 34% 

5 Pegawai Swasta 31 9% 

Jumlah 341 100% 

Sumber Data: Profil Desa Manurung Tahun 2018 

Pada data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa 

Manurung bekerja sebagai petani (tani tambak dan tani sawah) yaitu sebesar 44% atau 

sekitar 150 jiwa. Hal tersebut sangat wajar karena mengingat kawasan Desa Manurung 

merupakan pegunungan. Meskipun terdapat sungai di desa yaitu sungai cerekang di 
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dusun Cerekang, yang menjadi akses menuju laut, tetapi tidak banyak penduduk desa 

yang berprofesi sebagai nelayan.  

Masyarakat adat Cerekang yang bermukim di dusun Cerekang juga memiliki 

berbagai jenis pekerjaan seperti nelayan, petani dan juga pegawai negeri maupun 

swasta. Meskipun berada di lokasi yang sebagian besar wilayahnya adalah hutan, 

namun sebagian masyarakat dusun Cerekang juga berptofesi sebagai nelayan 

mengingat adanya sungai Cerekang yang menjadi akses menuju laut. Disamping itu, 

juga terdapat masyarakat adat Cerekang yang memilih berbisnis atau pun mengadu 

nasib keluar wilayah dusun Cerekang. 

Fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Manurng tidak lengkap. Hanya ada 

TK (taman kanak-kanak), SD (sekolah dasar) serta SMP (sekolah menengah pertama). 

Adapun untuk tingkat pendidikan lebih tinggi hanya terdapat di luar daerah sehingga 

siswa yang bersekolah harus menempuh jarak yang lumayan jauh untuk ke sekolah. 

Sebagian besar penduduk Desa Manurung yang bersekolah ditingkat SMA (sekolah 

menengah atas) memilih bersekolah di SMA terdekat yang berada di Kecamatan 

Malili. Sedangkan penduduk yang melanjutkan sekolah ke jenjang perkuliahan 

sebagian besar memilih berkuliah di Kota Palopo dan Kota Makassar. Berikut tabel 

jumlah penduduk yang berdasarkan tingkat pendidikan yang tersedia di Desa 

Manurung: 

 

 

Tabel IV 
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Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Sekolah Jumlah Persentase 

1 TK 64 6% 

2 SD 396 39% 

3 SMP 498 50% 

4 SLB 46 5% 

Jumlah 1004 100% 

Sumber Data: Profil Desa Manurung Tahun 2018 

 

Nilai tambah (plus) pada data tersebut yaitu dengan tersedianya SLB (sekolah 

luar biasa) bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus meskipun tidak banyak siswa 

yang terdaftar sebagai anak berkebutuhan khusus. Hal ini menjadi bukti bahwa 

pemerintah setempat peduli terhadap pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan 

khusus. Namun, pembangunan sekolah tidak merata di setiap dusun karena tidak 

terdapat sekolah yang berada di Dusun Cerekang.  

Berdasarkan data yang telah diperoleh, terdapat beragam suku yang mendiami 

desa Manurung. Berikut tabel kependudukan masyarakat desa Manurung berdasarkan 

suku: 

Tabel V 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku 

No. Suku Jumlah Persentase 

1 Bugis 2,421 58% 

2 Jawa 134 3% 

3 Toraja 98 2% 
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4 Padoe 1,420 34% 

5 Bali 98 2% 

Jumlah 4,171 100% 

Sumber Data: Profil Desa Manurung Tahun 2018 

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh di atas, suku Bugis adalah suku yang 

mendominani desa Manurung dengan jumlah penduduk sebanyak 2.421 jiwa dengan 

persentase lebih dari setengah dari penduduk desa Manurung yaitu 58%. Suku bugis 

merupakan suku asli di desa Manurung dan suku lainnya merupakan suku-suku 

pendatang dan berdiam di desa Manurung.  

Di samping itu, juga terdapat suku yang merupakan salah satu dari dua belas 

anak suku yang berada di Kedatuan Luwu yaitu suku Padoe. Padoe adalah nama suku 

yang terkenal dengan nama Suku Padoe. Bahasanya bernama bahasa Padoe atau dalam 

bahasa lokal disebut Pau Padoe. Menurut ahli linguistik, bahasa Padoe adalah salah 

satu dialek dari bahasa Mori yaitu bahasa yang digunakan di kabupaten Morowali 

Utara, Sulawesi Tengah.50 Dalam bahasa setempat istilah Padoe berarti “orang jauh”, 

karena itu dikenal pula sebagai To Belae.51 

 
50  Lembaga Adat Padoe, “Sejarah Singkat Padoe”, Situs Resmi Lembaga Adat Padoe 

http://www.lembagaadatpadoe.org (18 Maret 2019) 
51 “Suku Padoe” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Padoe (18 

Maret 2018). 

http://www.lembagaadatpadoe.org/
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Dengan adanya beragam suku yang berdiam di desa Manurung maka beragam 

pula lah agama yang dianut oleh masyarakat. Berikut adalah tabel kependudukan 

masyarakat Desa Manurung berdasarkan penganut Agama: 

Tabel VI 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

No. Agama 
Jumlah 

Jiwa 
Persentase 

1 Islam 3897 93% 

2 Kristen 196 5% 

3 Bali 78 2% 

Jumlah 4171 100% 

Sumber Data: Profil Desa Manurung Tahun 2018 

 

Sebagian besar penduduk desa menganut agama Islam sebagai agama mereka. 

Berjumlah sekitar 3.897 jiwa masyarakat yang beragama Islam, sekitar 196 jiwa 

masyarakat yang beragama Kristen dan sekitar 78 jiwa masyarakat yang beragama 

Hindu Bali. Dengan data yang telah diperoleh ini dapat diketahui bahwa penduduk 

yang mendiami dusun Cerekang secara keseluruhan bersuku Bugis dan beragama 

Islam, mengingat bahwa menurut Sureq I La Galigo, di Cerekanglah tempat dimana 

pertama kali peradaban suku Bugis dimulai. 

B. Sejarah Munculnya Kepercayaan Adat Cerekang 

Desa Cerekang dinamakan Cerekang karena wilayah tersebut berada di tepi 

sungai Cerekang. Sedangkan untuk makna kata Cerekang terdapat beberapa makna 
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yang berbeda. Salah satunya menurut Ria Aci, adalah berasal dari kata Cere yang 

berarti “dituangkan”.52 Kata Cere ini menurut Ria Aci hal ini berdasar pada cerita 

ketika La Tonge’ Langi” atau yang lebih dikenal dengan gelar Batara Guru diturunkan 

ke bukit Pansewoni yang terletak di hulu sungai Cerekang sebagai manusia pertama 

sekaligus raja pertama Alekawa’53yaitu Luwu dengan pusat kerajaan di Ware’.54 

Pada versi yang lain, kata Cerekang berasal dari kata Cerea yang berarti “lari”. 

