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ABSTRAK  

Nama Penyusun : Haryo Fatur Al Karni 

NIM   : 40400114065 

Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/Ilmu Perpustakan 

Judul Skrispi : Pelestarian Manuskrip Lokal Sebagai Warisan Budaya      

Bangsa Di Rumah Naskah Buton Sulawesi Tenggara 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk naskah kuno, 

upaya pelestarian naskah kuno serta kendala dalam kegiatan pelestarian pada 

Rumah Naskah Buton, Sulawesi Tenggara  

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

mengkaji perspektif partisipan dengan menggunakan strategi-strategi yang bersifat 

interaktif, fleksibel dan multi strategi, seperti observasi langsung, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi.  

Hasil penelitan yang diperoleh yakni jumlah naskah kuno yang ada di 

Rumah Naskah Buton adalah sebanyak 351 yang berbentuk buku/kitab dan 

lembaran/surat yang berisi nilai-nilai sejarah dan Pendidikan. Hingga saaat ini 

upaya pelestarian yang dilakukan di Rumah Naskah Buton hanya dengan 

menggunakan cengkeh dan kapur barus serta menyimpannya di dalam peti besi. 

Adapun kendala yang dihadapai dalam kegiatan pelestarian naskah di 

Rumah Naskah Buton adalah tempat penyimpanan naskah yang masih belum 

memadai, seperti lemari khusus untuk penyimpanan naskah, pengaturan suhu, 

lampu, agar naskah yang ada tetap terjaga dalam hal ini memperpanjang umur 

naskah. Selain itu, Al Mujazi Mulku juga terkadang mengalami kesulitan karena 

melakukan kegiatan pelestarian hanya sendiri.  

Berdasarkan hasil yang didapatkan maka perlunya perhatian lebih dari 

Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah terhadap rumah naskah Buton, serta 

peningkatan sumberdaya manusia yang berkompeten dan terpercaya untuk 

keberlangsungan naskah dimasa yang akan datang. 

 

 

Key Word : Pelestarian, Naskah Kuno, Rumah Naskah Buton 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Naskah kuno merupakan warisan budaya yang lahir dari peradaban 

manusia yang terkumpul dari sebuah budaya kehidupan masyarakat masa lalu 

berupa dokumen-dokumen penting terkait suatu bangsa ataupun daerah yang 

ditulis tangan (Prytherch, 2005: 445). Selain itu, naskah kuno memiliki isi yang 

sangat kaya yang dapat ditunjukan oleh keanekaragaman aspek kehidupan 

masyarakat masa lalu, seperti masalah agama, budaya, bahasa, sastra, sosial, 

politik dan ekonomi. Jika dilihat dari sifat pengungkapannya, naskah kuno isinya 

mengacu kepada sifat historis, didaktis, religius, dan belletri (Barried, 1985:4). 

Naskah kuno mengandung nilai-nilai yang menyentuh berbagai aspek 

kehidupan masyarakat sebagai gambaran kehidupan manusia pada masa lalu serta 

kebudayaannya. Nilai-nilai tersebut merupakan informasi kepada kita tentang 

bagaimana mereka hidup, pekerjaan sehari-hari, apa yang dirasakan dan 

bagaimana sikap hidup masyarakat masa lampau. Naskah pada umumnya 

berwujud buku dengan bahan tulis tangan sehingga naskah membuat cerita yang 

lebih lengkap, lebih panjang dan bersifat anonim (Setyosari, 2016:152). Naskah 

kuno memiliki informasi yang sangat berharga, baik ditinjau dari aspek sejarah 

naskah tersebut maupun kandungan informasi yang termuat di dalam naskah 

tersebut. 

Naskah kuno perlu untuk dilestarikan keberadaannya agar tidak musnah 

dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Upaya melestarikan naskah kuno 

biasa dilakukan melalui penyimpanan di museum atau perpustakaan serta 

mengolah dengan mengkaji isi yang terkandung didalamnya agar mudah dipahami 

dan dimanfaatkan oleh pengembang kebudayaannya.  
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Kegiatan pemeliharaan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S 

Al-Hijr/15 : 9 berfirman : 

 

فِظُونَ  كْرَ وَإِوَّا لهَُۥ لحَََٰ لْىاَ ٱلذِّ وَّا وحَْهُ وَزَّ ِِ  
Terjemahnya :  

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Alquran dan pasti Kami (pula) 
yang memeliharanya” (Departemen Agama RI: Alquran dan 
Terjemahnya, 2012:552). 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa kaum muslimin juga ikut memelihara 

Alquran dengan banyak cara. Baik menghafalnya, menulisnya dan 

membukukannya, merekamnya dalam berbagai alat seperti piringan hitam, kaset, 

CD, dan lain-lain (Shihab, 2002 : 421). Demikian halnya dengan naskah kuno 

yang harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi yang penting, sehingga 

perlu dipelihara.  

Apabila ditinjau dalam perspektif kebudayaan, naskah kuno termasuk 

sebagai salah satu warisan budaya. Pengelompokkan warisan budaya naskah kuno 

termasuk dalam warisan budaya yang berupa peninggalan benda atau cultural 

heritage atau yang mengelompokkan juga sebagai warisan budaya yang sifatnya 

bergerak (Friedman, 1994:91). Terlepas dari adanya perbedaan dalam 

pengelompokkan tersebut yang paling penting adalah bagaimana warisan budaya 

ini bisa tetap terjaga dan terpelihara pelestariannya. 

Mengenai kesadaran masyarakat yang memiliki naskah kuno untuk 

melaporkan kepemilikan naskah kuno pada pihak pemerintah pada umumnya 

masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran jika naskah kuno yang 

mereka miliki harus diserahkan pada pihak pemerintah, disisi lain masih adanya 

pewaris naskah kuno yang tidak bersedia naskahnya diteliti atau dilihat dan juga 

masih adanya pewaris naskah kuno yang belum mempercayai perpustakaan 
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maupun museum tentang pelestariannya. 

Jika kita melirik jejak kesultanan Buton tentu teringat dan tercatat bahwa 

daerah Buton memiliki catatan sejarah akan kebesarannya di masa lalu. Dimana 

sebuah kejayaan yang pernah disandang oleh kerajaan yang berada pulau bagian 

tenggara Sulawesi. Pulau tersebut dikenal dengan pulau Buton yang cukup 

terkenal dan disegani seantero kerajaan di Nusantara yang berdiri sejak abad ke-

13.  

Pada masa raja ke-6 yakni raja Murhum merupakan titik awal kebangkitan 

Islam di Pulau Buton termasuk dalam kerajaan itu sendiri. Sejak pemerintahannya 

Raja Murhum merubah sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi bentuk 

kesultanan. 

Jika kita melihat prosesnya, ada rentetan waktu yang cukup panjang dalam 

periode pemerintahan di kepulauan Buton itu sendiri, yakni dari sistem kerajaan 

hingga pada sistem kesultanan. Tentu dalam proses yang panjang tersebut 

menyisahkan kisah-kisah lampau yang menjadi rujukan utama ketika kita akan 

mengulas kembali bagaimana perjalanan periode pemerintahan tersebut. Rujukan 

tersebut bisa berupa benda-benda purbakala, artefak, naskah dan lain sebagainya. 

Untuk itu, masyarakat tentunya membutuhkan infomasi terkait rentetan 

perkembangan kesultanan Buton melalui naskah-naskah kuno yang dianggap 

mampu memberikan informasi detail dan akurat serta mampu membawa penulis 

berada pada periode tersebut. Naskah-naskah tersebut berada di kediaman Abdul 

Mulku Zahari yang lebih tepatnya berada di pulau Buton, Kota Baubau Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Achdiati Ikram dkk, tahun 

2001, sedikitnya terdapat 320 naskah yang terdiri atas kurang lebih 6505 halaman. 

Sebuah warisan itu tentunya hanya dapat dilahirkan dari kerajaan/kesultanan yang 
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memberi perhatian dan daya hidup bagi intelektualisme. Dan, kalau saja bukan 

karena ketekunan dan tanggung jawab moral akan masa depan pemikiran 

Kesultanan Buton, Abdul Mulku Zahari mungkin tidak akan sesetia itu menjaga 

naskahnya. Kini tanggung jawab tersebut berada di salah satu putranya, yaitu Al 

Mujazi Mulku zahari.  

Abdul Mulku Zahari sendiri adalah tokoh masyarakat dan budayawan 

Buton yang hasil karyanya saat ini sudah menjadi objek penelitian ilmu 

pengetahuan baik ditingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Semasa 

hidupnya, Abdul Mulku Zahari menjabat sebagai sekretaris Sultan Buton ke-38 

yang mulia Sultan La Ode Muhammad Falihi. Sebagai orang kepercayaan Sultan 

kerap ia diutus keberbagai daerah mendampingi dan mewakili Sultan dalam setiap 

kegiatan, diantaranya menjadi juru bicara Sultan Buton pada pertemuan Raja-raja 

Nusantara di Sungguminasa, Gowa, Sulawesi selatan pada tahun 1954, dan masih 

banyak lagi kegiatan kesultanan lainnya. Peran inilah yang kemudian dilanjutkan 

oleh Al Mujazi Mulku hingga saat ini.   

Oleh karena itu, sebagian masyarakat di Kota Baubau menyebut rumah 

naskah dikediaman Abdul Mulku Zahari tidak terlepas dari keseriusan beliau 

melihat banyaknya naskah-naskah tua atau media cetak yang telah ditinggalkan 

oleh leluhur-leluhurnya dimasa lampau. Tetapi masih banyak pula masyarakat 

yang masih menyimpan dan melestarikan naskah kunonya sendiri. Bukti-bukti 

tersebut dapat dilihat diberbagai tempat ketika menemukan naskah-naskah tua 

yang tulisannya hampir tidak bisa dibaca atau tidak dapat dibaca sama sekali serta 

ditemukannya naskah yang sobek atau dimakan rayap (Suseno,1997: 38).  

Inilah yang juga telah terjadi di Buton yang pada akhirnya dilakukan 

konservasi naskah-naskah tua tersebut di Rumah Naskah Abdul Mulku Zahari 

yang tidak hanya disadari sebagai bentuk peradaban masyarakat Buton tetapi juga 
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sebagai bentuk disiplin ilmu dan kajian-kajian terhadap naskah tua sehingga dapat 

dipahami sebagai sebuah ilmu pada masa sekarang. 

 Berdasarkan keberadaannya, rumah naskah kuno Abdul Mulku Zahari 

menyimpan banyak koleksi naskah-naskah Buton. Sehingga bagi penulis 

menganggap keberadaannya mampu memberikan layanan informasi sekaligus 

sebagai tempat penyelamatan, pelestarian serta tempat perlindungan dan 

pemanfaatan potensi budaya yang memiliki tradisi kebudayaan yang cukup 

panjang bagi Buton sendiri. Betapa tidak karena di rumah naskah Abdul Mulku 

Zahari inilah kita mampu menemukan peletarian manuskrip Kesultanan Buton 

dari masa-kemasa serta pelestarian nilai informasi. Lebih dari itu, perlu kita sadari 

bahwa keberadaannya tidak selamanya mampu memberikan dukungan pelestarian 

bahan pustaka tersebut selama masih banyak masyarakat tetap bersih keras tidak 

ingin jika naskah yang selama ini dimiliki di kelola, dipindahkan ke Perpustakaan 

dan Arsip Daerah apalagi pelestarian naskah Buton di Rumah Naskah Buton 

hanya dilakukan oleh Al Mujazi Mulku seorang diri.  

Meskipun demikian harus disadari bahwa masyarakat setempat pada 

hakikatnya telah melakukan konservasi secara mandiri yang berarti dapat dikatan 

mereka memiliki energi dan kepedulian sebagai bentuk upaya pelestarian atau 

konservasi naskah tersebut. Namun bagi penulis konservasi naskah tua yang 

dikelola oleh lembaga non formal (masyarakat) terbilang sangat menghawatirkan. 

Naskah tua yang umumnya disimpan tidak dapat disebut sebagai konservasi 

karena naskah tersebut disimpan dan ditumpuk begitu saja tanpa perawatan 

khusus. Sementara jika dikelola oleh lembaga formal seperti perpustakaan, naskah 

tersebut akan lebih terjaga karena dilengkapi dengan fasilitas serta alat yang 

mampu memanjakan naskah tersebut. 
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Permasalahan inilah yang kemudian menjadi perhatian serius sekaligus 

menjadi minat bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap 

“Pelestarian Manuskrip Lokal Sebagai Warisan Budaya Bangsa Di Rumah 

Naskah Buton (Rumah Kediaman Abdul Mulku Zahari) Kota Baubau Provinsi 

Sulawesi Tenggara”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk manuskrip lokal di rumah naskah Buton Kota 

Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara? 

2. Bagaimana upaya pelestarian manuskrip lokal di rumah naskah Buton  

Kota Baubau, Sulawesi Tenggara? 

3. Bagaimana kendala-kendal yang dihadapi dalam upaya pelestarian 

manuskrip lokal di rumah naskah Buton kota Baubau Provinsi Sulawesi 

Tenggara? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pelestarian manuskrip lokal di rumah 

naskah Buton, Sulawesi Tenggara 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun dan menganalisis 

pembahasan yang terkandung dalam judul skripsi ini, penulis menganggap 

perlu menemukan definisi dari beberapa kata yang terkandung dalam judul, 

yaitu: 
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a. Pelestarian  

Pelestarian adalah perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; 

pengawetan; konservasi: pelestarian sumber-sumber alam; (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2013). 

b. Manuskrip Lokal 

Manuskrip Lokal merupakan karya tulisan tangan baik secara langsung 

atau diketik dan digunakan sebagai dasar pencetakan naskah (Lasa, 

2009: 213). 

c. Warisan Budaya Bangsa 

Warisan budaya merupakan Warisan budaya merupakan sumber 

informasi yang membawa pesan masa lalu untuk generasi masa kini dan 

masa yang akan datang (Effendhie, 2019) 

D. Kajian Pustaka 

Terkait dengan judul “Pelestarian Manuskrip Lokal Sebagai Warisan 

Budaya Bangsa Di Rumah Naskah Buton (Rumah Kediaman Abdul Mulku 

Zjahari) Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara” ada beberapa buku atau karya 

tulis atau literasi yang penulis anggap relevan dengan objek penelitian ini seperti 

tesis, buku-buku maupun dokumen, buku laporan dari kegiatan penelusuran 

naskah serta berbagai macam rujukan yang terkait. Kajian kepustakaan ini penting 

untuk memperluas wawasan penulis, dan mendukung data-data yang berssifat 

teoritis serta memberikan perbandingan atas temuan-temuan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang diajukan dalam skripsi tersebut.  Adapun 

rujukan yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Tulisan Yona Primadesi dengan judul Peran Masyarakat Lokal dalam 

Usaha Pelestarian Naskah-Naskah Kuno Paseban, oleh Yona Primadesi 

yang membahas tentang naskah-naskah tua yang terdapat di surau Paseban 



8 
 

  
    

dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka preservasi naskah kuno yang 

dilakukan oleh masyarakat lokal, terutama pengurus surau Paseban. (Yona 

Primadesi, 2010: 1) 

2. Lutfi Mashuroh dalam Skripsi “Kegiatan Pelestarian Manuskrip Sebagai 

Warisan Budaya Bangsa di Perpustakaan Museum Sonobudoyo 

Yogyakarta yang bertujuan untuk mengambarkan kegiatan pelestarian 

manuskrip dan membahas tentang berbagai kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pelestarian manuskrip (Lutfi Mashuroh, 2013: 1).  

