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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam  yang 

dengan izin-Nya serta sifat rahman dan dan rahim-Nya dan 

segala ke-Maha-an yang hanya Milik-Nya semata.  Shalawat 

dan salam senantiasa tercurah kepada nabi paling mulia, 

Muhammad saw, segenap keluarga, para sahabat, para 

tabi’in dan  tabi’it-tabi’in serta pengikut setianya hingga akhir 

zaman. 

Sejak  diutusnya Nabi Muhammad saw sebagai nabi 

dan rasul terakhir sejak itulah kenabian dan kerasulan 

berakhir. Kenabian dan kerasulan memang telah berakhir 

tetapi risalah yang di bawa oleh Nabi Muhammad saw 

adalah risalah sepanjang zaman hingga datangnya hari 

kiamat nanti. Karena itu, tugas kita adalah mensosialisasikan 

tugas risalah dan mendakwahkan ajaran-ajaran wahyu yang 

beliau bawa ke tengah-tengah umat. 

Inti tugas risalah yang didakwahkan oleh Nabi 

Muhammad saw juga para rasul yang lain adalah tauhid. 

Allah swt berfirman dalam surah Al-anbiya’ ayat 25 yang 

artinya “Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum 

kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak 

ada sesembahan yang haq melainkan Aku, maka sembahlah olehmu 

sekalian akan Aku !”. 
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Dengan segala kerendahan hati, Alhamdulillah 

penulis dapat menyelesaikan buku  ini, yang membahas 

tentang Sosiologi Bugis Makassar. Menjadi sebuah karya 

karena dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa sosiologi 

sebagai suatu disiplin ilmu harus berpijak dan berakar pada 

masyarakat di mana sosiologi itu diajarkan. Dari aspek 

sosiologis masyarakat Bugis-Makassar adalah masyarakat 

dalam arti community dengan ciri tempat tinggal yang sama, 

agama, budaya dan adat-istiadat yang sama pula. 

Kehidupan orang Bugis-Makassar berdasar pada 

panngadarang/pangngadakkang yang terdiri dari lima aspek 

yaitu ade’, rapang, wari, bicara, dan sara’.  

Uraian-uraian materi dari buku ini, sebahagian 

adalah hasil observasi dan elaborasi pemikiran dari penulis 

yang dikembangkan dengan meminjam hasil-hasil 

pemikiran para ahli yang memiliki perhatian terhadap 

kehidupan suku Bugis-Makassar. Buku ini disusun agar 

dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan bagi kalangan 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah sosiologi, sosiologi 

agama, antropologi dan antropologi agama dan terkhusus 

Sosiologi Bugis Makassar, juga diperuntukkan bagi khalayak 

umum yang berminat terhadap persoalan sosiologi Bugis –

Makassar. 

Buku ini adalah langkah kecil untuk 

mempribumikan sosiologi, namun sebagai manusia biasa 
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yang memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan 

menyebabkan buku ini jauh dari kesempurnaan, karena itu 

penulis menerima saran maupun kritikan untuk perbaikan 

selanjutnya. Pada kesempatan ini, penulis juga 

menyampaikan terimah kasih kepada semua pihak, rekan-

rekan sekerja dan keluarga terutama suami dan anakku yang 

secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan 

sumbangan yang tak ternilai serta pengertian yang begitu 

mendalam. Untuk itu penulis mengucapkan terimah kasih, 

dan semoga apa yang telah kita lakukan dapat dinilai ibadah 

oleh Allah swt.  Harapan penulis semoga buku ini 

bermanfaat bagi para pembaca dalam upaya meningkatkan 

pemahaman terhadap realitas  masyarakat Bugis-Makassar. 