Kata Cerea ini di ambil dari bahasa Wotu. Orang Wotu mengklaim kata Cerekang 

berasal dari bahasa mereka yaitu Cerea yang berarti “lari” mungkin dikarenakan daerah 

sekitar sungai Cerekang tersebut merupakan tempat pelarian mereka pada zaman 

dahulu. Hal ini diungkapkan oleh Usman Siabeng selaku ketua dan penasehat 

Komunitas Adat Cerekang: 

Di Wotu itu mengklaim bahwa Cerekang itu mereka yang punya, selagi mereka 

tidak datang dan mereka tidak bongkar semua di sini tidak masalah kalau cuma 

dia klaim namanya saja tidak apa. Karena begini, menurut dia itu kata Cerekang 

itu kan berasal dari bahasanya Cerea yang berarti “lari”. Dan kalau kita pahami 

itu kata “lari” berarti dia lari na tinggalkan ini Cerekang atau tempat pelariannya 

ini Cerekang dari sana ke sini. Artinya lari kan luas, lari dari mana? Tinggalkan 

atau datang?55 

 

Selain dari kedua versi tersebut di atas, juga terdapat versi lain yang berasal dari 

masyarakat dusun Cerekang itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh bapak Irwan Jafar: 

 
52  Sitti Qomaria, “Mengenal Suku Cerekang yang Mensakralkan Hutan dan Sungainya di 

Kabupaten Luwu Timur”, Blog Ria Aci, https://riaaci.blogspot.com/2014/12/mengenal-budaya-suku-

cerekang-yang.html?m=1 (9 Januari 2019). 
53Alekawa’ atau juga disebut sebagai dunia tengah atau dunia yang sekarang ini dihuni oleh 

manusia (bumi). 
54Ware’ merupakan nama daerah sebelum berubah nama menjadi Palopo, yaitu daerah yang 

menjadi pusat kerajaan Luwu sebelum akhirnya berpndah ke daerah Malangke. 
55 Usman Siabeng (56 tahun), Penasihat Komunitas Adat Cerekang, Wawancara, Dusun 

Cerekang, 10 September 2018. 

https://riaaci.blogspot.com/2014/12/mengenal-budaya-suku-cerekang-yang.html?m=1
https://riaaci.blogspot.com/2014/12/mengenal-budaya-suku-cerekang-yang.html?m=1
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Cerekang itu sebenarnya artinya “bersih dan selamat”. Itu dikatakan bersih lihat 

mi sungai Cerekang, bersih.Tidak boleh orang buang kotoran di situ, tidak boleh 

juga kencing dengan buang air besar di situ.Itu sungai Cerekang tidak pernah 

juga kena banjir selama ini.Paling keruh sedikit ji airnya.56 

 

Dari beberapa versi makna dari kata Cerekang yang telah disampaikan di atas, 

tidak dapat disimpulkan pengertian yang mana yang menjadi landasan tepat sebagai 

asal kata Cerekang.Menurut bapak Usman Siabeng, Semuanya bisa dikatakan benar 

karena memiliki landasan masing-masing dalam memaknai. Menurut beliau, persoalan 

pemaknaan dan pengertian kata itu bukanlah hal yang menjadi fokus 

mereka.masyarakat adat sekarang ini lebih memperjuangkan apa yang telah menjadi 

ajaran para leluhurnya, yaitu melestarikan dan tidak merusak alam. 

Sejarah awal munculnya kepercayaan adat Cerekang tidak lepas dari 

kepercayaan masyarakat terhadap pantangan memakan pisang Manurung.Masyarakat 

adat Cerekang meyakini jika mereka memakan pisang Manurung (kepok) tersebut 

maka akan berimbas pada kesehatan mereka. Akan ada berbagai macam penyakit yang 

muncul di area perut dan penyakit-penyakit tersebut tidak akan teridentifikasi dalam 

dunia medis. Hanya ada satu jalan keluar untuk menyembuhkan penyakit tersebut 

yakni dengan menggunakan bagian dari pisang Manurung tersebut baik berupa 

daunnya, buahnya, batang pohonnya maupun kulit pisangnya. 

Keyakinan masyarakat adat Cerekang untuk tidak mengonsumsi pisang 

manurung didasari oleh kepercayaan bahwa sejarah asal-usul mereka berasal dari tanah 

 
56Irwan Jafar (38 tahun), Kepala Desa Manurung, Wawancara, Dusun Cerekang, 10 September 

2018. 
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liat yang berbentuk manusia dan pisang manurung menempel pada tumpukan tanah 

yang berbentuk manusia sehingga orang-orang menganggap bahwa dengan 

mengonsumsi pisang manurungsama dengan memakan diri sendiri. Selain itu 

masyarakat adat Cerekang percaya bahwa pisang manurung tersebut sama dengan buah 

khuldi, yang merupakan buah yang dilarang oleh tuhan untuk dikonsumsi manusia, 

bahkan masyarakat Cerekang ada yang mengatakan lebih baik mengonsumsi daging 

babi dibanding mengonsumsi pisang manurung. Hal ini disampaikan oleh salah 

seorang masyarakat adat Cerekang “Kalau bagi kita itu pisang Manurung samaji 

dengan diri ta’ sendiri. Kalau dimakan itu pisang sama ji kalau dimakan diri ta’ 

sendiri”.57 

Hal ini tentu diyakini masyarakat adat Cerekang karena sebelumnya telah 

dipesankan oleh moyang mereka. Masyarakat adat Cerekang hingga kini masih 

memegang teguh nilai-nilai budaya lokal yang telah diwarisi oleh moyang mereka 

melalui tradisi lisan. 

Tradisi lisan adalah segala wacana yang disampaikan secara lisan, mengikuti 

cara atau adat istiadat yang telah memola dalam suatu masyarakat. Kandungan isi 

wacana tersebut dapat mencakup berbagai hal: berbagai jenis cerita ataupun berbagai 

jenis ungkapan seremonial dan ritual. Cerita-cerita yang disampaikan secara lisan itu 

bervariasi mulai dari uraian genealogis, mitos, legenda, dongeng, hingga berbagai 

 
57Mustika (37 tahun), Masyarrakat adat Cerekang, Wawancara, Dusun Cerekang, 10 September 

2018. 
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cerita kepahlawanan.Pengembangan cerita terjadi dari mulut ke mulut sehingga 

menimbulkan banyak versi cerita.58 

Pesan-pesan yang diwariskan oleh leluhur masyarakat adat Cerekang hingga 

sekarang masih dipegang teguh oleh generasi penerus masyarakat adat Cerekang 

melalui tradisi lisan tersebut. Meski menganut tradisi lisan dalam menyampaikan 

ajaran leluhur, tapi sebenarnya pesan-pesan leluhur tersebut telah dituliskan dalam 

buku-buku dalam aksara lontara kuno. Akan tetapi dewasa ini tidak ada lagi yang 

mampu menerjemahkan secara keseluruhan tulisan-tulisan tersebut. Seperti yang 

dikatakan oleh bapak Usman: 

Orang cerekang itu yang dia anut itu adalah pesan leluhur. Leluhur sering 

berkata akan ada begini, kalau kamu lakukan begini akibatnya akan begini. 

Pesan leluhurnya itu ada tertulis dalam lontara masalahnya sekarang tidak ada 

mi yang bisa baca lontara kuno. Kalau ada yang mau belajar mungkin bisa ji 

bacai, cuman pengertiannya, kalau diterjemahkan itu apa-apabeda lagi artinya 

dalam bahasa bugis. Tulisannya lontara ji, tapi makna katanya tidak begitu 

bedai jadi harus diterjemahkan karena itu tertulis pakai lontara kuno.59 

 

Pesan-pesan yang disampaikan oleh leluhur masyarakat adat Cerekang bukan 

serta merta hanya mengenai pantangan memakan pisang Manurung, tetapi masih 

banyak pantangan lainnya seperti perintah untuk melindungi hutan yang merupakan 

hutan adat, dilarangnya mengotori dan mencemari sungai serta larangan untuk 

membunuh hewan yang sejak awal sudah berada di kawasan sekitar sungai cerekang 

 
58 I Nengah Duija, “Naskah, Tradisi Lisan dan Sejarah”, Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan 

Budaya 7, no. 2 (2005), h. 113. 
59 Usman Siabeng (56 tahun), Penasihat Komunitas Adat Cerekang, Wawancara, Dusun 

Cerekang, 10 September 2018. 
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tersebut, seperti buaya dan kera. Hal ini juga tidak lepas dari alasannya yaitu menjaga 

ekosistem alam. Karena dari alam tersebut lah yang menjadi sumber kehidupan 

makhluk hidup. 