3. Hijrana Bahar dan Taufiq Mathar Jurnal dengan Judul Upaya Pelestarian 

Naskah Kuno di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan. Membahas tentang upaya pelestarian naskah-naskah tua di Badan 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta 

kurangnya sumber daya manusia dalam bidang transliterasi serta anggaran 

yang belum memadai untuk proses pengembangan dalam pelestarian 

naskah kuno (Hijrana Bahar dan Taufiq Mathar, 2015: 1). 

4. Tulisan La Niampe dengan judul Bahasa Melayu di Kerajaan Buton: Studi 

Berdasarkan Naskah Kuno Koleksi Abdul Mulku Zahari di Buton. 

Penelitian tersebut mengkaji tentang Naskah Buton yang berbahasa 

melayu.  

Berdasarakan rujukan yang penulis gunakan dalam tulisan tersebut sama 

sekali tidak memiliki kesamaan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. 

Sehingga penulis berkesimpulan tulisan tersebut belum pernah dikaji ataupun 

ditulis serta dilakukan pengujian sebelumnya. Secara umum, memang terdapat 

kesamaan lokasi penelitian, namun fokus penelitian berbeda sebagaimana yang 

ditulis oleh La Niampe yang juga mengkaji tentang Rumah Naskah Abdul Mulku 

Zahari, namun La Niampe lebih menjurus ke penelusuran naskah-naskah yang 
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berbahasa Melayu, sementara dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji 

pelestarian manuskrip kuno di Buton yang penulis anggap sebagai warisan budaya 

bangsa. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk manuskrip lokal di rumah naskah 

Buton Kota Baubau, Sulawesi Tenggara 

2. Untuk mengetahui pelestarian manuskrip lokal di rumah naskah  Buton 

Kota Baubau, Sulawesi Tenggara 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya pelestarian 

manuskrip lokal di rumah naskah Buton Kota Baubau, Sulawesi 

Tenggara 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis  

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu dan 

pengembangan pengetahuan di bidang ilmu perpustakaan terutama 

kajian mengenai pelestarian manuskrip lokal. 

2)  Dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang diteliti serta 

mengembangkan kemampuan berfikir penulisan karya ilmiah 

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

penelitian di bidang   perpustakaan 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pelestarian Bahan Pustaka (Manuskrip Lokal) 

Pelestarian secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau 

kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek 

pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan. Berbagai   pengertian 

dan istilah pelestarian coba diungkapkan oleh para ahli  perkotaan dalam melihat   

permasalahan   yang   timbul berdasarkan konsep dan persepsi tersendiri. Berikut 

pernyataan para ahli : 

1. Pontoh (1992:36) mengemukakan bahwa pelestarian adalah konservasi, 

yaitu upaya melestarikan dan melindungi sekaligus memanfaatkan sumber 

daya dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna 

kehidupan budaya 

2. Budihardjo (1994:22), upaya preservasi mengandung arti mempertahankan 

peninggalan arsitektur  dan   lingkungan tradisional/kuno persis seperti 

keadaan asli semula. Karena sifat prservasi yang stastis, upaya pelestarian 

memerlukan pula pendekatan konservasi yang dinamis, tidak hanya 

mencakup bangunannya saja tetapi juga lingkungannya (conservation 

areas) dan bahkan kota bersejarah  (histories towns).  Dengan pendekatan 

konservasi, berbagai kegiatan  dapat dilakukan, menilai dari inventarisasi 

bangunan bersejarah   kolonial   maupun   tradisional,   upaya   pemugaran   

(restorasi), rehabilitasi, rekonstruksi, sampai dengan revitalisasi yaitu 

memberikan nafas kehidupan baru 

3. Dalam Piagam BURRA (Budihardjo, 1993), disepakati   istilah 

konservasi   sebagai   istilah   bagi   semua   kegiatan   pelestarian,   yaitu  

segenap proses   pengelolaan   suatu   tempat   agar   makna   kultral   yang   
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dikandungnya terpelihara   dengan   baik.   Konservasi   dapat      meliputi   

segala   kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi  

setempat   dapat pula mencakup preservasi,restorasi, rekonstruksi, adaptasi 

dan revitalisasi 

Istilah pelestarian atau preservation mencakup semua aspek usaha 

melestarikan bahan pustaka dan arsip, termasuk di dalamnya kebijakan 

pengelolaan, keuangan, sumber daya manusia, metode dan teknik, serta 

penyimpanan. Artinya bahwa pelestarian bahan pustaka tidak hanya menyangkut 

pelestarian dalam bidang fisik tetapi juga pelestarian dalam bidang informasi yang 

terkandung di dalamnya (Hidayah, 2010 : 8). 

Pengertian preservasi bahan pustaka ini menyangkut usaha yang bersifat 

preventif, kuratif dan juga mempermasalahkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelestarian bahan pustaka tersebut. Dalam strategi pelestarian (preservasi) naskah 

kuno, terdapat dua pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan terhadap naskah 

dan pendekatan terhadap teks dalam naskah (isi naskah) (Primadesi, 2010 : 121) 

Preservasi adalah semua unsur pengelolaan, keuangan, penyimpanan alat-

alat bantu, ketenagakerjaan maupun metode yang digunakan untuk melestarikan 

bahan pustaka, dokumentasi, arsip, maupun informasi yang di kandungnya. (Lasa, 

2009 : 287). Menurut Quraisy (2012 : 131) mengemukakan bahwa preservasi 

adalah upaya pelestarian yang sifatnya menjaga koleksi untuk tetap utuh seperti 

kondisinya saat ini. Sedangkan International Federation of Library Association 

(IFLA) mendefenisikan preservasi adalah mencakup semua aspek usaha 

melestarikan bahan pustaka, keuangan, ketenagaan, metode dan teknik serta 

penyimpanannya 

Menurut Hazen sebagaimana dikutip oleh Gardjito (1991:91), istilah 

pelestarian meliputi tiga ragam yaitu: 
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1) Berbagai kegiatan yang ditunjuk untuk mengontrol lingkungan 

perpustakaan agar dapat memenuhi syarat-syarat pelestarian bahan-bahan 

pustaka yang tersimpan di dalamnya; 

2) Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk 

memperpanjang umur bahan pustaka, misalnya dengan cara desidifikasi, 

restorasi atau penjilidan ulang; 

3) Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mengalihkan isi 

informasi dari suatu bentuk lain (alih media). Setiap kegiatan menurut 

kategori-kategori tersebut itu tentu saja masih dikembangkan lagi ke dalam 

berbagai aktivitas lain yang lebih khusus dan rinci (Ibrahim, 2014: 35) 

The American Heritage Dictionary mendefinisikan preservasi/pelestarian 

sebagai usaha untuk melindungi dari segala macam kerusakan, resiko dan bahaya 

lainnya, menjaga agar tetap utuh dan menyiapkan sesuatu untuk melindungi dari 

kehancuran. Sedangkan definisi lain menurut Introduction to Conservation, 

terbitan UNESCO tahun 1979 disebutkan bahwa istilah preservasi/pelestarian 

berarti penanganan yang berhubungan langsung dengan benda dari kerusakan oleh 

udara lembab, faktor kimiawi, serangan dari mikroorganisme yang harus 

dihentikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut (Razak, 1995:  2) 

Naskah kuno perlu untuk dilestarikan keberadaannya agar tidak musnah 

dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pelestarian merupakan suatu usaha untuk 

memelihara dan melindungi koleksi atau bahan pustaka sehingga bisa 

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu lama. Tujuan pelestarian 

naskah untuk melestarikan kandungan informasi yang terdapat di dalam naskah. 

 

 

 



13 
 

  
    

B. Manuskrip Lokal (Naskah Kuno) 

Naskah merupakan semua bentuk tulisan tangan berupa ungkapan pikiran 

dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa pada masa lampau (Barried, 1985: 54). 

Manuskrip atau naskah kuno merupakan dokumen dari berbagai jenis yang ditulis 

dengan tangan tetapi lebih mengkhususkan kepada bentuk yang asli sebelum 

dicetak (Purnomo, 2010: 1). 

Manuskrip memiliki dua pendekatan dalam mengkaji warisan kebudayaan 

yaitu filologi dan kodikologi, yang keduanya saling berkaitan. Filologi jika 

diartikan secara umum yaitu ilmu yang mempelajari kebudayaan suatu bangsa 

berdasarkan bahasa dan kesusastraannya beberapa aksara dan bahasa naskah 

Indonesia, sedangkan kodikologi adalah cabang ilmu pernaskahan yang tidak 

mempelajari hal yang tertulis dalam naskah, tetapi kodikologi merupakan cabang 

ilmu yang mempelajari seluk beluk berbagai aspek pembuatan naskah 

(Pudjiastuti, 2006 : 10). 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang 

Perpustakaan pada Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa Naskah kuno adalah semua 

dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik 

yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-

kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi 

kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008 : 877) manuskrip merupakan 

naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi, naskah baik tulisan tangan 

(dengan pena, pensil maupun ketikan bukan cetakan). Sedangkan naskah 

merupakan karangan yang masih di tulis dengan tangan, karangan seseorang yang 

belum diterbitkan, bahan-bahan berita yang siap untuk diset dan rancangan 

(KBBI, 2008 : 954) 
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Bidang ilmu perpustakaan dan informasi (library and information 

science), naskah kuno sering disebut juga dengan istilah manuskrip (manuscripts). 

Manuskrip berisi fakta dan bukti otentik tentang ilmu pengetahuan, adat istiadat, 

serta perilaku masyarakat pada masa lalu. Oleh sebab itu ilmu pengetahuan, 

khususnya bidang kesusastraan, sejarah sosial politik membuat manusia akan 

lebih objektif jika berdasarkan pada sumber asli yang dalam hal ini termuat dalam 

naskah kuno atau manuskrip (Alimin, 2010 : 18). 

Manuskrip bisa diartikan suatu benda yang berhubungan antara filologi 

dan arkeologi, karena manuskrip termasuk artefak. Namun karena suatu teks 

selalu dituliskan pada suatu benda tertentu, maka dapat terjadi pertemuan dengan 

arkeologi, karena benda itu adalah artefak juga (Sedyawati, 2010 : 210) . 

C. Warisan Budaya 

Warisan  budaya, menurut Davidson (1991:2) diartikan sebagai „produk 

atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi 

spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam 

jatidiri suatu kelompok atau bangsa‟. Jadi warisan budaya merupakan hasil 

budaya fisik (tangible) dan nilai budaya (intangible) dari masa lalu. Nilai budaya 

dari masa lalu (intangible heritage) inilah yang berasal dari budaya-budaya lokal  

yang  ada  di  Nusantara,  meliputi:  tradisi,  cerita  rakyat  dan  legenda,  bahasa  

ibu, sejarah  lisan,  kreativitas  (tari,  lagu,  drama  pertunjukan),  kemampuan  

beradaptasi  dan keunikan  masyarakat  setempat  (Galla,  2001:  12) .  

Warisan budaya fisik (tangible heritage) sering diklasifikasikan menjadi 

warisan budaya tidak  bergerak  (immovable  heritage)  dan  warisan  budaya  

bergerak  (movable  heritage).  Warisan budaya tidak bergerak biasanya berada di 

tempat terbuka dan terdiri dari: situs, tempat-tempat  bersejarah,  bentang  alam  

darat  maupun  air,  bangunan  kuno  dan/atau bersejarah, patung-patung 
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pahlawan. Warisan budaya bergerak biasanya berada  di  dalam  ruangan  dan  

terdiri  dari:  benda  warisan  budaya,  karya  seni,  arsip atau manuskrip, 

dokumen,  dan  foto,    karya  tulis  cetak,  audiovisual  berupa  kaset,  video,  dan  

film  (Galla, 2001: 10). 

World  Heritage  Convention (1995: 45) membagi warisan  budaya fisik  

menjadi  3 kategori,  yaitu  monumen,  kelompok  bangunan,  dan  situs.  Yang 

dimaksud dengan monument adalah hasil karya arsitektur, patung dan lukisan 

yang monumental, elemen atau struktur tinggalan arkeologis, prasasti, gua tempat 

tinggal, dan kombinasi fitur-fitur tersebut yang mempunyai nilai penting bagi 

sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan kelompok 

bangunan adalah kelompok bangunan yang terpisah atau berhubungan yang 

dikarenakan arsitekturnya, homogenitasnya  atau  posisinya  dalam  bentang  

lahan  mempunyai  nilai  penting  bagi sejarah,  budaya  dan  ilmu  pengetahuan.  

Yang  dimaksud  dengan  situs  adalah  hasil  karya manusia  atau  gabungan  

karya  manusia  dan  alam,  wilayah  yang  mencakup  lokasi  yang mengandung  

tinggalan  arkeologis  yang  mempunyai  nilai  penting  bagi  sejarah,  estetika, 

etnografi atau antropologi. 

Naskah kuno merupakan warisan budaya yang dihasilkan dari peradaban 

kehidupan manusia dimasa lalu yang berbentuk lembaran atau kitab terkait 

dengan kultur suatu daerah yang memiliki nilai kandungan yang sangat kaya 

dengan berbagai aspek kehidupan seperti masalah agama, bahasa, sastra, budaya, 

sosial, politik dan ekonomi masyarakat masa lalu. Dan salah satu daerah di 

nusantara yang masih menyimpan peninggalan-peninggalan budaya seperti naskah 

kuno Buton, sampai saat ini masih banyak masyarakat di Buton yang masih 

melestarikan naskah-naskah kunonya sebagai bentuk kepedulian terhadap nilai-
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nilai kandungan dari Naskah tersebut dan juga sekaligus melihat betapa besarnya 

Kesulantanan Buton dimasa lalu. 

 

D. Rumah Naskah Buton 

Buton merupakan salah satu daerah kepulauan yang secara geografis, 

daerah ini terletak di jazirah tenggara pulau Sulawesi dan berada di kawasan timur 

Indonesia. Sebagai kerajaan yang tumbuh dari suatu jaringan transmisi ajaran 

agama Islam di Nusantara, Buton tidak lepas dari kegiatan tulis menulis dan 

penyebaran hasil-hasilnya. Pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin 

(1597-1631) diberlakukan undang-undang secara tertulis yang disebut dengan 

Martabat Tujuh. Dalam tradisi masyarakat setempat dijelaskan bahwa pada masa 

pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsauddin, setelah ditetapkan undang-undang dasar, 

kerajaan kemudian membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan wilayah-

wilayah penyangganya atau yang disebut dengan daerah barata. Aturan yang 

diberlakukan terhadap daerah barata tentu saja bukan hanya dalam bentuk lisan 

tetapi juga dalam tulisan. Turunan dari tulisan Sarana Barata dan banyaknya 

tradisi pemikiran yang ada di kesultanan Buton pada masa lalu tersebut terekam 

dalam naskah-naskah koleksi Abdul Mulku Zahari dan Syamsiah Mulku Zahari 

yang masih dapat terbaca sampai saat ini. 