 

Penulis 
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PENDAHULUAN 

Sosiologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari 
tentang masyarakat banyak dibahas karena suatu kenyataan 
bahwa sosiologi adalah ilmu yang memiliki materi 
penelitian tentang segala kejadian nyata dalam kehidupan 
manusia. Tokoh Filsafat Plato dan Aristoteles telah 
membahas banyak hal yang merupakan sebahagian dari 
sosiologi, walau pembahasannya dilakukan dalam 
perspektif filsafat tentang masyarakat zamannya. Sehingga 
materi yang dibicarakan belum dapat disebut sosiologi, 
karena mempunyai unsur etika didalamnya yaitu 
bagaimana seharusnya (das sollen) masyarakat itu menurut 
pandangan mereka, karena itu materi yang dibahas dikenal 
dengan nama filsafat sosial atau sozialphilosophie.  

Sosiologi dalam fase permulaannya dilandaskan 
pada pemikiran-pemikiran ahli filsafat seperti Plato (429-374 
SM) membahas unsur-unsur sosiologi dalam 
pembahasannya tentang negara  ; Aristoteles (384-322 SM) 
membahas unsur sosiologi dalam hubungan dengan etika 
sosial yaitu bagaimana seharusnya tingkahlaku manusia 
dalam hubungannya dengan sesama manusia ataupun 
didalam kehidupan sosialnya. Machiavelli membahas faktor 
negara dengan unsur sosiologi, yaitu dengan memisahkan 
pemikiran dan alam rohaniah dari alam kenyataan dengan 
akibat pemisahan dari gereja dan negara. 

Ibnu Khaldun (1332-1406) di kenal sebagai tokoh 
sosiologi dari dunia Arab yang mempunyai pikiran sosiologi 
yang lebih terperinci dan maju, sehingga sering disebut 
sebagai peletak batu pertama dari sosiologi sebagai ilmu 
yang mendahului Auguste Comte (1789-1857) yang 
mendapat kehormatan disebut sebagai bapak sosiologi. 
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Buku Khaldun berjudul “Mukaddimah”  merupakan 
karyanya yang monumental mengenai sejarah umat 
manusia dalam bahasan sosiologi.  

  Sosiologi sebagai suatu ilmu tentang masyarakat 
lahir karena kondisi perubahan yang terjadi pada 
masyarakat  Eropa Barat pada masa revolusi industri di 
Inggris dan revolusi politik di Perancis. Kedua revolusi 
tersebut terjadi dengan tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.  Namun 
kemudian hal tersebut tidak tercapai, bahkan masyarakat 
mengalami disharmoni dalam kehidupannya.  Faktor lain 
yang menyebabkan lahirnya sosiologi selain kedua revolusi 
tersebut, juga terkait dengan serangkaian perubahan jangka 
panjang yang melanda Eropa Barat di abad pertengahan.  

Deskripsi proses munculnya sosiologi sebagai suatu 
ilmu sampai kepada perkembangan sosiologi saat ini 
mayoritas berasal dari luar (barat) yang belum tentu cocok 
dengan masyarakat kita (Bugis Makassar). Sehingga 
kemudian muncul kritikan bahwa pendukung ilmu-ilmu 
sosial dan sosiologi khususnya hanya dapat meniru dan 
mengulang-ulang apa yang datang dari luar, tanpa berusaha 
menampilkan kehidupan sosial yang melahirkan konsep-
konsep maupun teori-teori yang khas dan berbasis lokalitas. 
Padahal, sesungguhnya kita membutuhkan sosiologi untuk 
memahami masyarakat Bugis Makassar dan menjadi suatu 
ilmu yang tidak asing bagi masyarakat tempat sosiologi itu 
diajarkan, bahkan  mengakar pada nilai-nilai masyarakat 
Bugis Makassar atau sosiologi berbasis lokalitas.      
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BAB I 