C. Bentuk Kepercayaan Masyarakat Adat Cerekang Terhadap Pua’ 

Sistem kepercayaan masyarakat adat Cerekang ini pada dasarnya merupakan 

tradisi-tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan tradisi-tradisi 

tersebut ditemukan berbagai perpaduan dengan ajaran Islam. Mungkin saja hal ini 

merupakan perpaduan antara agama Islam dengan keyakinan atau kepercayaan 

masyarakat adat sebelum Islam masuk. 

Pada dasarnya, masyarakat adat Cerekang tetap mempercayai dan meyakini 

Allah SWT sebagai tuhan yang mereka sembah dan mengakui Nabi Muhammad 

sebagai utusan Allah, sebagaimana yang tercantum dalam dua kalimat syahadat yang 

menjadi rukun Islam yang pertama.  

Meski demikian, mereka tetap percaya pada kekuatan gaib yang terdapat dalam 

benda-benda dan tempat-tempat yang dianggap keramat dan memiliki kekuatan mistis 

yang kuat. Menurut pandangan ini, berarti bentuk kepercayaan yang dianut oleh 

masyarakat adat Cerekang yaitu animisme. Namun, hal ini justru berbeda dengan apa 

yang menjadi bentuk keyakinan masyarakat adat Cerekang yang sebenarnya. Mereka 

tidak menyembah atau berdoa kepada roh dalam benda-benda dan tempat-tempat yang 

dikeramatkan tersebut. Mereka meyakini bahwa melalui benda-benda dan tempat-
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tempat keramat tersebut, doa yang mereka panjatkan akan lebih cepat diterima oleh 

Dewata Seuwae atau tuhan mereka. Artinya, bentuk kepercayaan yang dianut oleh 

masyarakat adat cerekang adalah monotheisme. Mungkin hal demikianlah yang 

menjadikan Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat adat Cerekang meski mereka 

tidak serta merta mengubah apa yang telah leluhur mereka pesankan menjadi sesuai 

dengan syariat Islam.  

Dari penjelasan sebelumnya di atas menjelaskan adanya pengakuan terhadap 

suatu tempat atau benda yang dianggap suci oleh masyarakat adat Cerekang yang 

kemudian di sana lah mereka berdoa kepada dewata seuwae untuk memohon dan 

meminta pertolongan serta menyampaikan hajat atas permohonannya.Tempat-tempat 

tersebut berupa kuburan nenek moyang, ata bahkan rumah Pua’ sebagai pemangku 

adat yang diyakini memiliki kekuatan rohani yang lebih dekat dengan tuhan atau 

dewata seuwae. 

Selain yang telah disebutkan di atas, tempat lain juga merupakan tempat yang 

dianggap suci oleh masyarakat adat Cerekang tidak lain adalah hutan-hutan keramat. 

Dalam pembagiannya terdapat enam hutan yang disucikan. Diantaranya adalah: 

1. Bukit Pinsemoni, berdasarkan kepada cerita yang beredar tempat ini adalah 

di mana Batara Guru atau manusia pertama (menurut kepercayaan mereka) 

diturunkan. Di bukit inilah juga terdapat air suci yang digunakan dalam 

acara kedatuan di Istana Kedatuan Luwu. 
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2. Ennungnge, di Ccerekang Ennungnge juga dikenal sebagai kebun pertama 

karena di sanalah tempat pertama kali tanaman penghasil utama masyarakat 

Luwu (padi dan sagu) dibudidayakan. Namun pembudidayaan tersebut 

dihentikan karena area itu mengalami kekeringan dan sekarang 

pembudidayaan di Ennungnge dilarang. 

3. Beroe (Lengkong Malaulu), berdasarkan cerita yang beredar, Lengkong 

Malaulu merupakan tuan rurmah sebuah desa yang ramai di dunia bawah 

dan di sinilah tempat Sawerigading (cucu Batara Guru) menyelinap ke 

dunia bawah untuk bersama dengan Batara Lattuq.Banyak sekali buaya 

yang terlihat di sini merupakan penghuni desa dunia bawah air yang 

berubah kembali menjadi manusia ketika mereka menyelam. 

4. Welenrengnge (Mangkutta), masyarakat Cerekang percaya bahwa di sini 

adalah tempat dimana pohon Welenrengnge yang berdiri di puncak Bukit 

Kemmengnge di Positana (pusat tanah) ditebang.  

5. Tomba (Sangiang Seri), berdasarkan Sureq La Galigo, dewi padi Sangiang 

Seri adalah cucu dari Batara Guru yang berubah menjadi tanaman padi 

ketika dikuburkan setelah kematiannya tujuh hari setelah ia lahir. 

6. Turungang Damar,di sinilah tempat di mana Daeng Patotoemenjatuhkan 

biji-biji pohon Damar pertama darimana mereka diangkut melintasi Luwu60 

 
60David Bulbeck, “Sacred Places in Ussu and Cerekang, South Sulawesi. Indonesia: Their 

history, ecology, and pre-Islamic relation with the Bugis kingdom of Luwuq”, dalam Trancending the 
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Sementara itu, sungai Cerekang merupakan sumber air rumah tangga untuk 

keperluan minum, memasak, mencuci dan mandi. Hutan keramat merupakan tempat 

ritual adat yang penting bagi masyarakat. 

Ada dua ritual yang dilaksanakan di hutan keramat yaitu mappaenreota dan 

mappasolongangbuaya. Mappaenre Ota diadakan jika ada orang yang ingin 

mappaleppesatinja (melepas hajat), sementara ritual mappasolongangbuaya diadakan 

setahun sekali untuk doa keselamatan bagi masyarakat Cerekang. Disamping itu juga 

ada ritual pengambilan air suci yang merupakan salah satu syarat dalam acara masuk 

istana bagi Raja Luwu. 

Adapun upacara-upacara adat masyarakat adat Cerekang adalah sebagai 

berikut: 

1. Mappaenre Ota, diadakan jika ada orang yang ingin mappaleppe satinja 

(melepas hajat).  

2. Mappasolong buaya, upacara ini dilakukan setahun sekali untuk 

mendoakan keselamatan masyarakat cerekang. 

3. Mappacekke kampong, atau tolak bala. Upacara ini dilakukan untuk 

menghindarkan agar kampong terbebas dari bendana. 

 
Culture-Nature Divide in Cultural Heritage: Views from the Asia Pacific Region, Terra Australis 36, h. 

174-178. 
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4. Mappacokkong ri Baruga, yaitu upacara pengambilan air suci. Upacara ini 

dilakukan ketika kedatuan Luwu mengadakan acara di istana karena air suci 

ini merupakan syarat utama apabila datuk Luwu masuk istana. 

Selain upacara-upacara adat, pengalokasian makam masyarakat apabila ada 

yang meninggal. Terdapat tiga jenis area pemakaman masyarakat adat Cerekang 

meskipun berada di lahan yang sama. Yang menempati area yang paling atas yaitu 

makam para Pua’, kemudian di bagian tengah terdapat makam Wija’Pua’ atau keluarga 

Pua’ dan yang paling bawah untuk masyarakat biasa dan orang yang meninggal di 

wilayah Cerekang. 

Dalam kepercayaan masyarakat adat Cerekang, terdapat tradisi-tradisi yang 

masih bertahan dan dipegang teguh oleh masyarakat. Tradisi-tradisi ini juga disebut 

sebagai Pamalii atau hal-hal yang tabu untuk dilakukan. Adapun tradisi-tradisi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Tidak boleh makan pisang Manurung 

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, memakan pisang Manurung 

merupakan hal yang benar-benar dilarang bagi masyarakat adat Cerekang.Selain 

menganggap bahwa pisang Manurung adalah diri sendiri, larangan memakan pisang 

Manurung juga menjadi ciri khas atau tanda sebagai masyarakat adat Cerekang. 