Di rumahnya, tepatnya di Kelurahan Badia, Kecamatan Wolio, Kota 

Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Achdiati Ikram dkk pada tahun 2001, terdapat 320 naskah yang terdiri atas kurang 

lebih 6505 halaman. Sebuah warisan yang hanya dapat dilahirkan dari 

kerajaan/kesultanan yang memberi perhatian dan daya hidup bagi intelektualisme. 

Kiranya, seandainya bukan karena ketekunan dan tanggung jawab moral akan 
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masa depan pemikiran Kesultanan Buton, Abdul Mulku Zahari mungkin tidak 

akan sesetia itu menjaga naskahnya. 

Pada zaman pemerintahan kesultanan, menyalin naskah hasil karya orang 

lain merupakan salah satu tugas pokok yang dibebankan kepada sekretaris 

kesultanan dan pejabat tinggi kesultanan, terutama di bidang pejabat di 

lingkungan keraton Buton. Hasil yang dimaksud menjadi arsip kesultanan, 

sedangkan isinya (teks) menjadi pedoman bagi pejabat pejabat kesultanan, guru-

guru agama, dan para tokoh adat.  

Naskah Islam yang paling banyak ditemukan pada koleksi Abdul Mulku 

Zahari dan Syamsiah Mulku Zahari yaitu teks-teks tentang tarikat, tasawuf, dan 

ajaran-ajaran Islam yang kebanyakan ditulis dengan huruf Arab (dalam bahasa 

Arab), huruf Buri Wolio (huruf Arab Bahasa Wolio), dan huruf Jawi (Bahasa 

Melayu). Ada pula Naskah berupa surat-surat, seperti surat antar pejabat 

mengenai pemerintahan dan sejumlah surat dari VOC kepada Sultan merupakan 

bagian penting dari kelompok ini. Surat-surat pribadi tidak kurang menariknya 

sebagai dokumen kemanusiaan. Selain itu masih ditemukan juga naskah-naskah 

hukum, sejarah, silsilah, upacara dan adat, obat-obatan, bahasa, serta hikayat.    

Dilihat dari naskah yang ada sekarang, kebanyakan naskah kuno berasal 

dari masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus (1824-1851). Beliau dikenal 

pula sebagai penulis yang cukup produktif dengan tema tasawuf dan ajaran Islam. 

Periode itu merupakan masa yang menunjukkan banyaknya naskah yang disalin 

atau ditulis baru. Dari periode tersebut terhimpun sejumlah besar naskah yang kita 

ketahui sekarang.  

Struktur kekuasaan di kesultanan Buton ditopang oleh dua golongan 

bangsawan yakni kaomu dan walaka. Wewenang pemilihan dan pengangkatan 

sultan berada di tangan golongan Walaka, namun yang menjadi sultan harus dari 
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golongan Kaomu. Walaka adalah golongan yang memegang adat dan pengawas 

pemerintah yang dijalankan oleh sultan. Di tangan golongan walaka inilah naskah 

dijaga dan dipelihara.  

Pada prinsipnya, naskah kesultanan atau keluarga Sultan tidak diwariskan, 

tetapi diberikan kepada orang yang dianggap mampu memeliharanya. Walaupun 

demikian, ketentuan itu tidak sepenuhnya benar, sebab Ketika hubungan keluarga 

antara pihk-pihak pemegang naskah semakin jauh, maka diupayakan untuk 

mempertemukannya melalui tali perkawinan. Hal itu terlihat pada hubungan 

perkawinan antara Abdul Mulku Zahari dengan Syamsiah Ma Faoka. 

Adapun turunan sumber naskah-naskah Buton dapat dilihat pada bagan 

berikut: 

  

Ma Wahiri 

Abdul Halik 

(Sekretaris Sultan Muhammad 

Idrus) 

1820-1850 

Ma Muhu Abdul Hasan 

(Bonto-ogena) 

Lain Ibu 

Ma Zahari 

La Wungu 

(Bontona 

Baluwu) 

La Hude 

(Bontona Siompu) 
Wa Hiinta 

 

Abdul Mulku Zahari 

(Sekretaris Sultan Muhammad 

Falihi) 

La Meko 
La Adi Ma Faoka 

(Bonto-ogena 

Sukanayo) 

Al Mujazi Mulku 

Syamsiah Ma Faoka 
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Rumah naskah Buton merupakan sebutan oleh masyarakat Buton 

khususnya yang berdomisili di Kota Baubau terhadap rumah kediaman Bapak 

Abdul Mulku Zahari yang saaat ini didiami oleh anak kandungnya yakni Al 

Mujazi Mulku.   

Rumah naskah Buton dulunya merupakan rumah pejabat kerajaan, 

mengingat Abdul Mulku Zahari dulunya merupakan sekretaris atau asisten pribadi 

dari Sultan terakhir yaitu La Ode Muhammad Falihi. Disamping itu, rumah 

naskah juga merupakan rumah adat, sekaligus menjadi cagar budaya karena 

didalamnya menyimpan penginggalan warisan budaya pada masa lalu.  

Sampai saat ini naskah Buton dalam jumlah terbesar berada pada keluarga 

Abdul Mulku Zahari dan diakui langsung oleh negara melalui kementerian 

pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2017, yang 

berdomisili di kelurahan Badia, kecamatan Murhum, Keraton Wolio, Kota 

Baubau. Koleksi yang terhimpun ternyata berasal dari dua tangan, yaitu Abdul 

Mulku Zahari sendiri dan Syamsiah Ma Faoka, yang tiada lain adalah istrinya.   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai pelestarian 

manuskrip kuno di Rumah Naskah Buton Sulawesi Tenggara. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan fenomena atau kejadian 

yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, 

menganalisis dan menginterpretasikan berbagai kondisi yang ada  atau sekarang 

terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh 

banyak informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-

variabel yang ada (Mardalis, 2007:26). 

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti kondisi objek alamiah, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif, dan pendekatan penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2014: 1). 

Pendekatan penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan 

menggunakan strategi-strategi yang bersifat interaktif, fleksibel dan multi strategi, 

seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, 

dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman dan lain-lain. 

Hal ini dilakukan karena penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami 

fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan (Sugiyono, 2014).  

Penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengkaji data deskriptif secara 

lengkap  yang berupa ucapan hasil wawancara nantinya, ataupun dari data-data 

tertulis lainnya yang mendukung terhadap kepentingan penulis. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di rumah naskah Buton yang beralamatkan 

Jalan Labuke Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau Provinsi 

Sulawesi Tenggara 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli- 10 Agustus 

2021.  

C. Sumber Data 

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bukti dan 

bahan dasar kajian. Sedangkan sumber data adalah subjek asal muasal data 

diperoleh (Arikunto, 2006:79). Dalam penelitian ini data yang di butuhkan adalah 

data yang berkenaan dengan upaya pelestarian manuskrip lokal di Rumah Naskah 

Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dari 

hasil wawancara dengan penanggung jawab yang terlibat langsung dalam 

pelestarian manuskrip lokal di Rumah Naskah Buton Provinsi Sulawesi Tenggara 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku 

dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini. Data sekunder 

biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang sudah ada dalam 

hal ini data digali dengan melihat data-data dokumen seperti koleksi buku, sumber 

arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. 
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data dan informasi 

ketika mengadakan penelitian. Peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian. 

Keberhasilan suatu penelitian, banyak ditentukan oleh instrumen yang digunakan. 

Sebab dengan instrument itulah permasalahan penelitian terjawab. Instrumen 

penelitian yang dikemukakan para ahli cukup banyak antara lain, yang 

dikemukakan oleh Lincoln dan Guba  (Moleong, 2011: 186)  

Selain peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian ini (Moleong, 

2011:186), dalam proses wawancara peneliti juga menggunakan pertanyaan 

sebagai pedoman wawancara, peneliti menggunakan field note (catatan lapangan), 

tape record dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang dimaksud adalah setiap 

alat termasuk peneliti dalam mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menjawab 

permasalahan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah cara-cara untuk memperoleh data-data yang 

lengkap, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan 

permasalahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

 

1. Observasi (Pengamatan)  

Observasi menurut Hadi dalam Sugiyono (2010 : 310) merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses.  

Observasi adalah melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, 

perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam 

mendukung penelitian yang sedang dilakukan. (Sarwono, 2006 : 224). Teknik ini 

dengan mengunakan pengamatan langsung terhadap objek, yaitu langsung 
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mengamati hal yang menjadi upaya pelestarian manuskrip lokal di Rumah Naskah 

Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 

2. Wawancara Mendalam (In-depth interview) 

Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2010 : 217) merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstrusikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan 

teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung atau bertatap muka terhadap 

responden agar menjawab pertanyaan-pertanyaan lisan maupun tulisan yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan tujuan mendapatkan data 

yang lengkap dan efektif informasinnya.  

Pada penelitian ini peneliti melakukan teknik wawancara secara mendalam 

(in-depth interview). Hal ini bertujuan agar peneliti mendapat informasi lebih 

mendalam, mengingat pada lokasi penelitian hanya terdpat satu orang narasumber.  

Wawancara mendalam (In-depth Interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawncarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002 : 

23). Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini peneliti akan 

mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini, 

sehingga dapat dijelaskan dan di uraikan berbagai hal terkait, agar keabsahan dan 

kemurnian dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah 
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F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal yang penting dan yang 

akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010: 333).  Teknik analisis data yang 

dianggap relevan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh baik berupa dokumen, observasi, 

wawancara mendalam dengan narasumber yang dianggap paling tahu di dalam 

kegiatan upaya pelestarian manuskrip lokal di Rumah Naskah Buton Provinsi 

Sulawesi Tenggara, dan di analisis secara kualitatif.  

Analisis data hasil penelitian akan dilakukan dengan beberapa cara untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, 

yaitu:  

1. Reduksi Data 

Melakukan reduksi data (peringkasan data) yakni dari data mentah hasil 

pengumpulan data, data diseleksi kemudian disederhanakan dan diambil 

intinya (informasi). Reduksi data (peringkasan data) adalah bagian dari proses 

analisis yang diperoleh penulis melalui observasi, wawancara dan kajian 

pustaka dicatat dengan rinci, mengelompokkan atau memilah-milah, 

membuang data yang tidak penting, dan memfokuskan pada hal penting, 

dengan demikian data yang didapat bisa memberikan gambaran dan 

kesimpulan yang jelas. 
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2. Penyajian Data 

Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling 

berkaitan. Tampilan data (display data) digunakan sebagai alat untuk 

memahami data yang telah disajikan. 

3. Penyimpulan dan Verifikasi 

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi 

dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis 

akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal 

biasanya kurang jelas dan perlu diverifikasi, tetapi pada tahap-tahap 

selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. 

4. Kesimpulan Akhir  

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah 

diverifikasi. Kesimpulan akhir ini diharapkan dapat diperoleh setelah 

pengumpulan data selesai. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Buton adalah salah satu wilayah kerajaan atau kesultanan pada zaman 

lampau yang diperkirakan berdiri pada awal abad 14 dan berakhir pada tahun 

1960. Buton pernah jaya pada masanya dan memiliki khazanah naskah yang 

berharga, merekam berbagai pemikiran keagamaan, sufisme, undang-undang, 

sastra, dan sejarah yang sangat bernilai. Kerajaan atau Kesultanan Buton telah 

mewariskan ratusan naskah dalam ribuan halaman kepada generasinya. Di masa 

kini, yakni masa dari ratusan tahun silam ketika tradisi tulis dimulai, naskah 

tersebut masih dapat diakses dan dibaca oleh berbagai kalangan dalam naskah-

naskah koleksi Abdul Mulku Zahari dan Syamsiah Mulku Zahari yang masih 

dapat terbaca sampai saat ini. 

 Abdul Mulku Zahari adalah tokoh dan cendekiawan besar yang pernah 

dilahirkan oleh negeri Buton, dan karya karyanya telah menjadi inspirasi bagi 

setiap orang, dan telah dipersembahkan kepada peradaban dan ilmu pengetahuan 

sebagai kekayaan hasanah kebudayan nusantara, yang dimiliki oleh Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

 Nama Abdul Mulku Zahari sangat familiar dikalangan pejabat Kesultanan 

Buton, khususnya pada era pemerintahan Sultan ke-38 La Ode Muhammad Falihi 

(1937-1960), Abdul Mulku Zahari berkedudukan sebagai Sekretaris Kesultanan 

yang secara khusus membantu pemerintahan dalam hal penataan administrasi. 

Jabatan Sekretaris atau dalam nomenklatur kelembagaan Kesultanan Buton 

dikenal dengan nama juru tulis yang memegang peranan penting dalam urusan 

administrasi pemerintahan, baik urusan dalam negeri, maupun dalam hubungan 

luar negeri. Selain pernah menjadi orang kepercayaan Sulltan, Abdul Mulku 
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Zahari juga mendedikasikan hidupnya untuk merawat dan melestarikan naskah-

naskah peninggalan lehulurnya yang menjadi warisan budaya sekaligus menjadi 

identitas kebesaran kesultanan Buton pada masa lalu. 

Banyak naskah yang dimiliki oleh Abdul Mulku Zahari, dua di antara 

banyak naskah yang paling banyak dibicarakan adalah Kabanti Bula Malino karya 

Sultan Muhammad Idrus dan  Ajonga Inda Malusya karya Haji Abdul Ganiyu. 

Bula Malino karangan sang Sultan memiliki kandungan profetik yang luhur, berisi 

pengagungan Tuhan, pujian kepada Nabi Muhammad, serta peringatan terhadap si 

aku lirik agar senantiasa sembahyang, puasa, dan menyadari muasal 

keberadaannya sebagai manusia. Dua syair tersebut ditulis oleh pengarangnya 

menggunakan huruf Buri Wolio tahun 50-an dan ia tranliterasikan ke aksara Latin 

dalam bahasa Wolio, lalu ia terjemahkan ke bahasa Indonesia pada tahun 1980-an. 

Berkat koleksi naskah tersebut, telah ratusan peneliti dan pakar sejarah dan 

budaya yang memanfaatkan koleksi tersebut untuk kepentingan karya ilmiah 

maupun sastra.Untuk menyebut beberapa diantaranya adalah Achdiati Ikram, 

Titik Pudjiastuti, Susanto Zuhdi, Mu‟jizah, La Niampe, Hasaruddin (Indonesia), 

Suryadi (Leiden,Belanda), Hiroko K. Yamaguchi (Jepang), dan J.C. Anceaux 

(Belanda), Pim Schoorl (Australia).  