KAJIAN SOSIOLOGI BUGIS MAKASSAR 

SEBAGAI SUATU DISIPLIN ILMU 

A. Konsep dan Defenisi Sosiologi 

Apakah ilmu sosiologi itu dan apa yang dipelajari di 
dalam ilmu sosiologi ? pertanyaan seperti ini lazim 
dinyatakan oleh orang yang baru pertama kali mendengar 
tentang ilmu ini. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu 
Socius yang berarti kawan, teman sedangkan Logos berarti 
ilmu pengetahuan. Kata sosiologi dipublikasikan dan 
diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul 
"Cours De Philosophie Positive" karangan Isidore Marie 
Auguste Francois Xavier Comte atau lebih populer di 
panggil Auguste Comte (1798-1857). Walaupun banyak 
defenisi tentang sosiologi namun umumnya sosiologi 
dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan 
tentang masyarakat. 

Masyarakat adalah sekelompok individu yang 
mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan 
memiliki budaya. Sosiologi hendak mempelajari masyarakat, 
perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan 
mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Sebagai 
suatu disiplin ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan 
kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran 
ilmiah dan dapat di kontrol secara kritis oleh orang lain atau 
umum. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku 
bangsa, negara dan berbagai organisasi politik, ekonomi, 
sosial. 
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 Istilah Sosiologi sebagai cabang Ilmu sosial 
dicetuskan pertama kali oleh Auguste Comte seorang 
ilmuan berkebangsaan Prancis pada tahun 1842 dan 
kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ilmu tentang 
masyarakat itu pada awalnya di beri nama social physics 
(fisika sosial), kemudian diuabahnya sendiri menjadi 
sociology oleh karena istilah fisika sosial tersebut dalam 
waktu yang hampir bersamaan ternyata dipergunakan oleh 
seorang ahli statistic sosial berasal dari Belgia bernama 
Adophe Quetelet.1 Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari 
tentang masyarakat lahir di Eropa karena ilmuwan Eropa 
pada abad ke-19 mulai menyadari perlunya secara khusus 
mempelajari kondisi dan perubahan sosial. 

 Para ilmuwan itu kemudian berupaya membangun 
suatu teori sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat 
pada tiap tahap  manusia. Comte membedakan antara sosial 
statis (social statics), dimana perhatian dipusatkan pada 
hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya 
masyarakat dan sosial dinamis (social dynamics) dimana 
perhatian dipusatkan tentang perkembangan masyarakat 
dalam arti pembangunan. Rintisan Comte tersebut disambut 
hangat oleh masyarakat luas, tampak dari tampilnya 
sejumlah ilmuwan besar di bidang sosiologi. Mereka antara 
lain Herbert Spencer,  Karl Marx, Emile Durkheim, 
Ferdinand Tonnies, George Simmel, Max Weber dan Pitirim 
Sorokin, Ferdinand Tonnies dan Pitirim Sorokin. Masing-
masing berjasa besar menyumbangkan beragam pendekatan 
mempelajari masyarakat yang amat berguna untuk 
perkembangan Sosiologi. 

                                                             
1 Sunyoto Usman, Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 2 
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1. Emile Durkheim (1858-1917) 

Emile Durkheim seorang ilmuwan sosial Prancis  
berhasil melembagakan sosiologi sebagai disiplin akademis. 
Durkheim memperkenalkan pendekatan fungsionalisme 
yang berupaya menelusuri fungsi berbagai elemen sosial 
sebagai pengikat sekaligus pemelihara keteraturan sosial. 
studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah 
masalah sosiologi yang telah menembus karya-karya para 
pelopor ilmu sosiologi dan dan para ahli sosiologi 
kontemporer. Lahirnya fungsionalisme struktural sebagai 
suatu pandangan yang berbeda dalam sosiologi memperoleh 
dorongan yang sangat besar dari karya-karya Emile 
Durkheim. Masyarakat modern dilihat oleh Durkheim 
sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas 
tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki realitas tersendiri 
serta seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu 
yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi 
anggotanya agar dalam keadaan normal tetap langgeng. 
Bilamana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi maka akan 
berkembang suatu keadaan yang bersifat patologis. Sebagai 
contoh dalam masyarakat modern fungsi ekonomi 
merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Bila kehidupan 
ekonomi mengalami krisis maka bagian ini akan 
mempengaruhi bagian lain dari sistem itu dan akhirnya 
sistem sebagai suatu keseluruhan akan mengalami suatu 
persoalan yang serius, dan dapat mempengaruhi sistem 
politik, mengubah sistem  keluarga dan menyebabkan 
perubahan dalam struktur keagamaan. Persoalan yang 
dihadapi oleh sistem dilihat sebagai suatu keadaan yang 
patologis, yang pada akhirnya akan teratasi dengan 
sendirinya sehingga keadaan yang sudah normal kembali 
dapat dipertahankan. Para fungsionalis kontemporer 