Kentara ji itu kalau orang Cerekang, dimana pun mereka berada pasti tidak 

akanna makan itu yang namanya pisang Manurung. Meskipun mereka 

mengaku sebagai keturunan Cerekang tapi makan pisang manurung otomatis 

bukan mi termasuk masyarakat adat Cerekang.Karena sudah jadi ciri khas mi 
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itu orang Cerekang tidak makan pisang Manurung. Karena kalau na makan 

pasti langsung sakit perutnya.61 

 

Hal ini juga dipertegas oleh informan lain: 

Dulu itu meskipun saya keturunan Cerekang tapi tidak percaya ka’sama 

keyakinannya, jadi keluarga ku itu tetap ji makan pisang Manurung dan tidak 

kenapa-kenapa ji. Nanti sampai sudah ka’ menikah na ini istri ku keturunan 

Pua’ dia jadi na larang ka’ makan itu pisang. Tapi pernah ka’ makan karena 

macinnaka’liat teman-teman ku makan pisang Manurung. Tidak terjadi apa-

apa sama saya tapi anakku yang kena. Itu yang bungsu tidak pernah BAB 

selama satu bulan. Dibawa kerumah sakit tapi tidak ada ji masalah na bilang 

dokter dan na sarankan operasi. Sampai ditanya ka’ sama mertua ku pernah 

ka’ga makan itu pisang manurung.Setelah ditau sebabnya langsung dicarikan 

kulit pisang Manurung baru dibakar dan diusap di perutnya anakku.Tidak ada 

satu menit langsung keluar semua BABnya.62 

 

Juga dari informan yang lain: 

Pernah waktu di Sorowako sama ka’ teman kerjaku pergi makan gorengan. 

Bukan ji pisang Manurung dimakan, ubi goreng ji, Tapi setelah makan itu 

perutnya langsung sakit, itu pusarnya bonyok. Baru ditanya mi itu yang jual 

gorengan. Ternyata sudah goreng pisang Manurung baru bekasnya na pake lagi 

goreng ubi. Diambilkan mami kulit pisang Manurung baru dibakar ujungnya 

dan diusap ke perutnya.Langsung memangkering itu bonyok di perutnya.63 

 

Dari informasi yang telah diberikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

apabila seseorang merupakan keturunan asli Cerekang tidak akan bisa memakan pisang 

Manurung karena akan langsung berimbas pada diri mereka atau pun pada keturunan 

mereka. 

 

 
61 Usman Siabeng (56 tahun), Penasihat Komunitas Adat Cerekang, Wawancara, Dusun 

Cerekang, 10 September 2018. 
62Suardi Suaib (52 tahun), Warga Dusun Cerekang, Wawancara, Dusun Cerekang, 7 September 

2018. 
63Ichlis Sanusi (44 tahun), Masyarakat Malili, Wawancara, Malili, 8 September 2018. 
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2. Memelihara dan menjaga hutan adat 

Lembaga adat Cerekang memiliki tugas menjaga, memelihara dan meneruskan 

adat, tradisi dan keyakinan nenek moyangnya dalam hal pengelolaan hutan adat yang 

lebih dikenal dengan sebutan hutan keramat atau karama. Keramat bagi masyarakat 

Cerekang berarti memiliki nilai historis atau sejarah. Dalam pengelolaan hutan adat 

ada aturan-aturan berupa larangan seperti: (1) masuk tanpa ijin dan tanpa didampingi 

tetua adat; (2) mengambil atau merusak apapun dari hutan keramat, (3) melakukan 

kegiatan apapun di hutan keramat kecuali ritual yang dipimpin oleh tetua adat dan (4) 

mengganggu, menangkap atau membunuh buaya.  

Sanksi terhadap pelanggaran aturan tentang hutan keramat lebih banyak pada 

sanksi moral atau psikis, seperti mendapat murka dari alam, dikejar-kejar roh halus, 

menderita sakit aneh atau dimakan buaya.Selain larangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan sumber daya alam, masyarakat Cerekang juga memiliki pantangan yang 

harus dihindari, seperti menjual tanah yang diperoleh dari hutan adat.64 

Pengelolaan hutan adat Cerekang dilakukan oleh pemangku adat. Hutan adat 

Cerekang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hutan biasa atau 

pangngale’ dan hutan adat atau pangngale’ ada’ tomatoa atau hutan keramat sama 

 
64Hendra Gunawan, Desentralisasi: Ancaman dan Harapan Bagi Masyarakat Adat, Studi 

Kasus Masyarakat Adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, h. 4. 
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sekali tidak boleh diapa-apakan karena mengandung nilai sejarah orang-orang yang 

dimuliakan oleh masyarakat adat Cerekang seperti Sawerigading dan Batara Guru65. 

Dalam perkembangannya, hutan biasa dapat dikelompokkan lagi menjadi dua 

yaitu: 

1. Hutan yang dapat diambil hasil hutannya untuk penghidupan sehari-hari, 

misalnya daun nipah, sagu dan aren, tetapi tidak dapat dikonversi menjadi 

pemukiman atau lahan budidaya. 

2. Hutan yang dapat dikonversi menjadi lahan budidaya oleh masyarakat 

Cerekang dengan tata cara dan aturan adat cerekang. 

Pengaturan Hutan Adat dalam UndangUndang Tentang Kehutanan (UUK) No 

41/1999 bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 

5/1960.Menurut UUPA dan turunannya (PP 24/1997 & Permen Agraria 5/99 wilayah 

adat merupakan tanah bukan Negara yang harus diakui keberadaannya.Sedangkan 

menurut UUK merupakan hutan negara.Disamping tidak adanya kepastian juga 

menimbulkan rasa ketidakadilan bagi sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah 

tersebut sehingga sering menimbulkan kasus penjarahan dan penebangan liar.Hak-hak 

masyarakat masih belum tuntas diatur dalam UUK, akibatnya sering terjadi konflik 

antara masyarakat dengan para investor yang masuk ke wilayah tersebut.Untuk 

 
65Hendra Gunawan, Desentralisasi: Ancaman dan Harapan Bagi Masyarakat Adat, Studi 

Kasus Masyarakat Adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, h. 5. 
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menghindarkan konflik sekaligus sebagai salah satu upaya pemeliharaan hutan, 

diperlukan pemetaan kembali kawasan hutan adat.66 

Adanya ketidak pastian tersebut yang akhirnya menggerakkan perhatian 

masyarakat adat Cerekang khususnya dikalangan pemuda. Khawatir akan adanya 

penyalahgunaan lahan hutan adat dan khawatir akan adanya klaim dari pihak luar atas 

kepemilikan hutan, maka pemuda-pemudi masyarakat adat Cerekang membentuk 

organisasi guna melindungi hutan adat yang selama ini telah dijaga dan dilestarikan 

oleh masyarakat adat Cerekang secara turun menurun.   

Organisasi yang dibentuk oleh pemuda Cerekang ini bernama Pejuang Muda 

Wija To Cerekang atau disingkat PMWTC. Meskipun baru berumur tiga tahun, 

organisasi PMWTC ini terbilang cukup aktif dalam melakukan misinya, yaitu 

memperjuangkan hutan adat Cerekang agar dapat dilegalisasikan oleh pemerintah 

sebagai hutan adat. Sebagaimana seperti masyarakat adat Kajang yang telah lebih 

dahulu mendapatkan hak atas hutan adat sebagai kawasan adat di bawah pemerintahan 

adat Kajang. 