 Setelah Abdul Mulku Zahari wafat, kegiatan pelestarian naskah diteruskan 

oleh anaknya yaitu Al Mujazi Mulku. Beliau adalah anak dari Abdul Mulku 

Zahari. Al Mujazi mulai mengenal naskah sejak usia dini dan senantiasa 

mendampingi sang ayah ketika melayani tamu-tamu atau peneliti yang datang 

untuk melihat secara langsung kumpulan naskah milik pribadi sang ayah. Tahun 

1980-an Al Mujazi mulai terlibat langsung sekaligus diamanahkan oleh sang ayah 

untuk melanjutkan pelestarian naskah sampai saat ini. Seandainya bukan karena 

ketekunan dan tanggung jawab moral akan masa depan pemikiran Kesultanan 
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Buton, Abdul Mulku Zahari dan sekarang Al Mujazi Mulku mungkin tidak akan 

sesetia itu menjaga naskahnya. 

 Pada titik ini, kiranya Abdul Mulku Zahari patut diberi gelar sebagai 

Bapak Dokumentator dan pelestari Naskah Buton. Mengingat pentingnya koleksi  

yang dimiliki oleh Abdul Mulku Zahari,  karena saat ini ada beberapa naskah 

Buton yang lain tersebar di berbagai negara seperti Inggris dan terutama di 

Perpustakaan Leiden Belanda. 

 Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil yang diperoleh dengan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melakukan analisis yang 

mendalam yang mendasar pada hasil pengamatan secara faktual.  

 Adapun hasil penelitian yang dilakukan pada  15 Juli- 10 Agustus 2021 

tentang Pelestarian Manuskrip Lokal sebagai Warisan Budaya Bangsa di Rumah 

Naskah Buton, Sulawesi Tenggara yakni : 

1. Bentuk- Bentuk  Naskah Kuno atau Manuskrip Lokal yang terdapat 

pada Rumah Naskah Buton 

Pada rumah naskah Buton terdapat beberapa bentuk naskah yang menjadi 

koleksi dan masih dapat dilihat bentuk asli dari naskah kuno tersebut. Adapun 

bentuk-bentuk naskah dapat berupa kitab/buku maupun lembaran/surat yang 

kandungannya berisi nilai sejarah dan nilai pendidikan/pengetahuan. Jumlah 

naskah yang naskah yang terdapat pada rumah naskah adalah 351 termasuk 

dengan catatan pribadi dari Abdul Mulku Zahari.  

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber yang 

dilakukan pada 29 Juli 2021 mengatakan bahwa: 

 

“Untuk jumlah naskah yang ada sebanyak kurang lebih 351 termasuk 
catatan bapak (Abdul Mulku Zahari). Bentuk-bentuk naskah berupa 
segala macam seperti buku-buku Pemerintahan, buku Ilmu Keagamaan, 
adat istiadat, pantun (kabanti). Tetapi, pantun (kabanti) kita tidak sama 
seperti pantun-pantun didaerah lain yang dipergunakan untuk saling 
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membalas pantun, kabanti berisi pendidikan yang disampaikan dengan 
cara dinyanyikan oleh orangtua dulu. Caranya? Biasanya dilakukan 
pada saat setelah acara, daripada duduk santai, dia berkumpul anak 
keturunannya baru dia bacakan isi kabanti itu isi-isi tasawuf semua yang 
ada didalam kabanti”. 
 

Dalam percakapan lain pada 29 Juli 2021, narasumber mengatakan bahwa: 
 
 “Pernah juga datang Profesor dari unhas dan melihat salah satu naskah 

yang ada disini (lontar), beliau mengatakan dan menyebut ini lontara 
huruf jangang-jangang (burung-burung) merupakan salah satu aksara 
lontara tertua yang ada. Setelah itu pernah juga datang peneliti dari 
Belanda seorang ahli Bahasa bugis tahun 1985 melihat langsung aksara 
lontara dan diterjemahkan dalam Bahasa latin bugis. Bisa dilihat dalam 
katalog naskah Buton Abdul Mulku Zahari (Penerbit Yayasan Obor 
Indonesia)”. Naskah lontara itu 1640an” 
 

Dari hasil wawancara peneliti diatas dapat dikatakan bahwa berbagai 

macam bentuk naskah yang dimiliki oleh narasumber berupa buku/kitab dan 

lembaran/surat yang berisi nilai-nilai sejarah dan Pendidikan. Selain itu, ada 

naskah yang tertulis dengan aksara lontara yang disebut merupakan aksara salah 

satu lontara tertua (huruf jangang-jangang).  

 

2. Upaya pelestarian  Manuskrip Lokal di rumah naskah Buton 

 

a. Pelestarian 

Pelestarian adalah kegiatan upaya menjaga bahan pustaka atau arsip agar 

terhindar dari kemusnahan atau kerusakan dengan cara melakukan konservasi 

dan restorasi. Upaya pelestarian yang dilakukan pada manuskrip lokal 

dimaksudkan agar nilai-nilai yang terkandung tetap terjaga dan dapat digunakan 

secara berkelanjutan.  

Dalam melakukan pelestarian di rumah naskah Buton, hanya terdapat satu 

orang yang mengurus naskah yakni Al Mujazi Mulku anak dari Abdul Mulku 

Zahari dan dikelola secara pribadi tanpa melibatkan pemerintah  atau 

perpustakaan dalam hal pengelolaan. 
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 Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan  narasumber pada 29 

Juli 2021 terkait pelestarian manuskrip yang dilakukan secara individu yang 

mengatakan bahwa : 

“Semasa hidupnya saya punya bapak (Abdul Mulku Zahari) sudah 
berpesan bahwa kamu (menunjuk saya) diantara bersaudara tidak sempat 
berpendidikan, karena kamu cacat dan tidak bisa jalan jauh,tetapi  tolong 
apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita ini termasuk tulisan-tulisan saya 
kamu jaga dan kamu rawat dengan baik. Suatu saat, kamu akan dicari 
oleh orang banyak mulai dari masyarakat paling bawah sampai tingkat 
atas”  

Lanjutan dari jawaban narasumber dalam wawancara yang dilakukan pada 29 

Juli 2021 mengatakan bahwa : 

“Bapak hanya berpesan kepada saya hanya untuk merawat tetapi yang 
diamanahkan Anto (adik saya) karena selalu setiap ada yang dia kerja. 
Dulu sewaktu SMA Anto yang selalu dampingi (bapak saya) semacam 
sekretaris pribadi. Jadi Anto yang dapat, tetapi karena Anto yang masih 
dirantau dia tunjuk saya. Kamu jaga, jangan kamu tingglakan rumah ini, 
akan besar namamu suatu saat nanti” 

Lanjutan dari jawaban narasumber ketika ditanya mengenai pengolahan naskah 

secara pribadi dan tidak menyerahkan naskahnya ke pihak pemerintah atau 

perpustakaan untuk dikelola yang dilakukan pada 29 Juli 2021 mengatakan 

bahwa : 

“Sudah disini juga kita punya kebesaran, kenapa hanya keturunan kita 
juga yang merawat ini, jadi mungkin itu berat, kan (pernah) meminta dari 
pusat tetapi bapak saya tidak mengizinkan, di mikrofiml saja dan aslinya 
tetap disini, termasuk Pemda akhir-akhir ini mau minta itu tetapi saya 
masih merasa berat, kenapa? Pernah terjadi tapi saya tidak usah sebut 
Namanya seorang guru besar di Universitas Haluoleo dia fotokopi 
ternyata buku itu dia perbanyak karya-karya tulis dari bapak saya naskah 
syair kabanti yang sudah diterjemahkan dia jiplak baru dia balik 
namanya, padahal kita bantu ini hanya semata-mata hanya untuk 
mendapatkan titelnya, bangun, tidur, dan makan di rumah ini waktu 
masih sengsaranya, sekarang sudah professor tetapi sudah lupa 
belakangnya, nanti kita mintakan saja supaya orangtua yang menyusun 
dan mengarang naskah ini mendapatkan pahala dialam sana” 
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Lanjutan dari jawaban narasumber terkait jumlah orang yang terlibat dalam 

proses pelestarian naskah dan penerus pelestarian naskah dikemudian hari yang 

dilakukan pada 29 Juli 2021 : 

”Boleh dibilang sendirian saja kasian, paling dengan anak-anak bantu, 
kita buka sekali waktu jangan sampai dimakan rayap, tetapi yang aktif 
yang saya sendiri. Nanti setelah saya sakit ini, saya jarang buka ini, nanti 
ada tamu dari pemerintah minta dibukakan, saya buka. Seperti waktu itu 
langsung pak sekda yang antar dan di shooting ini dan dia lihat sendiri 
bahwa betul ini kita punya naskah bukan hanya bercerita. Jadi kedepan 
untuk yang melanjutkan pelestarian naskah, saya hanya mendapat pesan 
untuk merawat dari meninggalnya bapak sejak tahun 1987 sampai 
sekarang, tetapi yang berhak sepenuhnya itu Anto (Adik Al Mujazi 
Mulku)” 

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Al Mujazi Mulku 

merupakan orang yang diamanahkan langsung oleh Abdul Mulku Zahari. 

Meskipun yang berhak atas kepemilikan naskah adalah Irianto karena pada waktu 

remaja beliau senantiasa mendampingi sang ayah untuk mengurus naskah itu, 

tetapi sang adik sedang merantau, sehingga mengamanahkan pula kepada Al 

Mujazi untuk merawat naskah-naskah tersebut.  

Untuk saat ini, Al Mujazi Mulku tidak ingin melibatkan Pemerintah untuk 

mengelola naskah yang ada, tetapi mengizinkan Pemerintah Pusat untuk 

mengalihmediakan naskah dalam bentuk microfilm namun naskah yang asli tetap 

berada dikediamannya. Hal ini dikarenakan bentuk ketakutan beliau karena 

memiliki pengalaman yang tidak baik dimasa kemarin. Yang mana ada seorang 

peneliti yang menyalahgunakan naskah untuk kepentingan pribadi.  

b. Alat dan bahan pelestarian 

Alat dan bahan adalah sarana  untuk melakukan perlindungan terhadap 

bahan pustaka agar tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber pada 29 Juli 

2021 mengatakan bahwa : 
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“Untuk sementara alat belum ada, jadi yang saya pakai sekarang ini 
cengkeh, dan kapur barus. Tetapi, kabur barus hati-hati kalua terlalu 
banyak ditaburkan, kertasnya melekat dan rusak, hancur tulisan-
tulisannya. Cengkeh yang bagus, itu cengkeh saya dapat juga infromasi 
dari pusat tahun 1989 oleh seorang ahli, tolong Pak Mujazi, sementara 
belum ada alatnya gunakan cengkeh ditumbuk seperti bumbu masak dan 
dibungkus kemudian ditusuk-tusuk jarum supaya baunya keluar, itulah 
yang mneyelamatkan dan untuk waktu pergantiannya dilakukan sampai 
baunya cengkehnya hilang, sekitar 5-6 bulan diganti lagi” 

Lanjutan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait alat dan bahan 

yang dilakukan pada 29 Juli 2021 mengatakan bahwa: 

“Tempat yang digunakan untuk menyimpan naskah adalah peti besi 
waktu jaman Belanda, pernah bapak dulu waktu dapat bantuan dari 
ARSIP Nasional kita dikirimkan rak baja dengan dos-dos dokumen, tetapi 
itu kurang aman karena itu diluar (rumah)tidak dikunci. Jadi waktu ayah 
mau berangkat ke Medan, dia suruh saya semua naskah-naskah yang ada 
dirak itu kumpul dan masukkan di peti sampai sekarang di peti. Yang itu 
praktis (rak baja) kalau kita mau mencari naskah-naskah misalnya 
kabanti, tinggal lihat nomor kodenya (nomor kelas) tetapi tidak aman 
karena diluar letaknya” 

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Abdul Mulku Zahari 

pernah mendapatkan bantuan untuk tempat penyimpanan naskah yang lebih baik, 

berupa rak baja yang diberikan oleh ARSIP Nasional, tetapi karena rak tersebut 

letaknya berada diluar rumah, sehingga dipindahkan kembali ke peti, mengingat 

keamanan dari naskah terhadap kondisi lingkungan luar rumah. 

Kegiatan pelestarian yang dilakukan oleh Al Mujazi Mulku secara 

sederhana dengan menggunakan bahan alami yakni cengkeh dan kapur barus 

yang disimpan bersama kumpulan naskah didalam peti yang berbahan besi. 

Proses pergantian bahan yang digunakan untuk melakukan pelestarian (cengkeh 

dan kapur barus) dilakukan pada saat bahan tersebut sudah tidak mengeluarkan 

bau. 

c. Perlakuan terhadap Naskah 

Untuk  perlakuan terhadap naskah yang mengalami kerusakan,  harus  

melihat keadaan  manuskrip  tersebut,  karena  tiap kerusakan  fisik  perlu  

ditangani  dengan  cara yang  berbeda.  Hal  ini  dikarenakan  cara manuskrip  
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rusak  ada  bermacam-macam, tergantung  sebab  dan  jenis  kerusakantergantung 

sebab dan jenis kerusakan.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber pada 29 Juli 

2021 mengatakan bahwa : 

“Untuk saat ini belum ada perlakuan khusus, tetapi untuk pengecekannya 
menggunakan tangan (tidak lembab) atau yang aman menggunakan 
tusuk/lidi. Kenapa saya katakana demikian ? karena berbahaya keringat 
tangan , apalagi kita memegang kertas lama karena ada naskah kita yang 
berusia 1640an dan bukan fotokopi (tulisan tangan) tidak lagi utuh dan 
cara membukanya harus dengan perlahan. Itu kan bertumpuk (ditempat 
penyimpanan) jadi melekat karena saling tindis. Makanya Al-quran ada 
berapa buah saya kasih diluar mengingat ini tadi kehancurannya. Ada Al-
quran 2 disini tahun 1700an lebih dari 300 tahun usianya (tulisan 
tangan). Sekalipun saya katakana demikian, ada ahli kertas itu yang tahu 
persis  tidak bisa kita bohong. Meskipun saya bilang 300 tahun tapi dia 
bilang bukan. Datang dari Universitas Indonesia untuk menyusun katalog, 
dia lihat salah satu naskah yang ada disini dan ibu itu bilang ini pak 
Mujazi, bahannya dari serat-serat kayu (naskah tahun 1600an). Ada 
semacam kode rahasianya, semacam uang kita terawang ada gambar 
didalamnya.  

 Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa belum adanya 

perlakuan khusus dalam hal ini merestorasi naskah agar kembali baik dan untuk 

kegiatan pengecekan naskah dilakukan dengan cara menggunakan lidi atau 

dengan tangan secara langsung namun dalam kondisi kering dan untuk 

membukanya dilakukan secara perlahan. 

d. Tujuan pelestarian naskah 

Tujuan pelestarian naskah kuno adalah untuk menyelamatkan nilai 

informasi dalam naskah kuno dan menyelamatkan fisik naskah kuno agar tetap 

utuh sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber  

pada 29 Juli 2021 yang mengatakan bahwa : 

 

“Tujuannya untuk melestarikan budaya, adat istiadat, karena tanpa 
naskah hanya cerita, banyak kita lupa tetapi dengan adanya dokumen-
dokumen naskah ini kalau kita lupa kita bisa buka lagi arsip. Jadi 
naskah ini statusnya bukan untuk dibagi-bagi, ini hanya merupakan 
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amanah (turun-temurun). Misalnya, diantara kita bersaudara sekalipun 
anda yang teradik tetapi orangtua dia lihat kita pahami, kita sayangi 
barang ini, mungkin kita yang teruskan” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menyatakan bahwa tujuan dari 

pelestarian naskah kuno adalah untuk melestarikan budaya berdasarkan dari nilai-

nilai yang terkandung didalam naskah itu sendiri.  