4 
 

menyebutkan keadaan normal sebagai equilibrium atau 
sebagai suatu sistem yang seimbang. Sedangkan keadaan 
yang patologis menunjuk kepada ketidakseimbangan atau 
perubahan sosial. 

2. Herbert Spencer (1820-1903) 

 Herbert Spencer mempublikasikan Sosiology pada 
tahun 1876 dan memperkenalkan pendekatan analogi 
organik, yang memahami masyarakat seperti tubuh 
manusia, sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-
bagian yang tergantung satu sama lain. 

3. Karl Marx (1818-1883) 

Karl Marx memperkenalkan pendekatan 
materialisme dialektis, yang menganggap konflik antar-kelas 
sosial menjadi intisari perubahan dan perkembangan 
masyarakat. 

4. Max Weber (1864-19200 

Max Weber memperkenalkan pendekatan verstehen 
(pemahaman), yang berupaya menelusuri nilai, 
kepercayaan, tujuan, dan sikap yang menjadi penuntun 
perilaku manusia. 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan defenisi 
sosiologi, yaitu sebagai berikut2 : 

                                                             
2 Basrowi, Pengantar Sosiologi, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), h.9-

10 
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1. Comte secara sederhana mendefenisikan sosiologi 
sebagai ilmu tentang masyarakat. sosiologi berupaya 
memahami kehidupan bersama manusia, sejauh 
kehidupan ini dapat ditinjau atau dapat diamati 
melalui metode empiris. Dalam sosiologi masyarakat 
di pandang sebagai unit dasar analisis, sedangkan 
varian lainnya, seperti keluarga, politik ekonomi, 
keagamaan, dan interaksinya merupakan sub 
analisis. Fokus perhatian sosiologi adalah tingkah 
laku manusi dalam konteks sosial. 

2. Pitirim A. Sorokin mengatakan, bahwa sosiologi 
adalah suatu ilmu yang mempelajari hal berikut ini : 
a. Hubungan dan pengaruh timbale balik antara 

aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya 
antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga 
dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak 
masyarakat dengan politik dan sebagainya). 

b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara 
gejala sosial dengan dengan gejala non sosial 
(dasarnya gejala geografis, biologi, dan 
sebagainya). 

c. Ciri-ciri umum daripada semua gejala-gejala 
sosial. 

3. McGee (1977) menjelaskan sosiologi sebagai berikut : 
a. Sebagai studi tentang kelompok-kelompok 

manusia dan pengaruh mereka terhadap perilaku 
individu. 

b. Sebagai studi tentang tatanan sosial dan 
perubahan sosial. 

c. Sebagai pencarian sebab-sebab sosial dari hal-hal, 
cara-cara di mana fenomena sosial 
mempengaruhi perilaku manusia. 



6 
 

4. Roucek dan Warren mengemukakan, bahwa 
sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan 
antara manusia dengan kelompok-kelompok. 

5. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff 
berpendapat, bahwa sosiologi adalah penelitian 
secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, 
yaitu organisasi sosial. 

6. J.A.A. Van Doorn dan C.J. Lammers mengemukakan 
bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang 
struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan 
yang bersifat stabil. 

7. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi  
mengatakan, bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat 
adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan 
proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. 
a. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara 

unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-
kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-
lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta 
lapisan-lapisan sosial. 

b. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara 
segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh 
timbal balik antara segi kehidupan ekonomi 
dengan segi kehidupan politik, antara segi 
kehidupan agama dengan segi kehidupan 
ekonomi, dan lain sebagainya. Dikatakan, bahwa 
salah satu proses yang bersifat tersendiri ialah 
dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di 
dalam struktur-struktur sosial. 

8. Y.B.A.F. Mayor Polak mengatakan, bahwa sosiologi 
adalah sebagai berikut : 
a. Ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat 

sebagai keseluruhan, yakni antar hubungan di 
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antara manusia dengan manusia, manusia 
dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, 
baik formal maupun materil baik statis maupun 
dinamis. 

b. Sosiologi bukanlah mempelajari apa yang 
diharuskan atau apa yang diharapkan, tetapi apa 
yang ada, maka dengan sendirinya pengetahuan 
tentang apa yang ada, selanjutnya menjadi bahan 
untuk bertindak dan berusaha. Pada zaman ini 
hampir tidak ada bidang pun di mana orang 
tidak menggunakan dan menerapkan hasil-hasil 
yang dikumpulkan oleh sosiologi (hasil 
penyelidikan sosiologi), bukan saja dalam bidang 
ilmu-ilmu pengetahuan, tetapi pula dalam 
kehidupan kemasyarakatan misalnya dalam 
perekonomian, politik, manjemen, pemerintahan 
dan sebagainya.      

9. Menurut Hassan Shadily, dalam bukunya sosiologi 
masyarakat Indonesia menyebutkan, bahwa sosiologi 
adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam 
masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar 
manusia yang menguasai kehidupan itu. 

10. Soerjono Soekanto mempersingkat defenisi sosiologi 
sebagai ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, 
berusaha mencari pengertian-pengertian umum, 
rasional dan empiris serta bersifat umum. 

Selain para ahli yang telah disebutkan di atas,  David 

B. Brinkerhoft dan Lynn K. White juga mengemukakan 

defenisi sosiologi sebagai studi sistematik tentang interaksi 

sosial manusia. Titik fokus perhatiannya terletak pada 

hubungan-hubungan dan pola-pola interaksi sosial manusia 
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yaitu pola-pola tertentu yang tumbuh dan berkembang 

sebagaimana mereka diperhatikan juga bagaimana mereka 

berubah.3 untuk memahami defenisi ini maka terlebih 

dahulu harus dipahami tentang defenisi masyarakat. 

masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif 

mandiri, yang hidup bersama-sama dalam waktu yang 

cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, 

memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian 

besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. 

Paul B. Horton dan Cherter L.Hunt berpendapat 

bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari masyarakat.4 Sosiologi terdiri dari berbagai 

pandangan, verstehende soziologie yang bertujuan untuk 

mengerti realitas sosial ; sosiologi posivistis yang mengkaji 

hubungan kausal menurut contoh dan metode ilmu alam ; 

fungsionalisme yang memandang masyarakat sebagai 

kesatuan di mana lembaga-lembaganya merupakan bagian-

bagian yang saling bergantungan ; sosiologi konflik yang 

memandang masyarakat yang dasarnya terbagi ke dalam 

kelompok-kelompok kepentingan ; sosiologi kritis misalnya 

mazhab Frankfurt yang mengutamakan nilai-nilai sosial 

budaya dalam mengkritik masyarakat lama dan 

                                                             
3 David B. Brinkerhoft dan Lynn K White, dalam kutipan Damsar, 
Pengantar Sosiologi Ekonomi, Edisi I (Cet : II ; Jakarta : Kencana, 
2011), h. 1 
4 Paul B.Horton dan Cherter L. Hunt, dalam kutipan Damsar, 
Pengantar Sosiologi Ekonomi, h. 4 
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membangun masyarakat baru yang lebih manusiawi, dan 