Dengan adanya hak atas kepemilikan hutan adat sebagai milik masyarakat adat 

Cerekang maka akan ada ancaman yang jelas bagi para pelaku yang melakukan 

penebangan liar dikawasan hutan adat Cerekang karena selama ini tidak ada hukum 

yang dijatuhkan kepada pelaku penebangan liar tersebut. Sebelumnya hanya ada 

 
66Hendra Gunawan, Desentralisasi: Ancaman dan Harapan Bagi Masyarakat Adat, Studi 

Kasus Masyarakat Adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, h. 11. 
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ancaman berupa hukum alam atau hukuman yang berakibat kepada kesehatan pelaku 

pelanggaran sehingga hukum tersebut hanya dipatuhi oleh masyarakat adat Cerekang 

dan orang-orang yang paham saja. Akan tetapi hukum itu tidak diindahkan oleh orang-

orang di luar masyarakat adat Cerekang yang ingin mengambil keuntungan dari hutan 

adat sehingga diperlukanlah legalisasi tersebut. 

3. Harus menjaga kebersihan sungai Cerekang 

Sungai cerekang harus dijaga kebersihan dan kesuciannya. Hal ini karena 

sungai Cerekang merupakan sumber kehidupan makhluk hidup yang ada disekitar 

sungai tersebut, baik manusia maupun hewan. Di sungai itulah masyarakat mengambil 

airnya untuk kemudian dipakai memasak dan mencuci juga mengambil ikan untuk 

dikonsumsi. Serta tidak boleh memperjual-belikan hasil dari sungai Cerekang tersebut, 

seperti menjual ikan hasil tngkapan serta menjual makanan hasil olahan yang diperoleh 

dari sungai tersebut. 

4. Aturan dalam membangun rumah 

Wilayah adat masyarakat Cerekang sebagian besarnya adalah hutan. Jadi zaman 

dahulu masyarakat adat Cerekang menggantungkan hidupnya pada hutan sekitar yang 

bukan merupakan hutan adat. Hal ini juga mempengaruhi aturan membangun hunian 

atau rumah sebagai tempat tinggal bagi masyarakat adat Cerekang dimana kayu 

merupakan bahan utama pembuatan rumah. 

Sebenarnya tidak boleh itu orang cerekang bangun rumah batu karena sudah 

dari dulu bangunan rumahnya kita ya begini, rumah panggung.Kalau ada rumah 
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batu di sini berarti itu dari pendatang atau orang keterunan Cerekang yang tidak 

percaya lagi.67 

 

Di pemukiman masyarakat adat Cerekang memang memiliki arsitektur 

bangunan yang serupa yaitu rumah panggung seperti rumah suku bugis pada umumnya. 

Akan tetapi seiring perkembangan zaman, juga banyak ditemukan rumah yang 

berbahan dasar batu dan keramik. 

Mengenai rumah adat, masyarakat adat Cerekang tidak memiliki rumah adat 

sebagai rumah yang suci atau rumah yang diagungkan seperti masyarakat adat pada 

umumnya. Menurut bapak Usman Siabeng, rumah adat memang tidak diperlukan bagi 

masyarakat adat Cerekang karena cukup dengan rumah Pua’ jika akan diadakan acara 

tudang sipulung. 

Namun, di kawasan hutan adat yang berbatasan dengan jalan poros Malili-

Palopo terdapat pondasi bangunan yang sudah tertutupi tanaman liar. Menurut warga 

setempat, bangunan tersebut merupakan rumah adat Cerekang yang tadinya 

akandibangun oleh pemerintah Luwu Timur. Akan tetapi bangunan tersebut menjadi 

sengketa karena menempati kawasan hutan adat yang memang tidak boleh dibangun 

sesuatu di atasnya dan juga karena tidak adanya izin dari Pua’ untuk melakukan 

pembangunan rumah adat tersebut. Akhirnya dibiarkanlah pondasi rumah adat 

terserbut terbengkalai dan hilang tertutupi tanaman liar. 

 

 
67 Usman Siabeng (56 tahun), Penasihat Komunitas Adat Cerekang, Wawancara, Dusun 

Cerekang, 10 September 2018. 
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5. Tidak boleh menikah dengan sepupu satu kali 

Masyarakat adat cerekang percaya bahwa apabila menikahkan anaknya dengan 

anak saudara kandungnya atau pernikahan antara sepupuan sekakek akan membawa 

ketidakberuntungan dalam rumah tangga. Pasangan tersebut akan selalu mendapatkan 

masalah dalam runah tangga mereka dan akan berakhir pada perceraian. Mereka juga 

menganggap dengan menikahi sepupu satu kali berarti menikahi saudara sendiri. 

6. Aturan mengubur orang meninggal 

Terdapat aturan yang cukup serius dalam tradisi masyarakat adat Cerekang 

yaitu aturan yang mengatur penguburan orang meninggal. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa masyarakat adat Cerekang mengelompokkan area perkuburan 

menjadi tiga bagian; kuburan para Pua’, wija’ Pua’, dan kuburan masyarakat biasa. 

Setiap Pua’ yang meninggal baik di dalam maupun di luar dusun Cerekang 

maka jasadnya harus dikuburkan di wilayah kuburan para Pua’. Begitu pun dengan 

keluarga Pua’, apabila ada salah seorang keluarga Pua’ yang meninggal harus 

dikuburkan di wilayah kuburan Wija’ Pua’. Jika tidak, maka berimbas kepada 

Pua’maupun keluarga Pua’ itu sendiri. Seperti dalam kasus sebelumnya yang telah 

diceritakan oleh bapak Usman: 

Dulu waktu suaminya almarhumah Pua’ perempuan meninggal, itu anaknya 

tidak mau kubur di kuburan Wija’ Pua’ karena susah dikunjungi. Mereka lebih 

pilih makamkan di kampungnya itu suaminya Pua’.Karena tidak bisa ditahan, 

akhirnya setelah dikuburkan di kampungnya itu suaminya Pua’, akhirnya Pua’ 

perempuan yang kena imbasnya.Kakinya itu lumpuh dan tidak bisa 

berjalan.Jadi kemana-mana Pua’ perempuan itu harus diusung pake tandu.68 

 
68 Usman Siabeng (56 tahun), Penasihat Komunitas Adat Cerekang, Wawancara, Dusun 

Cerekang, 10 September 2018. 
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Berbeda dengan aturan pemakaman untuk Pua’ dan Wija’ Pua’, masyarakat 

biasa boleh dikuburkan di luar Cerekang. Tapi hal tersebut tidak serta merta berlaku 

bagi seluruh masyarakat adat Cerekang. Hal ini hanya berlaku bagi masyarakat adat 

Cerekang yang meninggal di luar tanah Cerekang. Keluarga berhak memakamkan 

jasad yang meninggal di mana pun sesuai keinginan keluarga apabila hal ini terjadi. 

Sebaliknya, jika mereka meninggal di tanah Cerekang, maka harus dikuburkan di 

pemakaman Cerekang. Hal ini juga berlaku bagi orang lain atau masyarakat di luar 

masyarakat adat Cerekang. Apabila ada orang yang meninggal di tanah Cerekang, 

meskipun bukan keturunan Cerekang, maka harus dimakamkan di pemakaman 

Cerekang. Seperti yang telah diceritakan oleh salah seorang warga: 

Kalau ada yng meninggal di sana harus memang dikuburkan di sana, tidak boleh 

di tempat lain. Pernah ada dulu heboh karena ada keluarga yang bukan orang 

Cerekang tapi meninggal di sana, mau diambil mayatnya untuk dikuburkan di 

kampungnya tapi dilarang sama orang sana. Itu ambulans sama keluarganya 

yang datang kesana jemput itu mayat tidak bisa sampai ke sana karena selalu 

ada masalah yang muncul. Ada mi yg kecelakaan, ada mi yang rusak mobilnya. 