Dedikasi Al Mujazi Mulku dalam kegiatan pelestarian manuskrip lokal 

tentu berhak untuk diberikan apresiasi. Mengingat pekerjaan yang ditekuni bukan 

hal yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Apalagi hal tersebut 

diamanhkan langsung oleh sang ayah untuk tetap dijaga koleksi-koleksi naskah-

naskah yang dijadikan sebagai warisan budaya dan terus dilestarikan. Oleh 

karena itu, bentuk apresiasi yang diberikan bisa dalam bentuk bantuan atau 

mungkin penghargaan.  

Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atau 

kelompok jika mereka melakukan suatu pencapaian dibidang tertentu. 

Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, 

plakat, atau pita. 

Berdasarkan wawancara antara peneliti dan narasumber pada 29 Juli 2021 

menyatakan bahwa : 

“Yang pertama  itu tahun 1980an penghargaan untuk bapak saya dari 
Laiden, jasa membantu Profesor peneliti untuk menerjemahkan naskah-
naskah. Kalau saya sudah berapa kali dapat sertifikat dari Pemerintah 
Daerah hingga Pusat, penghargaan tanda jasa dari Menteri tahun 2017, 
dari Perpustakaan Nasional tahun 2019 langsung ditanda tangani oleh 
Kepala Perpustakaan Nasional RI. Tetapi yang paling besar itu dari 
Menteri tahun 2017, karena saya dikasih tunjangan seumur hidup siapa 
sangka orang tidak pernah bekerja apa-apa hanya duduk di rumah, tapi 
karena besar dan berkahnya arwah-arwah dari leluhur kita ini bahwa 
rupanya saya jaga ini tidak sia-sia. Mungkin orang di Sulawesi Tenggara 
baru saya yang dapatkan ini karena jasa melestarikan naskah” 
 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Al Mujazi Mulku 

telah banyak mendapatkan penghargaan selama menekuni pelestarian naskah. 
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Penghargaan yang didapatkan mulai dari tingkat Pemerintah daerah hingga 

Pemerintah Pusat. Penghargaan paling besar yang pernah beliau dapatkan adalah 

penghargaan  tanda jasa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 

2017 dengan kategori Maestro Seni Tradisi, beliau diberikan tunjangan seumur 

hidup.  

3. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Pelestarian Manuskrip Lokal  

Kendala adalah halangan, rintangan atau keadaan yang membatasi atau 

menghalangi pencapaian sasaran dalam hal ini proses pelestarian naskah yang 

lebih efektif dan efisien.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber pada 29 Juli 

2021 mengatakan bahwa : 

 “Kendalanya masalah ini kasian, seharusnya ada lemari khusus, 
pengaturan suhu, lampu,dalam hal ini seharusnya memiliki ruangan yang 
memadai tetapi kita mau dapat dimana. Jadi saya hanya berbuat apa 
adanya. Dulu, ada peneliti dari Jepang melihat tidak ada tempat yang  
layak, dia memesan (rak)sama orangtuanya di Jepang baru dikirimkan 
kesini, tetapi saya tidak berani pakai karena itu  mengandung bahan 
kimia. Sedangkan rumah ini bukan sebuah perpustakaan tetapi ada 
penghuninya (rumah pribadi). Saya takut, jangan sampai ada bau yang 
kurang ini termasuk racun. Jadi, saya tidak berani pakai. Ada lebih dari 
10 dos, tapi apa boleh buat. 

Lanjutan hasil wawancara terkait kendala dalam proses pelestarian  pada 29 Juli 

2021 menyatakan bahwa : 

 “Karena keterbatasan kemampuan, sekali-sekali kita minta bantuan sama 
adik-adik untuk diangin-anginkan  barang ini supaya sedikit tahan,tetapi 
kita mau berbuat apa, sedangkan sendiri saja hanya Tuhan yang tahu. 
Kita punya hidup dan Alhamdulillah karena kesabaran saya ini 
Pemerintah Pusat memperhatikan saya dari 2017 sampai dengan hari ini. 
Namunpun setiap tahun tetapi ada yang bisa kita harap lain dari itu 
hanya belas kasihan dari tamu-tamu saya selama saya rawat naskah 
termasuk pada saat masih ada bapak dulu (Abdul Mulku Zahari) tidak 
ada sama sekali nanti belakangan ini dari Pemerintah Kota setelah 
munculnya Simposium Pernaskahan Nusantara (2005).  

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa kendala yang 

dihadapi oleh Al Mujazi Mulku dalam kegiatan pelestarian naskah adalah tempat 
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penyimpanan naskah yang masih belum memadai, seperti lemari khusus untuk 

penyimpanan naskah, pengaturan suhu, lampu agar naskah yang ada tetap terjaga 

dalam hal ini memperpanjang umur naskah, ditambah beliau melakukannya 

dengan seorang diri atau terkadang meminta bantuan kepada saudara untuk 

mengeluarkan naskah agar mendapatkan udara sehingga naskah tidak tidak 

mengalami kelembaban. Beliau pernah mendapatkan bantuan dari Peneliti Jepang 

berupa rak beberapa buah. Tetapi, beliau tidak menggunakannya dengan 

pertimbangan aroma yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan tersebut terlalu 

menusuk, karena rak tersebut mengandung bahan kimia.  

Dalam kegiatan pelestarian, tentunya membutuhkan dana untuk 

mengelola rumah naskah tersebut. Untuk rumah naskah sendiri, telah 

mendapatkan beberapa bantuan dari pemerintah untuk keberlangsungan kegiatan 

pelestarian.  

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan narasumber yang 

dilakukan pada 29 Juli 2021 adalah sebagai berikut : 

 

“Sebelumnya, sewaktu masih hidup bapak saya, ada sekitar 2 tahun dari 
tahun 1983-1984 dari Laiden (Belanda) yang dikirim melalui LIPI 
(Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia), tetapi setelah bapak meninggal 
putus hubungan komunikasi, putus juga bantuan itu. Dari Pemerintah 
kota akhir tahun 2006 baru saya dapat bantuan, tetapi bukan hanya 
saya, boleh dibilang biar yang tidak punya naskah juga dapatkan 
bantuan (sambal tertawa). Bantuannya berupa uang sebanyak Rp 
300.000-Rp500.000 maksimal Rp.600.000 setiap 3 bulan tergantung dari 
keuangan daerah, tetapi terkadang tepat waktu, kadang juga terlambat. 
Pemerintah Provinsi bantuannya dengan rumah ini direnovasi pada 
tahun 2005. Pemerintah pusat nanti tahun 2017, setiap satu tahun Rp. 
25.000.000 sampai hari ini dengan Piagam bintang emas”  

 

 Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa kurangnya perhatian 

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam 

keberlangsungan pelestarian naskah milik Abdul Mulku Zahari. Karena bantuan 

yang diberikan masih kurang untuk memenuhi sarana dan prasarana pelestarian 
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naskah (tempat penyimpanan naskah yang lebih memadai) serta bantuan yang 

diberikan Pemerintah Daerah masih banyak yang belum tepat sasaran. Lain 

halnya dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan 

bantuan dengan merenovasi rumah naskah. Sedangkan dari Pemerintah Pusat 

sejak tahun 2017 hingga saat ini, memberikan bantuan  setiap tahunnya sebanyak 

Rp. 25.000.0000.  

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

1. Bentuk-bentuk Manuskrip Lokal yang Terdapat di Rumah Naskah 

Buton 

Rumah naskah Buton memiliki naskah sebanyak 311 naskah yang terdiri 

dari naskah berupa segala macam seperti buku-buku Pemerintahan, buku Ilmu 

Keagamaan, adat istiadat, pantun (kabanti). Berdasarkan Katalog Naskah Buton 

yang disusun oleh Achadiati Ikram dkk (2002) yang menguraikan jenis dan 

jumlah naskah milik Abdul Mulku Zahari yakni yang termasuk katergori Islam 

(125 naskah), Bahasa (8 naskah), Hikayat (5 naskah), Hukum (29 naskah), Obat-

obatan (3 naskah), Primbon (13 naskah),  Sejarah (9 naskah), Silsilah (13 

naskah), Surat-surat (97 naskah), Upacara dan adat (13 naskah) dan lain-lain 

dalam hal ini kuitansi, pas jalan dan sebagainya (30 naskah).  

Adapun naskah-naskah yang terdapat di rumah naskah Buton terdiri dari 

beberapa jenis kertas yakni kertas Eropa dengan berbagai jenis cap, kertas 

Jepang, kertas dluwang, kertas buku kas, kertas HVS, kertas bergaris, kertas 

duplikator dan kertas rol. Naskah-naskah tersebut tertulis dengan cara diketik, 

ditulis tangan dengan menggunakan pensil berwarna hitam, serta menggunakan 

pena celup jenis kodok dengan tinta cina dalam berbagai warna seperti warna 

hitam, merah, ungu, biru, cokelat tua, cokelat keabu-abuan yang digunakan 

sesuai dengan kebutuhan penulisan naskah.  
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Koleksi naskah diatas menggunakan berbagai macam bahasa dan aksara, 

diantaranya bahasa Indonesia, Melayu, Belanda, Urdu Pakistan atau Persia, 

Wolio (Buton) dengan tulisan aksara Wolio, Jawi, Arab, Jangang-jangang, 

Jepang dan Latin,  

 

2. Upaya Pelestarian Manuskrip Lokal di Rumah Naskah Buton 

Pada rumah naskah Buton, Al Mujazi Mulku hanya sendiri mengelola 

atau melakukan pelestarian naskah untuk saat ini, tetapi terkadang meminta 

bantuan kepada anak-anak untuk melihat kondisi naskah agar tetap terjaga (tidak 

termakan rayap). Al Mujazi Mulku melakukan pelestarian naskah hanya bersifat 

sementara dari tahun 1987 hingga saat ini sampai Irianto (adik beliau) pulang 

dari perantauan dan melanjutkan tanggung jawab sebagai penerus pelestarian 

naskah.  

Berbeda halnya dengan pelestarian naskah kuno yang dilakukan oleh 

perpustakaan untuk tetap menjaga keutuhan nilai dari naskah kuno.  Ketahanan 

koleksi digital naskah kuno yang dimiliki oleh perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia, Staff perpustakaan Nasional pada bagian transformasi digital selalu 

mengupayakan agar koleksi naskah digital yang mereka  miliki tetap dapat 

terlestarikan selama mungkin dan tetap terjaga. Mereka juga selalu memback-up 

setiap data digital yang mereka miliki. Dan mereka juga selalu berupaya untuk 

mengikuti perkembangan zaman dari hari ke hari (Treysa, 2018). 

Tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam kegiatan 

pelestarian naskah di rumah naskah Buton sehingga Al Mujazi hanya 

menggunakan cengkeh dan kapur barus serta menyimpannya didalam peti besi 

sebagai bahan dan alat alternatif dalam menjaga naskah dari faktor yang merusak 

naskah tersebut. Seperti yang dilakukan pada  Museum Lambung mangkurat 

dalam melakukan perawatan secara alami pada naskah kuno yaitu dengan 
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memberikan bahan-bahan alami  untuk menjaga fisiknya agar tidak rusak. Bahan-

bahan  tersebut adalah cengkeh yang diletakkan di sekeliling naskah kuno 

(manuskrip) yang harus diganti setiap 3 bulan, yaitu ketika cengkehnya tidak lagi 

berbau wangi. Selain Cengkeh, mereka juga menggunakan “Silikagel”  sebagai 

pengawet. Silikagel adalah pengawet yang sering digunakan orang untuk 

mengawetkan tas atau sepatu. Pemberian zat kimia hanya dilakukan apabila dalam 

kondisi terpaksa karena kondisi manuskripnya, dan tetap memperhatikan ukuran 

yang seimbang agar tidak merusak naskah kuno tersebut (Laila, 2019). 

Dalam kegiatan pelestarian naskah diperlukan penanganan khusus, 

mengingat kerusakan dapat disebabkan dari faktor internal dan faktor eksternal. 

Pelestari dalam hal ini Al Mujazi Mulku telah melakukan beberapa metode untuk 

pencegahan kerusakan meskipun terbilang sederhana. Pencegahan terhadap 

kerusakan naskah dari faktor internal Al Mujazi Mulku melakukan beberapa cara 

cara seperti menghindarkan naskah dari kelembaban, membuka naskah dengan 

pelindung tangan dan sebatang kayu kecil agar terhindar dari kontak fisik secara 

langsung terhadap naskah. Meskipun tempat penyimpanan naskah masih sangat 

sederhana yakni peti besi, Al Mujazi Mulku sesekali mengeluarkan naskah untuk 

diangin-anginkan. Sementara untuk faktor eksternal, Al Mujazi Mulku melakukan 

pengawetan dengan cara menempatkan kapur barus dan cengkeh.  

Penggunaan cengkeh terbilang baik dan cukup ampuh dalam kegiatan 

pengawetan naskah. Hal ini dikarenakan cengkeh mengandung senyawa eugenol 

yang merupakan senyawa turunan fenol dan memiliki aroma yang berbau tajam 

serta sifat mematikan bakteri dan jamur (Cahyandaru, dkk, 2010 : 49). Sifat inilah 

yang berperan menghambat atau membunuh pertumbuhan organsime perusak. 

Kertas menjadi daya tarik dari organisme perusak seperti rayap, jamur, kutu dan 

sebagainya karena menjadi salah satu sumber makanannya, penempatan cengkeh 
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pada area penempatan naskah menjadi sangat efektif karena kandungan yang 

dimilikinya dapat menghambat bahkan mematikan organisme perusak tersebut.  

Adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh  staf  atau  petugas  Museum  La 

Galigo Provinsi Sulawesi Selatan dalam  mengatasi  faktor  kerusakan  naskah  

kuno  disebabkan  oleh  serangga  yakni  serangga  rayap  dan  kecoa,  yaitu  

membersihkan  debu    dari  naskah  dan lemari tempat penyimpanan naskah. 

Lemari tempat penyimpanan dibersihkan dari debu, selah itu meletakkan kapur 

barus, sedangkan untuk mencegah adanya serangga  yang menempel pada  naskah 

maka diletakkan silica  gel  di  sela-sela  naskah  kuno,  sehingga  serangga  

tersebut  tidak  lagi merusak naskah kuno (Nurhamila, 2016). 

Sedangkan pada Perpustakaan  Rekso  Pustaka  telah  melakukan fumigasi 

setiap tahunnya dan memberi obat tikus di sekitar lokasi penyimpanan arsip. 

Fumigasi dilakukan dengan menyewa jasa fumigasi dari perusahaan swasta yang 

ada di kota Surakarta. Fumigasi dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut. 