lain-lain.5 

Terdapat beberapa definisi tentang sosiologi yang 
dikemukakan oleh beberapa ahli. Benang merahnya adalah 
bahwa sosiologi pada dasarnya memusatkan perhatiannya 
pada masyarakat dan individu, karena menurut sosiologi, 
masyarakat sebagai tempat interaksi tindakan-tindakan 
individu di mana tindakan tersebut dapat mempengaruhi 
masyarakat. Sosiologi juga memahami tentang lembaga 
sosial dan kelompok sosial yang merupakan bagian dari 
masyarakat sebagai unit analisis.  Selain itu juga 
mempelajari tentang tatanan sosial serta perubahan sosial.  

Defenisi dari para ahli tersebut juga memberikan 
batasan pengertian yang berbeda, hal ini menggambarkan 
betapa luas dan rumitnya masyarakat sebagai obyek kajian . 
namun pada intinya defenisi tersebut mempunyai 
persamaan yaitu sosiologi mempelajari hubungan atau 
interaksi antar manusia di dalam masyarakat. defenisi 
tersebut juga menunjukkan pokok bahasan sosiologi yang 
terdiri dari :        

1. Fakta sosial sebagai cara bertindak, berpikir, dan 
berperasaan yang berada di luar individu dan mempunya 
kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. 
Contoh, seorang mahasiswa diwajibkan untuk datang tepat 
waktu sesuai dengan jadwal kuliah, menggunakan pakaian 
yang rapi, dan bersikap hormat kepada dosen. Kewajiban-
kewajiban tersebut dituangkan ke dalam sebuah aturan dan 

                                                             
5 Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik (Suatu Pemikiran dan 

Penerapan, (Cet II ; Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), h. 12-13 
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memiliki sanksi tertentu jika dilanggar. Dari contoh tersebut 
bisa dilihat adanya cara bertindak, berpikir, dan berperasaan 
yang ada di luar individu (universitas/fakultas), yang 
bersifat memaksa dan mengendalikan individu (mahasiswa). 

2.  Tindakan sosial sebagai tindakan yang dilakukan dengan 
mempertimbangkan perilaku orang lain. Contoh, menanam 
bunga untuk kesenangan pribadi bukan merupakan 
tindakan sosial, tetapi menanam bunga untuk diikutsertakan 
dalam sebuah lomba sehingga mendapat perhatian orang 
lain, merupakan tindakan sosial. 

3. Khayalan sosiologis sebagai cara untuk memahami apa 
yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri 
manusia. Menurut C. Wright Mills dengan khayalan 
sosiologi, kita mampu memahami sejarah masyarakat 
riwayat hidup pribadi, dan hubungan antara keduanya. Alat 
untuk melakukan khayalan sosiologis adalah permasalahan 
(troubles) dan isu (issues). Permasalahan pribadi individu 
merupakan ancaman terhadap nilai-nilai pribadi. Isu 
merupakan hal yang ada di luar jangkauan kehidupan 
pribadi individu. Contoh, jika suatu daerah hanya memiliki 
satu orang yang menganggur, maka pengangguran itu 
adalah masalah. Masalah individual ini pemecahannya bisa 
lewat peningkatan keterampilan pribadi. Sementara jika di 
kota tersebut ada 12 juta penduduk yang menganggur dari 
18 juta jiwa yang ada, maka pengangguran tersebut 
merupakan isu, yang pemecahannya menuntut kajian lebih 
luas lagi. 

4. Realitas sosial  adalah penungkapan tabir menjadi suatu 
realitas yang tidak terduga oleh sosiolog dengan mengikuti 
aturan-aturan ilmiah dan melakukan pembuktian secara 
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ilmiah dan objektif dengan pengendalian prasangka pribadi, 
dan pengamatan tabir secara jeli serta menghindari penilaian 
normatif. 