Jadi itu mi dikubur disana.69 

 

Setelah meninggalnya Pua’ yang terakhir, belum ada yang menduduki posisi 

sebagai Pua’ hingga saat ini. Begitu pun dengan perangkat adat lainnya. Saat ini hanya 

terdapat dua perangkat adat yang masih hidup dari total sepuluh perangkat adat. Yaitu 

Ulu laki-laki dan Salangka laki-laki. Hal ini terjadi karena pemilihan perangkat adat 

yang dipilih berdasarkan wangsit yang diterima melalui mimpi. 

 
69 Nurhana (61 tahun), Warga Keturunan Cerekang yang Tinggal di Kecamatan Malili, 

Wawancara, Malili, 8 September 2018. 
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Ketika masyarakat setempat ditanyai mnengenai pengganti Pua’, masyarakat 

percaya bahwa suatu saat aka nada dan pasti ada. Masyarakat hanya menunggu 

datangnya wangsiit tersebut. Begitu pun dengan para tetua adat yang masih hidup 

masih berusaha dan berdoa agar segera diberi wangsit oleh dewata seuwae. Dalam hal 

ini, bapak Irwan Jafar selaku kepala desa mengatakan: 

Waktunya hidup dulu itu Pua’ selalu datang orang kerumahnya minta didoakan. 

Itu kalau terangkat orang jadi Pua’ kayak dikasih indera keenam karna na tau 

semua itu apa yang ada didalam hutan yang tidak ditau kita. kadang kalau ada 

juga orang datang ke Pua’biar tidak bertanya itu orang langsung mi na jawab 

Pua’. Tunggu saja, pasti akan ada nanti yang jadi Pua’.cepat atau lambat.70 

D. Fungsi dan Peran Pua’ dalam Masyarkat Adat Cerekang 

Puak adalah sebutan atau gelar bagi ketua adat yang terpilih dalam 

pemerintahan adat di masyarakat adat Cerekang.Puak atau ketua adat yaitu pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam masyarakat adat, Puak hanya menangani urusan adat dan 

urusan spiritual (akhirat), Puak setara dengan gelar datuk. Puak’ ini terdiri dari puak 

laki-laki dan puak perempuan (bukan pasangan suami istri), dipilih/diangkat dengan 

menunggu petuah  atau petunjuk lewat mimpi dari Sembilan orang yang disegani di 

dalam masyarakat Cerekang.71 

 
70Irwan Jafar (38 tahun), Kepala Desa Manurung, Wawancara, Dusun Cerekang 10 September 

2018. 
71Hendra Gunawan, Desentralisasi: Ancaman dan Harapan Bagi Masyarakat Adat, Studi 

Kasus Masyarakat Adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, h. 2 . 
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1. Fungsi Pua’ 

Sebelum membahas fungsi dan peran Pua’, terlebih dahulu dikemukakan 

pengertian fungsi dan peran. Fungsi menurut The Liang Gie adalah sekelompok 

aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, 

atau pun pertimbangannya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa untuk melakukan usaha 

kerja sama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu 

kesatuan dan diserahkan pada tanggung jawab seorang pejabat atau satuan organisasi.72 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa fungsi 

adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.73 

Fungsi Pua’ berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, adalah sebagai berikut: 

a. Pua’ sebagai ketua adat, berfungsi sebagai tokoh yang memegang kekuasaan 

tertinggi dalam masyarakat adat Cerekang. 

b. Pua’ sebagai tokoh spiritual, berfungsi sebagai tokoh yang menghubungkan 

manusia dengan Dewata Seuwae atau Tuhan. 

c. Pua’ sebagai tokoh masyarakat, yaitu berfungsi sebagai tempat masyarakat adat 

Cerekang bertanya dan meminta nasihat. 

2. Peran Pua’ 

 
72 Hassel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik (Jakarta: P.T. Grasindo, 2005), h. 43. 
73 “Fungsi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan, https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 

entri/fungsi (18 Maret 2019). 
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Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial 

yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori 

yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah 

serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus 

dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang 

bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang 

bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Teater 

adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran.74 

Secara sosilogis, pengertian peran adalah dinamisasi dari status atau 

penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut dengan status subjektif. 

Kemudian ia mengatakan bahwa status adalah kedudukan seseorang yang terlepas dari 

individunya.75 

Adapun peran Pua’ sesuai dengan fungsinya adalah sebagai berikut:  

1. Pua’ sebagai ketua adat 

Status Pua’ sebagai ketua adat tentunya memiliki peran yang sangat penting 

dalam masyarakat adat Cerekang. Sebagai ketua adat, Pua’ berperan penting dalam 

setiap pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan urusan adat, baik itu 

mengenai hukum adat ataupun pemberian izin yang menyangkut hal-hal yang 

disakralkan. Meski demikian, bukan berarti Pua’ memiliki kuasa dalam melakukan 

 
74“Teori Peran” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/ Teori_Peran (18 

Maret 2018). 
75 Hassel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, h. 43. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi_sosial
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suatu perintah atau pengambilan keputusan, sebelumnya harus melalui musyawarah 

bersama dengan dewan adat yang lainnya. 

2. Pua’ sebagai tokoh spiritual 

Status Pua’ sebagai tokoh spiritual berperan dalam setiap upacara-upacara adat 

dimana Pua’lah  yang memimpin doanya. Diluar dari upacara-upacara adat yang 

sakral, masyarakat adat Cerekang juga datang ke rumah Pua’ untuk meminta langsung 

kepada Pua’ untuk didoakan apabila mereka memiliki hajat atau keinginan. 

Masyarakat adat Cerekang meyakini bahwa doa seorang Pua’akan langsung diterima 

oleh tuhan. 

3. Pua’ sebagai tokoh masyarakat 

Dalam setiap kelompok masyarakat selalu ada orang yang menjadi tokoh 

masyarakatnya. Dalam masyarakat adat Cerekang, Pua’ lah yang menjadi tokoh 

masyarakat tersebut. Pua’ menjadi tempat masyarakat adat Cerekang bertanya dan 

meminta nasihat. Masyarakat adat Cerekang percaya bahwa setiap orang yang terpilih 

menjadi Pua’akan diberi kemapuan kebijaksanaan dan pengetahuan yang sangat luas. 

Bahkan mereka meyakini bahwa setiap Pua’ yang terangkat akan memiliki indera 

keenam yang tidak dimiliki manusia biasa. Hal itulah yang menjadikan Pua’ sebagai 

tempat untuk meminta nasihat dan untuk bertanya. Seperti yang telah diceritakan oleh 

salah seorang warga: 

Itu orang yang terpilih sebagai Pua’ itu dikasih indera keenam sama tuhan. Jadi 

itu mi selalu datang orang ke rumahnya Pua’ waktunya masih hidup. Kadang 
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datang bawa beras, pisang, buah-buahan dan sembarang hasil kebunnya kah 

atau hasil ternaknya. Mereka datang minta doa sama Pua’ kalau ada hajatnya, 

kadang juga datang ji bertanya. Kalau datang ki’ ke rumahnya, biar tidak kita 

bilang keperluan ta’ pasti langsung natau.76 

 

Dalam menjalankan tugasnya, Pua’ dibantu oleh perangkat adat. Masyarakat 

adat Cerekang memiliki perangkat adat yang terdiri dari lima jabatan dan masing-

masing dipangku oleh sepasang pria dan wanita (bukan suami istri). Jabatan adat 

tersebut terdiri dari:  

a. Ulu adalah wakil Pua’ dalam berurusan dengan pihak luar (misalnya pemerintah). 

b. Pangulu adalah perangkat adat yang menangani segala kepentingan masyarakat 

adat, seperti pembukaan lahan hutan dan persiapan ritual adat.  

c. Salangka tugasnya membantu pekerjaan Pangulu. 

d. Aje menangani urusan umum seperti penggalangan dana masyarakat, meminta 

bantuan dana kepada bupati dan sebagainya. 