Selama kegiatan fumigasi berlangsung, kegiatan pelayanan perpustakaan ditutup 

sementara selama tiga hari atau menyesuaikan dengan waktu lamanya proses 

fumigasi. Kegiatan fumigasi bertujuan untuk memusnahkan rayap, jamur, dan  

hewan  perusak  naskah  kuno  seperti  tikus,  kecoa  dan  serangga.  Selain 

fumigasi, dilakukan juga kamperisasi, yaitu dengan pemberian kapur barus 

sebanyak 3 butir yang dimasukkan dalam kotak hitam agar kapur barus mengenai 

buku dan kotak hitam. Kapur barus diletakkan di setiap rak ataupun almari. 

Sebulan sekali kapur barus diganti dengan yang baru. Fungsi dari kamper adalah 

untuk mengeluarkan bau untuk mengusir hama perusak naskah kuno (Sumarni, 

2017)  

Untuk naskah yang mengalami sedikit kerusakan seperti robek atau 

tulisannya yang perlahan memudar, Al Mujazi belum memberikan perlakuan 
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khusus pada naskah-naskah tersebut, hanya berhati-hati ketika membuka naskah 

tersebut. Sedangkan pada Museum La Galigo Provinsi Sulawesi Selatan, 

perlakuan terhadap Naskah  kuno  yang  rusak  karena  tidak  bisa  terbaca seperti  

tulisannya  pudar  dan  robek,  pustakawan  hanya  membersihkan  noda  yang 

menempel pada naskah, karena belum ada yang bisa membaca naskah kuno 

(Nurhamila, 2016). 

Hal lain yang dilakukan pada Museum Radya Pustaka, perbaikan  naskah  

yang  rusak  dilakukan  dengan  cara  menutupi  bagian  naskah  yang  rusak  

dengan  cara   menempelkan   kertas   lain   pada   bagian   di  belakang  naskah  

yang  robek.  Cara  yang  dilakukan  untuk   memperbaiki   naskah   yang   robek   

adalah  membersihkan  naskah  dari  debu  dengan menggunakan  kuas  dan  

menyemprotkan  alkohol 70%   dan   biarkan   terlebih   dahulu   menggering. 

Langkah  selanjutnya,  naskah  kemudian  ditambal dengan  kertas  lain pada  

bagian  naskah  yang rusak. Pustakawan    kemudian    akan    melapisi    naskah 

dengan   kertas  minyak  atau  sering  juga  disebut kertas Jepang (gokayama). 

Cara ini dilakukan, agar naskah-naskah  lebih  kuat  ketahanannya.  Cara  ini 

tidaklah menghilangkan nilai informasi yang dalam naskah   karena   kertas   

pelapis   tersebut   bening transparan (Andry, 2016). 

Naskah-naskah kuno perlu untuk dilestarikan keberadaannya agar tidak 

musnah dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakatnya. Upaya melestarikan bisa 

dilakukan melalui penyimpanan di museum atau perpustakaan serta mengolah  

dengan mengkaji isi yang terkandung di dalamnya agar mudah dipahami dan 

dimanfaatkan oleh pengembang kebudayaan. 

Dua hal yang perlu dilakukan dalam preservasi atau pelestarian fisik 

naskah yakni: 
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a. Konservasi  

Konservasi adalah seni menjaga sesuatu agar tidak hilang, terbuang, dan 

rusak atau dihancurkan. Konservasi naskah kuno adalah perlindungan, 

pengawetan dan pemeliharaan naskah kuno atau dengan kata lain menjaga naskah 

kuno tersebut dalam keadaan selamat atau aman dari segala yang dapat 

membuatnya hilang, rusak, atau terbuang. Conservation atau pengawetan terbatas 

pada kebijakan serta cara khusus dalam melindungi bahan pustaka dan arsip untuk 

kelestarian koleksi tersebut. Naskah kuno atau manuskrip mengandung kadar 

asam karena tinta yang digunakan. Tinta yang digunakan pada manuskrip terbuat 

dari karbon, biasanya jelaga dicampur dengan gum arabic. Tinta ini menghasilkan 

gambar yang sangat stabil. Agar kondisinya tetap baik, keasaman yang 

terkandung dalam naskah tersebut harus dihilangkan. Setelah keasamannya 

hilang, manuskrip dibungkus dengan kertas khusus, lalu disimpan dalam kotak 

karton bebas asam. Ini merupakan salah satu cara melakukan konservasi terhadap 

manuskrip. 

b. Restorasi 

Setelah dilakukan konservasi, naskah kuno akan mengalami restorasi. 

Restorasi adalah mengembalikan bentuk naskah menjadi lebih kokoh. Ada teknik-

teknik tertentu agar fisik naskah terjaga dan membuatnya kokoh. Untuk 

melakukan restorasi harus melihat keadaan manuskrip tersebut, karena tiap 

kerusakan fisik perlu ditangani dengan cara yang berbeda. Hal ini dikarenakan 

kerusakan manuskrip tergantung sebab dan jenis kerusakan. Langkah-langkah 

melakukan restorasi naskah kuno antara lain 

1) Membersihkan dan melakukan fumigasi.   

2) Melapisi dengan kertas khusus (doorslagh) pada lembaran naskah yang 

rentan. 
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3) Memperbaiki lembaran naskah yang rusak dengan bahan arsip. 

4) Menempatkan di dalam tempat aman (almari). 

5) Menempatkan pada ruangan ber-AC dengan suhu udara teratur. 

   Adapun beberapa cara melakukan restorasi adalah sebagai berikut :  

a. Laminasi  

  Laminasi adalah langkah perbaikan koleksi baik naskah kuno, arsip,  

maupun bahan pustaka dengan kertas khusus, dengan tujuan koleksi tersebut lebih 

awet  dan  kuat.  Laminasi  untuk  koleksi  buku,  arsip  ataupun  naskah  kuno  

pada  dasarnya  sama,  hanya  saja  proses  laminasi  berbeda.  Tergantung  dari  

tingkat  kerusakan  koleksi  tersebut.  Bahan-bahan  khusus  yang  digunakan  

dalam  proses  laminasi  antara  lain  lem  dengan  bahan  metil  celulosa,  air  

dengan  bahan  calcium carbonat, atau dengan air aqua biasa yang bebas dari 

kaporit, dan pelapis koleksi yang  terdiri  dari  film  oplas,  kertas  cromton  atau  

kertas  pelapis  lainnya.  Biasanya kertas  yang  harus  dilakukan  laminasi  adalah  

kertas-kertas  yang  sudah  tua  atau rapuh  dan  berwarna  kuning  kecoklatan.  

Ada    cara  laminasi  yaitu  dengan  mesin  dan  secara  manual.  Untuk  laminasi  

dengan  mesin  dibagi  menjadi  dua  cara  yaitu  laminasi mesin dengan cara 

dingin dan laminasi mesin dengan cara panas. 

b. Enkapsulasi  

  Enkapsulasi adalah perbaikan kertas dari kerusakan yang bersifat fisik,  

misal rapuh karena usia koleksi tersebut, pengaruh asam, dimakan serangga,  

kesalahan penyimpanan dan sebagainya. Umumnya kertas yang akan dilakukan  

enkapsulasi adalah kertas yang sudah rapuh, ciri tersebut biasa terdapat pada  

koleksi naskah kuno, peta, poster, dan sebagainya. Alat yang digunakan untuk  

enkapsulasi berupa lembaran-lembaran plastik yang transparan dan lem dari  

double side tape. Cara yang dilakukan dalam proses enkapsulasi ini biasanya  
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mengapit setiap lembaran kertas dengan menempatkan diantara dua lembar plastik  

transparan dan menempelkan lem dari double side tape di pinggiran plastik  

tersebut. Cara enkapsulasi ini mirip dengan menempatkan suatu koleksi pada  

sebuah amplop hanya saja dalm enkapsulasi perbedaannnya harus dipastikan  

bahwa tidak ada udara di dalam plastik tersebut. Sehingga kertas di dalam plastik  

tidak lembab dan berjamur 

  Perbedaan enkapsulasi dan laminasi adalah jika pada laminasi koleksi  

menempel dengan pembungkus yang melindunginya, sedang enkapsulasi, koleksi 

tidak menempel pada plastik yang membungkusnya, sehingga apabila sewaktu- 

waktu koleksi tersebut dibutuhkan dalam keadaan utuh maka masih bisa  

dilepaskan dari plastik yang melindunginya tersebut. 

c. Deasidifikasi  

  Deasidifikasi adalah kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan cara  

menghentikan proses keasaman yang terdapat pada kertas. Dalam proses  

pembuatan kertas, ada campuran zat kimia yang apabila zat tersebut terkena udara  

luar, membuat kertas menjadi asam (Karmidi, 1999:111-114) 

  Proses deasidifikasi ini merupakan cara yang hanya dapat menghilangkan 

asam yang sudah ada dan melindungi kertas dari kontaminasi asam dari berbagai 

sumber, deasidifikasi tidak dapat memperkuat kertas yang sudah rapuh. Alat-alat  

yang disebutkan di atas diperlukan untuk menentukan sifat asam atau basa suatu  

bahan, dengan memakai ukuran derajat keasaman yang disingkat pH. Asam  

mempunyai pH antara 0-7 dan basa antara 7-14, pH7 adalah normal atau netral.  

Kalau pH kertas lebih dari 7, berarti kertas tersebut sudah bersifat asam, jika pH  

kertas berada antara 4-5, ini menunjukan kondisi kertas itu sudah parah. Untuk  

mengetahui derajat keasaman pada suatu kertas, satu titik pada suatu permukaan  

kertas dibasahi dengan air suling, kemudian pHnya diukur dengan pH meter atau  
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kerta pH. Dalam melakukan deasidifikasi, kita harus hati-hati karena deasidifikasi  

terlalu besar akan menyebabkan kertas menjadi rusak (Razak, 1992). 

d. Penjilidan 

  Untuk buku-buku yang telah mengalami kerusakan, perlu segera dilakukan  

penjilidan ulang, agar nilai informasi yang ada di dalamnya tidak hilang, sehingga  

buku yang telah diperbaiki dengan penjilidan ulang tersebut dapat dimanfaatkan  

kembali oleh pengguna perpustakaan. Pada dasarnya penjilidan merupakan  

pekerjaan menghimpun menggabungkan lembaran-lembaran yang lepas menjadi  

satu, yang dilindungi ban atau sampul (Karnudu, 1999: 123). Agar penjilidan 

dapat awet terhadap  penggunaan yang tinggi di perpustakaan, diperlukan struktur 

penjilidan yang  kokoh dan kuat agar bahan pustaka tidak mudah cepat rusak. 

Oleh karena itu  untuk kepentingan bahan pustaka selain struktur jilidan yang kuat 

juga diperlukan bahan-bahan jilidan yang berkualitas baik atau permanen.  

e. Reproduksi 

  Reproduksi adalah jenis pemeliharaan yang dilakukan dengan 

memproduksi ulang bahan pustaka dalam bentuk fotokopy atau mikro dengan 

tujuan penggandaan dan penambahan agar koleksi yang tergolong langka dapat 

dilestarikan. Reproduksi dilakukan untuk merawat bahan pustaka yang langka dan 

mudah rusak (Almah, 2012 : 168). 

  Dalam upaya pengawetan manuskrip (naskah kuno) harus memperhatikan 

jenis tinta yang digunakan. Namun manuskrip atau naskah kuno mengandung 

kadar asam karena tinta yang digunakan. Tinta yang digunakan pada manuskrip 

terbuat dari karbon, biasanya jelaga, dicampur dengan gum arabic. Tinta ini 

menghasilkan gambar yang sangat stabil. Agar kondisinya tetap baik, 

keasamannya hilang, manuskrip dibungkus dengan kertas khusus, lalu disimpan 
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dalam kotak karton bebas asam. Ini merupakan salah satu cara melakukan 

konservasi terhadap manuskrip (Primadesi, 122). 

  Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelestarian naskah 

(non fisik) : 

a. Digitalisasi 

  Menurut Marilyn Deegan “digitalisasi adalah proses konversi dari segala  

bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam penyajian bentuk digital”.  

Dalam bidang perpustakaan, proses digitalisasi adalah kegiatan mengubah  

dokumen tercetak menjadi dokumen digital. Proses digitalisasi ini dapat dilakukan  

terhadap berbagai bentuk koleksi atau bahan pustaka seperti, peta, naskah kuno 

foto, karya seni patung, audio visual, lukisan, dan sebagainya. Untuk  

mendigitalisasi masing‐masing bentuk koleksi tersebut tentunya digunakan cara  

yang berbeda. Misalnya untuk karya seni patung dan lukisan, biasanya  

menggunakan kamera digital atau merekamnya dalam bentuk gambar bergerak  

sehingga menghasilkan foto digital atau video. Sedangkan untuk dokumen cetak  

lain biasanya menggunakan mesin scanner.  

  Selain mengenal pengertian digitalisasi sebagaimana sudah dijelaskan  

diatas, maka perlu juga diketahui apa saja tahapan perencanaan sebelum  

melakukan proyek digitalisasi, diantaranya; merumuskan aturan dan mekanisme,  

dalam tahapan ini sebaiknya dibuatkan SOP (Standard Operating Procedure) agar  

kegiatan yang akan dilaksanakan jelas dan tercapai tujuannya; kebutuhan teknis  

(hardware dan software), kebutuhan teknis disini dibagi menjadi 2 yakni  

kebutuhan teknis (hardware) dikelompokkan seperti komputer server, komputer  

personal, jaringan internet, mesin pemindai(scanner), dan lain sebagainya.  

Sedangkan untuk kebutuhan teknis (software) dikelompokkan seperti Adobe  

Acrobat, Scansoft Omnipage Pro, DSpace, dan lain‐lain; kebutuhan sumber daya  
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manusia, ditetapkan jumlahnya sesuai dengan kualifikasinya; menyusun waktu  

pelaksanaan; dukungan dana (Bermansyah, 2016). 

  Metode pemeliharaan koleksi naskah kuno seperti ini memberikan 

beberapa keuntungan dan kelebihan dibandingkan dengan pemeliharaan non 

digital, antara lain dari segi alat dan pemanfaatan lebih mudah dan murah; dari sisi 

penyimpanan tidak memerlukan ruang yang besar, dapat disimpan di dalam 

CD,DVD,Flashdisk, kartu memori, dan lain-lain; dapat dimanfaatkan secara lebih 

luas, apalagi jika sudah diunggah (upload) di dalam sebuah internet. Meskipun 

demikian mudahnya teknologi seperti ini dimanfaatkan, namun tidak menutup 

kemungkinan cara pemeliharaan digital seperti ini juga memiliki kelemahan, salah 

satunya adalah rawan terkena virus, harus terus menerus diperbaharui secara 

berkala karena daya tahan lebih rendah (Asep, 2015 : 48-49). 

b. Penyalinan Ulang 

 Hal ini merupakan suatu upaya yang dilakukan agar isi informasi dalam 

suatu informasi dapat diselamatkan dan informasi yang terkandung dapat di akses  

walaupun keadaan fisiknya telah rusak atau telah hilang (Faizal, 2011:97) 

c. Verifikasi Pengalihan Bentuk Pelestarian dan Pengalihan Aksara 

 Dalam memacu program pelestarian karya budaya tersebut, atau naskah  

kuno perlu dilakukan revitalisasi dan verifikasi terhadap pengemasan atau  

pengalihbentukan naskah –naskah. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan  

transkripsi dan transliterasi seluruh karya nusantara ke dalam bahasa Indonesia  

dan Inggris dalam kemasan yang menarik. Kemasan tersebut harus lebih ramah  

dan murah; baik dalam bentuk buku, artikel, CD-ROM, e-book, maupun bentuk  

lainnya. Seluruh naskah nusantara dan hak publikasi dimiliki oleh pemerintah  

yang kemudian bisa mencetak dan menyebarluaskan kepada masyarat (Adin, 

2007:24). 
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d. Penerjemahan 

Penerjemahan suatu naskah diperlukan agar orang atau pencari informasi  

bisa mempelajari suatu naskah walau tidak dapat membaca aksara dan sastra yang  

tertulis (Faizal, 2011 :97). 

Al Mujazi Mulku melakukan pelestarian ini tak lain bertujuan untuk 

menjaga warisan budaya yang ada di Buton melalui naskah-naskah yang ada di 

rumah naskah Buton karena didalam naskah- naskah tersebut banyak 

mengandung nilai budaya dan sejarah pada masa Kesultanan Buton bahkan 

Indonesia pada masa lampau. Selaras dengan yang dikatakan oleh Fatmawati 

(2018) menyatakan bahwa pelestarian (preservasi) memiliki beberapa tujuan, 

antara lain penyelamatan informasi koleksi, penyelamatan fisik dokumen, dan 

mempermudah penelusuran koleksi. Pertama, preservasi untuk menyelamatkan 

nilai informasi dalam dokumen. Naskah kuno tentunya berisi berbagai informasi 

dan pengetahuan nyang harus dijaga. Kedua, preservasi dilakukan untuk 

menyelamatkan fisik dokumen. Penyelamatan fisik dokumen dilakukan supaya 

keaslian fisik dokumen dapat tetap terjaga. Naskah kuno yang utuh secara fisik 

dapat mudah dipertanggungjawabkan. Ketiga, preservasi dilakukan untuk 

mempermudah penelusuran koleksi.  

Adapun pendapat lain menyatakan tujuan dari pelestarian bahan Pustaka 

(Manuskrip Lokal) adalah sebagai berikut (Dina, 2013 : 19) : 

a. Menyelamatkan nilai informasi dokumen 

b. Menyelamatkan fisik dokumen 

c. Mengatasi kendala kekurangan ruang 

d. Mempercepat perolehan informasi 

Selain memiliki tujuan, kegiatan peelstarian juga memiliki fungsi. 

Menurut Karmidi Martoatmodjo, Fungsi pelestarian ialah menjaga agar koleksi  
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perpustakaan  tidak  diganggu  oleh  tangan  jahil,  serangga  yang  iseng, atau  

jamur  yang  merajalela  pada  buku-buku  yang  ditempatkan  di  ruang  yang 

lembab. Karmidi Martoatmodjo (1993:6) juga menjelaskan, pelestarian  

mememiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 

a. Melindungi 

Bahan pustaka dilindungi dari serangan serangga, manusia, dan binatang kecil 

tidak akan dapat menyentuh dokumen. Manusia tidak akan salah dalam 

menangani dan memakai bahan pustaka. Jamur tidak akan sempat tumbuh, 

dan sinar matahari serta kelembapan udara di perpustakaan akan mudah 

dikontrol 

b. Pengawetan 

Dengan dirawat baik-baik bahan  pustaka  menjadi  awet,  bisa  lebih  lama  

dipakai, dan diharapkan lebih banyak pembaca dapat mempergunakan bahan 

pustaka tersebut 

c. Kesehatan 

Dengan  pelestarian  yang  baik,  bahan  pustaka  menjadi  bersih,  bebas  dari  

debu,  jamur,  binatang perusak, sumber  dan  sarang  dari  berbagai  penyakit, 

sehingga pemakai maupun pustakawan menjadi tetap sehat. Pembaca  lebih 

bergairah membaca dan memakai perpustakaan. 

d. Pendidikan 

Pemakai perpustakaan dan pustakawan sendiri harus belajar bagaimana cara 

memakai  dan  merawat  dokumen. Mereka  harus  menjaga  disiplin,  tidak 

membawa makanan dan minuman  ke  dalam  perpustakaan,  tidak  mengotori 

bahan pustaka maupun ruangan perpustakaan. Mendidik pemakai serta 

pustakawan sendiri untuk berdisiplin tinggi dan menghargai kebersihan. 
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e. Kesabaran 

Merawat bahan pustaka ibarat merawat bayi atau orang tua, jadi harus sabar. 

Bagaimana  kita  bisa  menambal  buku  berlubang,  membersihkan  kotoran 

binatang  kecil  dan  tahi  kutu  buku  dengan  baik  kalau  kita  tidak  sabar. 

Menghilangkan  noda  dari  bahan  pustaka  memerlukan  tingkat  kesabaran 

yang tinggi.  

f. Sosial 

Pelestarian tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri. Pustakawan harus 

mengikut sertakan pembaca perpustakaan untuk tetap merawat bahan pustaka  

dan  perpustakaan.  Rasa  pengorbanan  yang  tinggi  harus  diberikan oleh 

setiap orang, demi kepentingan dan keawetan bahan pustaka. 

g. Ekonomi 

Dengan pelestarian yang baik, bahan pustaka menjadi lebih awet. Keuangan  

dapat dihemat. Banyak aspek ekonomi lain yang berhubungan dengan 

pelestarian bahan pustaka. 

h. Keindahan 

Dengan pelestarian yang baik, penataan bahan pustaka yang rapih, 

perpustakaan  tampak  menjadi  makin  indah,  sehingga  menambah  daya  

tarik kepada pembacanya. 

Segala bentuk upaya pelestarian yang dilakukan merupakan bentuk 

perlindungan terhadap manuskrip lokal dari faktor perusak yang akan menurunkan 

kualitas manuskirp secara fisik maupun nonfisik. Dikarenakan bahan pustaka atau 

naskah kuno/manuskrip lokal terbuat dari kertas merupakan bahan yang mudah 

terbakar, mudah sobek, mudah rusak karena pemustaka, serangga, suhu dan 

sebagainya. Setiap pustakawan harus dapat mencegah terjadinya kerusakan bahan 

pustaka atau naskah kuno. Kerusakan itu dapat dicegah jika mengetahui faktor-
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faktor yang menjadi penyebabnya. Sebagian besar bahan pustaka di perpustakaan 

merupakan bahan tercetak yang umumnya terbuat dari kertas seperti naskah. 

Bahan dari kertas ini dapat mengalami kerusakan, baik karena faktor eksternal 

maupun internal (Ibrahim, 2014: 53).  

Menurut Razak (1992 : 9) ada dua faktor penyebab bahan pustaka mudah 

mengalami kerusakan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Faktor internal  

Faktor internal merupakan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh 

faktor bahan pustaka itu sendiri. Faktor bahan pustaka tersebut meliputi bahan 

kertas, tinta, dan lem. Seiring dengan berjalannya waktu, bahan pustaka tersebut 

akan mengalami kerusakan karena bahan organik yang bersifat tidak tahan lama 

dapat menyebabkan kertas yang melapuk, tintanya yang memudar atau bahkans 

senyawa kimia yang terdapat dalam lem akan terurai.  

Menurut Clement ada dua penyebab utama kerusakan kimiawi pada kertas 

yaitu terjadinya oksidasi dan hidrolisis selulosa. Terjadinya reaksi oksidasi dan 

hidrolisis ini menyebabkan susunan kertas yang terdiri atas senyawa kimia itu 

akan terurai (Fadillah, 2014: 13). Oksidasi pada kertas terjadi karena adanya 

oksigen dari udara menyebabkan jumlah gugusan karbonil dan karboksil 

bertambah dan diikuti dengan memudarnya warna kertas. Hidrolis adalah reaksi 

yang terjadi karena adanya air (H2O). Redaksi hidrolisis pada kertas menyebabkan 

putusnya rantai polimer serat selulosa sehingga mengurangi kekuatan serat 

(Martoatmodjo, 2009: 46). Kandungan asam di dalam kertas mempercepat reaksi 

hidrolisis, sehingga mempercepat kerusakan kertas. Oleh karena itu, kandungan 

asam merupakan zat yang berbahaya bagi kertas dan harus dihilangkan. Asam 

yang terbentuk dalam kertas dapat terjadi karena berbagai macam sumber dan 
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cara, baik dari dalam kertas maupun dari udara sekitar tempat penyimpangan serta 

tinta. Disamping itu sifat asam yang mudah berpindah tempat menyebabkan 

keasaman kertas dapat diperoleh dari terjadinya kontak langsung oleh kotak 

karton dan kertas sampul atau pembungkus yang mengandung asam. (Razak, 

1992: 17). 

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal merupakan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan 

karena pengaruh dari luar naskah kuno itu sendiri, seperti faktor manusia, faktor 

lingkungan, dan bencana alam.  

a. Kerusakan oleh manusia  

Manusia sebagai pengguna perpustakaan adalah sahabat dari bahan 

pustaka atau naskah kuno yang setia, namun adakalanya manusia dapat menjadi 

musuh yang setia bagi bahan pustaka atau naskah. Dalam hal tertentu manusia 

dapat saja digolongkan sebagai musuh bahan pustaka. Sadar atau tidak sadar, 

sengaja atau tidak sengaja, kenyataan telah membuktikan bahwa telah banyak 

terjadi kerusakan bahan pustaka karena perbuatan manusia. Kerusakan bahan 

pustaka dalam ruangan baca di sebabkan oleh para pemakai yang ceroboh dan 

perlengkapan yang rusak. Kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh 

manusia yakni pemustaka perpustakaan maupun pustakawan perpustakaan itu 

sendiri. Pemustaka perpustakaan kadang-kadang secara tidak sengaja merobek 

atau mengambil bab tertentu dari bahan pustaka atau naskah kuno, dan secara 

tidak sengaja mereka membuat lipatan tanda batas baca atau membaca dengan 

melipat bahan pustaka atau naskah kuno ke belakang yang dapat mengakibatkan 

perekat dari bahan pustaka atau naskah kuno dapat terlepas, sehingga lembaran-

lembaran bahan pustaka atau naskah kuno dapat terlepas dari jilidannya (Fadillah, 

2014: 21).  
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Kerusakan yang disebabkan oleh manusia adalah pemanfaatan dan 

perlakuan terhadap bahan pustaka yang kurang tepat. Manusia meliputi 

pustakawan sebagai orang yang memberikan layanan, dan pengguna yang terdiri 

dari mahasiswa, dosen, karyawan dan pihak luar.  

1) Pengguna perpustakaan kadang melipat halaman bagian yang dianggap 

penting, dan menutup bahan pustaka atau naskah kuno dengan punggung 

bahan pustaka atau naskah kuno menghadap di atas yang akan 

menyebabkan cepat rusaknya bahan pustaka atau naskah kuno tersebut.  

2) Penjilidan yang kurang baik juga seringkali mengakibatkan bahan pustaka 

menjadi rusak, halaman bahan pustaka sering lepas atau hilang. 

3) Pemakai yang tidak bertanggung jawab sering kali menyobek halaman 

bahan pustaka yang menarik atau yang dibutuhkan. Hal ini terjadi karena 

kurang sadarnya pemakai dan petugas perpustakaan.  

4) Pemakai yang tidak bertanggung jawab seringkali mencoret-coret halaman 

bahan pustaka ataupun sarana informasi lainnya. Pemakai seringkali 

menggaris bawahi tulisan sebagai tanda yang dianggapnya penting. 

Kegiatan ini mengakibatkan keindahan  dan keaslian bahan pustaka 

berkurang 

5) Kebakaran dapat terjadi karena kelalaian manusia. Biasanya terjadi karena 

penataan kabel yang kurang baik, ataupun ada lecet pada kabel serta 

pemakaian listrik yang berlebihan.  

b. Kerusakan oleh serangga/binatang 

Hal yang perlu diperhatikan oleh pustakawan dalam memelihara bahan 

pustaka atau naskah kuno adalah binatang pengerat dan serangga, karena bahan 

pustaka terdiri dari kertas dan perekat yang merupakan sumber makanan bagi 

makhluk tersebut. Seperti yang dinyatakan Darmono (2001: 78) bahwa: “Binatang 



54 
 

  
    

pengerat dan serangga yang merupakan musuh bahan pustaka, karena dapat 

memakan banyak kertas dan berkembang baik dan cepat”. Bukan hanya binatang 

pengerat saja yang menjadi musuh bahan pustaka, tapi juga serangga yang 

menjadi musuh bahan pustaka adalah sebagai berikut:  

1) Rayap  

Rayap merupakan jenis serangga yang tidak asing lagi, yaitu selalu 

dikaitkan dengan “si perusak”. Serangga ini berukuran kecil yang 

hidupnya berkelompok dengan sistem kasta yang berkembang sempurna. 

Rayap memang tidak mengenal kompromi dan melihat kepentingan 

manusia dengan merusak bahan pustaka, kabel-kabel listrik, serta barang-

barang yang ada di perpustakaan. Di perpustakaan, rayap masuk ke dalam 

rak-rak kayu, memakannya sampai habis dan masuk ke dalam bahan 

pustaka. Dalam usus bagian belakang dari berbagai jenis rayap terdapat 

protozoa flagellata, yang ternyata berperan sebagai simbion untuk 

melumatkan selulosa sehingga rayap mampu mencernakan dan menyerap 

selulosa (Putra, 1994: 71).  

2) Kecoa 

Keberadaan binatang ini ada diberbagai tempat, tidak terkecuali sering 

terdapat di luar atau di dalam perpustakaan yang menurut mereka 

merupakan tempat yang memiliki banyak makanan, dan bisa juga 

dijadikan sarang. Kotoran-kotoran kecoa yang berupa cairan dapat 

merusak keutuhan bahan pustaka dan dapat meninggalkan noda yang sukar 

di hilangkan. Kecoa biasanya bermukim di tempat-tempat yang gelap dan 

memakan bahan pustaka, terutama perekat sampul serta kain-kain pada 

punggung buku atau naskah kuno, namun jarang yang sampai menembus 

ke dalam buku atau naskah kuno. Ciri-ciri buku atau naskah kuno yang 
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terserang kecoa bisa dilihat dari noda hitam yang berasal dari cairan pekat 

berwarna hitam yang dikeluarkan oleh kecoa dan noda tersebut sulit untuk 

di hilangkan (Razak dkk, 1992: 21).  

3) Kutu Buku 

Binatang ini sangat kecil, berwarna abu-abu atau putih, badannya lunak 

dan kepalanya relatif besar. Kutu buku disebut juga psocids. Hama ini 

sangat kecil sehingga tidak kelihatan. Bagian bahan pustaka yang diserang 

adalah punggung dan pinggiran bahan pustaka atau naskah kuno. Serangga 

ini memang sangat rakus terhadap kertas. Permukaan kertas selalu 

dikikisnya sehingga huruf-huruf pada buku hilang. Jenis serangga ini 

paling sukar diberantas (Martoatmodjo, 2009: 38). Makanan utama yang 

paling disukai oleh kutu buku adalah perekat dan kertas-kertas yang 

ditumbuhi jamur. Biasanya kehadiran kutu buku dapat diketahui dari telur 

yang ditinggalkan atau sisa bangkai yang menempel di dekat jilidan atau 

bagian pada kertas.  