Dalam struktur sosial kemasyarakatan masyarakat adat cerekang, juga terdapat 

sistem kasta yang masih melekat. Dalam hal ini berhubungan dengan perangkat adat 

sebagai landasan dengan Pua’ serta Wija’Pua’ sebagai kasta tertinggi diikuti oleh 

perangkat selanjutnya yakni Ulu, Pangulu, Salangka, dan Aje. Orang dengan kasta 

yang lebih rendah tidak boleh menyuruh atau memerintah kepada orang yang memiliki 

kasta yang lebih tinggi di dalam urusan yang bersangkutan dengan adat. 

Misalnya kalau saya kan keturunan Pangulu, sedangkan anakku ada keturunan 

Pua’nya dari mnamanya, jadi lebih tinggi kastanya anakku daripada saya. Jadi 

 
76Mustika (37 tahun), Masyarakat Adat Cerekang, Wawancara, Dusun Cerekang, 7 September 

2018. 
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dalam urusan adat tidak boleh saya suruh anakku meskipun mereka anak-

anakku, tapi mereka boleh perintah saya.77 

 

Berikut adalah bangan struktur sosial kemasyarakatan pemerintahan 

masyarakat adat Cerekang: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mekanisme Pemilihan Pua’ 

Mekanisme pemilihan Pua’ sangat berbeda dengan mekanisme pemilihan ketua 

adat yang lain yang biasa kita jumpai, seperti pemilihan berdasarkan musyawarah 

ataupun pemilihan berdasarkan keturunan. Beda dengan masyarakat adat lainnya, 

 
77 Usman Siabeng (56 tahun), Penasihat Komunitas Adat Cerekang, Wawancara, Dusun 

Cerekang, 10 September 2018. 
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masyarakat adat Cerekang cukup rumit dalam memilih ketua adat. Apabila ketua adat 

sebelumnya telah meninggal, maka penggantinya tidak serta merta ada tetapi harus 

menunggu terlebih dahulu adanya petunjuk dari Yang Maha Kuasa. 

Masalah pemilihan pua’ tidak pernah dilakukan pemilihan yang berhubungan 

dengan pemerintah. Hal ini berhubungan dengan wangsit yang diterima oleh pemangku 

adat. Ada dua cara kerja atau mekanisme pemilihannya, yang pertama dicari terlebih 

dahulu siapa yang bisa duduk atau menempati posisi Pua’ tersebut. Kemudian setelah 

ditemukan orang tersebut, lalu ditelusurilah asal-usul calon Pua’ tersebut. Apabila 

telah memenuhi syarat menjadi Pua’ maka diangkatlah ia menjadi Pua’. 

Adapun syarat yang ditentukan untuk menjadi Pua’ hanya ada dua. Yaitu yang 

pertama mendapatkan wangsit dari Yang Maha Kuasa melalui mimpi yang dialami 

para pemangku adat dan yang kedua adalah memiliki garis keturunan dari Pua’ 

terdahulu. Meskipun orang yang terpilih menjadi Pua’ berada diluar wilayah Dusun 

Cerekang, maka wajib baginya pindah dan menetap di Cerekang. Adapun hal yang 

menghambat proses pemilihannya tersebut karena tidak ada yang berani bertindak jika 

wangsit belum diterima. Hal ini dijelaskan dalam sebuah ungkapan:  

Narekko engkai pole namu makkeda deppi 

Wedding mancaji racun ri alede 

Makkotoparro narekko deppi pole namu makkeda engkani 

Wedding toi maccaji racun rialede. 

Artinya: 

Bila datang tanda-tanda pada diri kita, lalu mengatakan belum, 

Bisa menjadi racun pada diri kita sendiri. 

Sebaliknya, bila belum datang tanda-tanda pada diri kita lalu  
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mengatakan sudah datang, juga menjadi racun pada diri sendiri 78 

 

Dalam ungkapan di atas dijelaskan bahwa apabila seseorang telah mendapatkan 

petunjuk melalui mimpi atau wangsit maka ia tidak boleh menolak dengan alasan 

apapun. Jika ia mengingkari atau menyangkalnya maka akan membawa celaka bagi 

dirinya sendiri. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang tidak mendapatkan wangsit 

berupa mimpi tersebut lantas mengakui bahwa wangsit tersebut telah datang, maka hal 

itu pun akan membawa celaka bagi dirinya. Karena hal ini lah proses pemilihan Pua’ 

menjadi sangat lambat. 

Terdapat perbedaan yang mendasar bagi seorang Pua’ sebelum terangkat 

menjadi Pua’ dan setelah terangkat menjadi Pua’. Diantaranya ialah: 

1. Melepas segala kepentingan duniawi seperti harta, tahta dan jabatan yang 

sebelumnya telah didapatkan. 

2. Apabila sebelum terangkat menjadi Pua’ ia tinggal di luar tanah Cerekang, 

maka ia harus pindah dan menetap di tanah Cerekang. 

3. Setelah terangkat menjadi Pua’, maka ia tidak boleh meninggalkan rumah 

kecuali dalam urusan adat. 

4. Akan dikaruniai pengetahuan dan wawasan yang luas serta diberi 

kebijaksanaan oleh Dewata Seuwae. 

 
78  Sitti Qomaria, “Mengenal Suku Cerekang yang Mensakralkan Hutan dan Sungainya di 

Kabupaten Luwu Timur”, Blog Ria Aci, https://riaaci.blogspot.com/2014/12/mengenal-budaya-suku-

cerekang-yang.html?m=1 (9 Januari 2019). 

https://riaaci.blogspot.com/2014/12/mengenal-budaya-suku-cerekang-yang.html?m=1
https://riaaci.blogspot.com/2014/12/mengenal-budaya-suku-cerekang-yang.html?m=1
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Sama halnya dengan proses pemilihan Pua’ sebagai ketua adat, begitu pun 

dengan proses pemilihan dan pengangkatan pemangku adat. Untuk menjadi pemangku 

adat juga berdasarkan garis keturunan. Namun dalam hal ini bukan berarti yang 

terangkat menjadi pemangku adat setelah kematian pemangku adat sebelumnya adalah 

anaknya sendiri melainkan didpatkan melalui wangsit dan juga dilihat dari garis 

keturunannya. Mekanisme pengangkatan pemangku adat ini seperti yang telah 

dijelaskan di atas bahwa pemilihannya melalui wangsit lewat mimpi yang ditujukan 

kepada pemangku adat yang masih hidup. Namun, sebelum diangkat sebagai 

pemangku adat diperiksa terlebih dahulu garis keturunan calon pemangku adat tersebut 

apakah memiliki garis keturunan yang tepat. Dalam hal pemilihan dan pengangkatan 

pemangku adat ini tidak boleh ada campur tangan pemerintah maupun masyarakat 

biasa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Masyarakat adat Cerekang adalah masyarakat yang sejak dahulu tinggal di 

sekitar sungai Cerekang dan memiliki darah asli keturunan Cerekang yang 

tetap menjaga dan melestarikan sungai Cerekang serta melindungi hutan 

adat yang memiliki nilai historis mengenai To Manurung atau lebih dikenal 

dengan Batara Guru, beserta keturunannya berdasar kepada Sureq La 

Galigo.  

2. Masyarakat adat Cerekang percaya pada kekuatan gaib yang terdapat dalam 

benda-benda dan tempat-tempat yang dianggap keramat dan memiliki 

kekuatan mistis yang kuat. Hal tersebut diyakini bahwa dengan 

memanjatkan doa melalui tempat-tempat keramat tersebut doa yang mereka 

panjatkan lebih cepat diterima oleh tuhan. Artinya, bentuk kepercayaan 

masyarakat adat Cerekang adalah monotheisme. Meski Pua’ telah 

meninggal dunia dan belum ada orang lain yang menggantikan Pua’ 

sebelumnya, tetapi masyarakat masih tetap memegang teguh ajaran-ajaran 

leluhur yang telah di wariskan secara turun-temurun dengan tradisi lisan. 