4) Jamur  

Jamur merupakan tumbuhan parasit yang menumpang hidup pada 

sembarang tempat dan bisa hidup pada kertas yang memiliki kelembapan 

udara yang tinggi. Keadaan seperti ini akan mengakibatkan berkembang 

biaknya jamur diatas permukaan kertas. Jamur yang bisa merusak bahan 

pustaka merupakan jamur beracun yang lazim kita lihat pada pakaian, 

kertas atau benda-benda yang lain. Keadaan jamur pada buku atau naskah 

kuno dapat terjadi bila keadaan buku atau naskah kuno berdebu, kotor dan 

lembab. Jamur berkembang biak dengan spora, lingkungan dengan suhu 

yang lembab dan dapat menyebar luas melalui udara. Pada buku atau 
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naskah kuno, bagian yang paling cepat terserang jamur adalah kulit atau 

sampul dan punggung buku atau naskah kuno.  

c.  Kerusakan oleh suhu dan kelembaban udara  

Kerusakan kertas yang diakibatkan oleh suhu yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan perekat pada penjilidan bahan pustaka atau naskah kuno menjadi 

kering dan longgar. Tingkat suhu dan kelembaban selama penyimpanan jangka 

panjang bahan pustaka diketahui berdampak nyata pada pelestarian. Oleh karena 

itu, kedua variabel tadi harus berada pada suatu tingkat yang harus tetap di 

pertahankan di ruang penyimpanan dan ruang baca. Semakin rendah suhu 

penyimpanan dan kelembaban udara, semakin lama bahan kertas dapat 

mempertahan kekuatan fisiknya ( Dureu dan Clement, 1990: 8). Sebaliknya 

apabila  suhu udara tinggi dapat menyebabkan kertas menjadi rapuh, warna kertas 

menjadi kuning. Hal ini menyebabkan naskah kuno mudah diserang jamur, rayap, 

kecoa, dan kutu buku sehingga mengakibatkan naskah kuno menjadi rapuh dan 

mudah robek (Martoatmodjo, 2009: 44). Suhu yang tidak terlalu ekstrim seperti di 

Indonesia, tidak begitu pengaruh pada kekuatan kertas tetapi Indonesia 

mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi. Jika udara lembab, maka 

kandungan air dalam kertas akan meningkat. Jadi suhu dan kelembaban 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kerusakan bahan pustaka. 

Suhu dan kelembaban dapat meningkatkan reaksi kimia dan secara tidak langsung 

berdampak pada struktur fisik koleksi perpustakaan (Harvey, 1993: 42).  

d. Kerusakan oleh cahaya 

Cahaya adalah suatu bentuk energi elektromagnetik yang berasal dari 

radiasi cahaya matahari dan lampu listrik. Sumber cahaya yang digunakan untuk 

penerangan ruang perpustakaan ada dua , yaitu cahaya matahari dan cahaya lampu 

listrik. Cahaya dapat berakibat buruk pada bahan pustaka jika tidak sesuai dengan 
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standar. Gelombang cahaya mendorong dekomposisi kimiawi bahan-bahan 

organik terutama cahaya ultra violet. Kertas yang terkena panas akan mengalami 

kerusakan dan warnanya berubah menjadi kuning dan rapuh. Kerusakan yang 

terjadi karena pengaruh ultra violet adalah memudarnya tulisan, sampul buku, dan 

warna bahan cetakan (Razak, 1992: 5). 

e.  Kerusakan oleh bencana alam  

Bencana alam adalah salah satu faktor yang dapat mengakibatkan 

kerusakan baik pada gedung perpustakaan maupun koleksi bahan pustaka. 

Kerusakan akibat bencana alam cenderung sulit untuk diprediksi waktu terjadinya 

ataupun seberapa parah pengaruhnya terhadap bahan pustaka. Kerusakan akibat 

bencana alam juga sulit untuk diperbaiki. Bencana alam yang terjadi antara lain: 

a) Banjir,  

Dampak utama yang diakibatkan oleh banjir adalah bahan pustaka 

tersebut menjadi basah. Apabila tidak ditangani secara khusus bahan 

pustaka tersebut dapat ditumbuhi jamur, bahkan rusak karena terendam 

oleh banjir. 

b) Gempa Bumi, 

Kerusakan yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi biasanya tidak 

bisa diprediksi. Gempa bumi bisa menghancurkan bangunan 

perpustakaan, akibatnya bahan pustaka tertimbun dan rusak.  

c) Perabot dan Peralatan, 

Perabot yang berhubungan langsung dengan bahan pustaka adalah rak. 

Jika  jumlah dan ukuran rak kurang sesuai dengan kebutuhan akan 

mengakibatkan bahan pustaka bertumpuk, penempatannya yang rapat 

pada rak tersebut atau bahkan tidak dapat tertampung  dalam rak 

menyebabkan bahan pustaka mudah mengalami kerusakan. Oleh karena 
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itu, sebelum terjadi kerusakan perlu diadakan pencegahan. Bahan 

pustaka yang sudah rusak, tetapi informasinya masih diperlukan dapat 

dipertahankan dengan cara alih media agar berdayaguna lebih lama. 

 

3. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Pelestarian Manuskrip Lokal  

Dalam kegiatan pelestarian manuskrip lokal di rumah naskah Buton 

mengalami kendala pada kurangnya sarana dan prasarana seperti lemari khusus 

untuk penyimpanan naskah, pengaturan suhu, lampu, sumber daya manusia, 

Karena Al Mujazi Mulku hanya melakukan kegiatan pelestarian hanya seorang 

diri, serta kurangnya perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam karena banyak 

bantuan yang diberikan masih banyak yang belum tepat sasaran ditambah dengan 

bantuan yang diberikan tergolong sedikit dan terkadang lambat. 

Berdasarkan pernyataan dari Sulistyo (1993: 279) yang mengemukakan 

bahwa dalam kegiatan pelestarian naskah kuno, khususnya di Indonesia ternyata 

masih banyak mengalami kendala. Adapun kendala-kendalanya yaitu : 

a. Kurangnya tenaga pekerja dibagian pelestarian di Indonesia. 

b. Banyak pimpinan serta pemegang kebijakan belum memahami apa arti  

dari pentingnya pelestarian sehingga mengakibatkan kurangnya dana,  

perhatian, dan fasilitas yang tersedia.  

c.  Praktek pelestarian yang dilakukan selama ini di Indonesia masih banyak  

yang salah.  

d. Berbagai bahan pustaka yang disimpan di perpustakaan Indonesia  tercetak 

dalam kertas yang beraneka ragam mutunya. Justru banyak  bahan pustaka 

sejenis kertas merang yang kurang baik mutunya, namun tinggi nilai 

sejarahnya (periode perang kemerdekaan) 
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e. Rata-rata ruangan perpustakaan tidak dirancang  sesuai dengan keperluan 

pelestarian dan pengawetan. Masih  banyak ruang perpustakaan yang 

menerima sinar matahari secara langsung sehingga mempercepat proses 

kerusakan bahan pustaka.  

f. Pada tingkat nasional belum terdapat kebijakan pelestarian nasional.  

Kebijakan ini merupakan kerjasama antara instansi atau lembaga- 

lembaga yang terkait. 

Dalam kegiatan pelestarian naskah, tentu membutuhkan dana yang tidak 

sedikit. Mengingat saran dan prasarana yang memadai harus dimiliki oleh para 

pelestari demi terjaganya salah satu warisan budaya yang ada. Seperti yang 

dikatakan oleh Riko dalam jurnalnya (2013:578) bahwa anggaran dana 

merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan kegiatan pelestarian agar 

naskah dapat terawat dengan baik karena informasi yang terkandung dalam 

naskah bernilai sejarah yang tinggi. 



 

60 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneltian terkait pelestarian naskah di rumah naskah 

Buton maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Bentuk-bentuk naskah yang ada di rumah naskah Buton berupa buku/kitab 

dan lembaran/surat yang berisi nilai-nilai sejarah dan Pendidikan. Selain itu, 

ada naskah yang tertulis dengan aksara lontara yang merupakan aksara salah 

satu lontara tertua (huruf jangang-jangang).  

2. Upaya kegiatan pelestarian yang dilakukan secara sederhana dengan 

menggunakan bahan alami yakni cengkeh dan kapur barus yang disimpan 

bersama kumpulan naskah di dalam peti yang berbahan besi. Proses 

pergantian bahan yang digunakan untuk melakukan pelestarian (cengkeh dan 

kapur barus) dilakukan pada saat bahan tersebut sudah tidak mengeluarkan 

bau. 

3. Kendala yang dihadapi oleh Al Mujazi Mulku dalam kegiatan pelestarian 

naskah adalah tempat penyimpanan naskah yang masih belum memadai, 

seperti lemari khusus untuk penyimpanan naskah, pengaturan suhu, lampu 

agar naskah yang ada tetap terjaga dalam hal ini memperpanjang umur 

naskah, ditambah beliau melakukannya dengan seorang diri atau terkadang 

meminta bantuan kepada saudara untuk mengeluarkan naskah agar 

mendapatkan udara sehingga naskah tidak tidak mengalami kelembaban. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka solusi yang 

disarankan penulis terhadap masalah yang dihadapi oleh rumah naskah Buton 

adalah : 
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1. Perlunya perhatian lebih dari Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah 

misalnya bantuan sarana seperti tempat penyimpanan naskah yang lebih 

layak dan prasarana yang lebih mencukupi, mengingat pelestarian naskah 

ini sangat penting adanya karena isi yang terkandung didalam naskah 

merupakan warisan budaya leluhur yang bernilai sejarah tinggi. Karena 

bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tebilang sangat sedikit 

jumlahnya (per 3 bulan) dan juga proses pencairan anggaran yang 

diberikan terkadang sangat lambat (kadang ada, terkadang juga tidak ada 

dalam 3 bulan), serta tidak tepat sasaran (banyak yang mendapatkan 

bantuan meskipun tidak memiliki naskah).    

2. Perlunya bantuan sumberdaya manusia yang berkompeten dan terpercaya 

untuk kegiatan pelestarian naskah kuno di Rumah Naskah Buton untuk 

keberlangsungan naskah dimasa yang akan datang 
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 Gambar 1. Rumah Naskah Buton (Tampak Depan) 

 

 
Gambar 2. Rumah Naskah Buton (Sampak Samping) 

 

Gambar 3. Rumah Naskah Buton (Tampak Dalam Rumah) 



 
 

  
    

Naskah Kuno di Rumah Naskah Buton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Gambar 1. Alquran Abad 18 Gambar 2. Kabanti Buton Abad 19 

Gambar 3. Surat Gubernur di Ujungpandang 

Kepada Sultan Buton ke 26 (Tahun 1795) 
Gambar 4. Alquran Tulis Tangan Abad 18 

 



 
 

  
    

Beberapa kumpulan naskah lainnya yang terdapat di rumah naskah Buton  

  

  

  



 
 

  
    

Bahan Pelestarian dan Tempat Penyimpanan Naskah 
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Bahan yang Digunakan Dalam Proses Pelestarian 

 

  

Keterangan Gambar : Bahan Pelestarian Naskah ( Cengkeh dan Kapur Barus) 



 
 

  
    

Beberapa Penghargaan yang Telah Diterima 

 

 

 

Gambar 1. Penghargaan dari Kementerian Pendidikan 

 

Gambar 3. Penghargaan dari Pemerintah Kota 

Baubau 

 
Gambar 4. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Tenggara 

 

Gambar 2. Penghargaan dari Perpustakaan Nasional 



 
 

  
    

PEDOMAN WAWANCARA 

Pelestarian Manuskrip Lokal sebagai Warisan Budaya Bangsa 

di Rumah Naskah Buton Sulawesi Tenggara 

 

1. Siapa saja silsilah pemegang naskah kuno yang terdapat di rumah naskah Buton 

dari awal sampai sekarang ? 

2. Bagaimana sejarah terkumpulnya naskah-naskah kuno yang ada ? 

3. Jelaskan biografi dari Abdul Mulku zahari dan Al Mujazi Mulku  

4. Berapa jumlah naskah kuno yang ada di rumah naskah Buton ? 

5. Sejak kapan melakukan pelestarian naskah kuno ? 

6. Seperti apa bentuk bentuk naskah yang ada dirumah naskah Buton ? 

7. Bagaimana upaya pelestarian yang dilakukan di rumah naskah Buton ? 

a. Apa saja alat dan bahan yang digunakan? 

b. Berapa lama waktu yang digunakan dalam pengecekan naskah kuno dan 

proses memberikan bahan untuk pelestarian naskah kuno ? 

c. Dimana tempat penyimpanan naskah kuno? 

d. Bagaimana bentu 

e. Bagaimana bentuk perlakuan terhadap naskah yang masih dalam keadaan 

baik dan utuh serta robek atau isinya sudah susah untuk dibaca? 

8. Darimana saja sumber anggaran untuk membantu pelestarian naskah ? 

9. Kenapa pelestarian dilakukan pribadi, dan tidak melibatkan atau menyertakan 

naskahnya ke pemerintah untuk dilestarikan ? 

10. Berapa orang yang membantu bapak untuk melakukan pelestarian naskah kuno?  

11. Siapa yang akan melanjutkan pelestarian naskah nantinya? 

12. Apakah ada keinginan menyertakan naskah yang dimiliki ke pemerintah atau 

Perpustakaan untuk menyimpannya? 

13. Berapa jumlah naskah yang sudah dialih mediakan ? 

14. Kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan pelestarian ? 

15. Penghargaan apasaja yang telah diperoleh selama menjadi pelestari naskah



 

 
 

 

  



 
 

  
    

 

  



 
 

  
    

 



 
 

  
    

  



 

 
 

 

  



 
 

  
    

 



 

 
 



 

 
 

RIWAYAT PENULIS 

Nama lengkap HARYO FATUR AL KARNI, lahir di Raha, 26 

Maret 1997. Penulis merupakan anak sulung dari 3 (tiga) 

bersaudara dari Ayahanda Raif dan Ibunda Fahriati Hak. 

Memiliki 2 (dua) saudari bernama Diah Mavista Raif dan Miftah 

Amaliah Raif. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di 

SDN 1 Baubau pada tahun 2002 selama 2 tahun, kemudian pindah 

di SDN 3 Lamangga hingga lulus tahun 2008. Melanjutkan ke jenjang menengah 

pertama di SMPN 2 Baubau hingga tahun 2011, pada tahun yang sama penulis 

melanjutkan Pendidikan tingkat menengah atas di SMAN 2 Baubau dan lulus 

pada tahun 2014. Kemudian, penulis melanjutkan Pendidikan pada tingkat 

perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) 

pada tahun 2014 di Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Ilmu Perpustakaan 

hingga selesai dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan (S.I.P) pada 

tahun 2021. 

 