Tradisi-tradisi yang telah dikumpulkan adalah: 1) tidak boleh makan pisang 

Manurung, 2) memelihara dan menjaga hutan adat, 3) harus menjaga 
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kebersihan sungai, 4) memiliki aturan dalam membangun rumah, 5) tidak 

boleh menikah dengan sepupu satu kali, dan 6) aturan dalam menguburkan 

orang meninggal. 

3. Pua’ memiliki fungsi dan peran berdasarkan kepada statusnya yaitu: 1) Pua’ 

sebagai ketua adat, berfungsi sebagai tokoh yang memegang kekuasaan 

tertinggi dalam masyarakat adat Cerekang dan berperan dalam setiap 

pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan urusan adat; 2) Pua’ 

sebagai tokoh spiritual, berfungsi sebagai tokoh yang menghubungkan 

manusia dengan Tuhan dan berperan dalam setiap pengambilan doa dalam 

setiap upacara adat maupun di luar upacara adat; 3) Pua’ sebagai tokoh 

masyarakat, berfungsi sebagai sosok yang terpercaya dalam masyarakat 

adat Cerekang berperan sebagai tempat di mana masyarakat bertanya. 

B. Implikasi 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan masyarakat mengenai Kepercayaan Masyarakat Adat Cerekang dan juga 

agar membangkitkan keinginan para peneliti lainnya untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai hal ini. 

Maka dari itu, peneliti memberikan saran-saran bagi para pembaca berupa: 

1. Diharapkan agar masyarakat luas yang belum mengetahui lebih baik 

Komunitas Adat Cerekang agar tidak memiliki pandangan negative dalam 

praktek keagamaan masyarakat Adat Cerekang karena disamping 
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praktiknya yang mengikuti ritual leluhur tetapi tetap meminta kepada Allah 

swt sebagai tuhan mereka. 

2. Kepada pemerintah Luwu Timur agar bergerak cepat dalam mengurus dan 

memberi ketegasan atas kepemilikan hutan adat yang telah dilindungi dan 

diperjuangkan sejak dulu oleh masyarakat adat Cerekang. 

3. Diharapkan kepada masyarakat adat Cerekang agar tretap menjaga nilai-

nilai budaya yang telah menjadi tradisi turun menurun serta tetap menjaga 

kelestarian dan kebersihan sungai dan hutan adat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana sejarah asal-usul masyarakat adat Cerekang? 

2. Apa itu Pua’? 

3. Bagaimana mekanisme pemilihan Pua’? 

4. Bagaimana fungsi dan peran Pua’? 

5. Kalau Pua’ meninggal siapa yang untuk sementara menggantikan peran Pua’? 

6. Bagaimana tradisi-tradisi masyarakat adat Cerekang yang masih dilaksanakan 

hingga kini? 

7. Bagaimana keadaan social, ekonomi dan pendidikan di desa Manurung? 

8. Bagaimana relasi pemerintah dengan fungsi Pua’ di Dusun Cerekang? 

9. Bagaimana pandangan atau pendapat masyarakat adat Cerekang mengenai 

Pua’? 

10. Apakah setelah meninggalnya Pua’ tradisi masyarakat adat Cerekang masih 

berjalan? 

11. Apakah masyarakat adat Cerekang meyakini bahwa suaru hari nanti akan ada 

Pua’ baru mengantikan Pua’ yang lama? 

12. Bagamana cara mempertahankan tradisi agar tetap terlaksana meskipun tanpa 

adanya seorang Pua’ yang menjabat? 
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DAFTAR INFORMAN 

NO NAMA JABATAN USIA ALAMAT 

1 Usman Siabeng Penasehat Komunitas 

Adat Cerekang 

56 Dusun 

Cerekang 

2 Irwan Jafar Kepala Desa 38 Dusun 

Cerekang 

3 Arlin PM WTC 30 Dusun 

Cerekang 

4 Suardi Suaib Masyarakat Dusun 

Cerekang 

52 Dusun 

Cerekang 

5 Mustika Masyarakat Adat 

Cerekang 

37 Dusun 

Cerekang 

6 Nurhana  Masyarakat Adat 

Cerekang 

61 Malili 

7 Ichlis Sanusi Masyarakat Malili 44 Malili 

8 Bengnga Rasyid Masyarakat Malili 66 Malili 

9 Fatmawati Masyarakat Malili 41 Malili 

 

  



79 
 

DOKUMENTASI 

Sungai Cerekang 

 

 

Rumah Pua’ 

 

 



80 
 

Mesjid Cerekang 

 

Rumah Warga 
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Markas Pejuang Muda Wija To Cerekang 

 

 

Wawancara bersama masyarakat
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Wawancara Bersama Bapak Usman Siabeng

 

Wawancara Bersama Kepala Desa
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PM WTC Memberi tanda batas hutan adat. 

Sumber Dokumentasi: PM WTC Dokumentasi.  

 

Prosesi Pemakaman Pua’ 

Sumber Dokumentasi: PM WTC Dokumentasi. 
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Sketsa Peta Wilayah Hutan Adat Cerekang 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Asprilia Sa’adah akrab disapa Ella, lahir di 

Kota Palopo pada tanggal 04 Oktober 1996 yang 

merupakan anak pertama dari kedua pasangan 

Tasyrief Syam dan Rahmatia Zakaria. Tumbuh dan 

besar di sebuah keluarga yang sederhana. Pendidikan 

sekolahnya dimulai di bangku Taman Kanak-kanak 

Handayani Palopo pada tahun 2000 kemudian lanjut 

ke Sekolah Dasar Negri (SDN) 78 Palopo pada tahun 

2002, kemudian pindah sekolah pada kelas 4 SD ke SDN 247 Sorowako, kemudian 

pindah kembali tidak lama setelah itu ke MI (Madrasah Ibtida’iyah) DDI (Da’rud 

Da’wah wal Irsyad) I Palopo. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Datok Sulaiman Palopo pada tahun 2008 dan 

selesai di tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan dan masuk ke 

Madrasah Aliyah Swasta (MAS) As’adiyah Putri Pusat Sengkang dan selesai pada 

tahun 2014. 

Setelah selesai, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di 

Makassar yaitu Universitas Islam Alauddin Makassar melalui jalur SPAN PTAIN dan 

Alhamdulillah lulus pada pilihan kedua yaitu jurusan Perbandingan Agama yang kini 

berganti nama menjadi Studi Agama-Agama di Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan 

Politik pada tahun 2014. 
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Selain aktif kegiatan perkuliahan, penulis juga aktif mengikuti organisasi intra 

maupun ekstra kampus. Adapun pengalaman organisasi yang pernah digeluti penulis 

ialah organisasi intra kampus Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama 

(HMJ PA) periode 2015/2016 sebagai wakil bendahara umum. Selain itu penulis juga 

aktif dalam organisasi ekstra kampus yaitu Mahabbah Institute for Peace and Goodness 

(MIPG). Organisasi tersebut adalah organisasi lintas iman yang terlibat dalam kegiatan 

kemanusiaan dan kegiatan-kegiatan perdamaian. 

Setelah sekian lama penulis menggeluti dunia lintas iman dan selalu aktif dalam 

menggerakkan isu-isu perdamaian dan kemanusiaan, penulis memegang prinsip bahwa 

“Didalam kehidupan tidak ada kejadian yang terjadi dengan sia-sia dan tidak ada 

makhluk yang terlahir sia-sia, semua ada alasan atas setiap kejadian”. 

Sekian dan terima kasih. 

 