Sosiologi merupakan salah satu bidang ilmu sosial 
yang mempelajari masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu telah 
memenuhi semua unsur ilmu pengetahuan. Menurut Harry 
M. Johnson, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto6, sosiologi 
sebagai ilmu mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut : 

1. Empiris, yaitu didasarkan pada observasi dan akal 
sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulasi 
(menduga-duga). 

2. Teoritis yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi 
dari hasil observasi yang konkret di lapangan, dan 
abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-
unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan 
menjalankan hubungan sebab akibat sehingga 
menjadi teori. 

3. Kumulatif  yaitu disusun atas dasar teori-teori yang 
sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas sehingga 
memperkuat teori-teori yang lama. 

4. Nonetis, yaitu pembahasan suatu masalah tidak 
mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, 
tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah 
tersebut secara mendalam. 

Hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sebagai 
berikut : 

                                                             
6 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu pengantar, (Jakarta : PT 
RajaGrafindo Persada, 2004), h.15 
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1. Sosiologi adalah ilmu sosial karena yang dipelajari 
adalah gejala-gejala kemasyarakatan. Sosiologi 
termasuk disiplin ilmu normatif, bukan merupakan 
disiplin ilmu kategori yang membatasi diri pada 
kejadian saat ini dan bukan apa yang terjadi atau 
seharusnya terjadi. 

2. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni (pure 
science) dan ilmu pengetahuan terapan. 

3. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak dan 
bukan ilmu pengetahuan konkret. Artinya yang 
menjadi perhatian adalah bentuk dan pola peristiwa 
dalam masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya 
peristiwa itu sendiri. 

4. Sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian dan 
pola-pola umum, serta mencari prinsip-prinsip dan 
hukum-hukum umum dari interaksi manusia, sifat, 
hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat 
manusia. 

5. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris 
dan rasional. Hal ini menyangkut metode yang 
digunakan. 

6. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum, 
artinya sosiologi mempunyai gejala-gejala umum 
yang ada pada interaksi antara manusia. 

 Kegunaan Sosiologi dalam masyarakat, antara lain: 

1. Kegunaan sosiologi dalam pembangunan 

Sosiologi berguna untuk memberikan data-data 
sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan maupun penilaian pembangunan.  
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2. Kegunaan sosiologi dalam penelitian 

Tanpa penelitian dan penyelidikan sosiologis tidak 
akan diperoleh perencanaan sosial yang efektif atau 
pemecahan masalah-masalah sosial dengan baik. 

 

 

3. Kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial 

Perencanaan adalah kegiatan mempersiapkan apa 
yang akan dilakukan untuk masa depan kehidupan 
manusia dalam mesyarakat dalam rangka 
mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. 
Perencanaan sosial bersifat melakukan pencegahan 
yang berbentuk pengarahan dan bimbingan kepada 
masyarakat. 

4. Kegunaan sosiologi dalam pemecahan masalah sosial 
Masalah sosial sosial adalah masalah yang 
melibatkan sejumlah besar manusia dengan cara-cara 
yang menghalangi pemenuhan kehendak-kehendak 
biologis dan sosial yang ditetapkan mengikuti garis 
yang disetujui oleh masyarakat, di sebut sebagai 
masalah sosial karena gejala-gejala dan peristiwanya 
banyak tidak dipahami oleh masyarakat secara 
sempurna, tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat 
pula mengambil tindakan yang sewajarnya, maka 
diusulkan bahwa metode yang paling tepat untuk 
dapat menanggulangi masalah sosial tersebut adalah 
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metode-metode yang berhubungan dengan strategi 
kemasyarakatan.  

  Seperti halnya dengan ilmu-ilmu lainnya sosiologi 
sebagai ilmu pengetahuan juga mempunyai beberapa objek, 
sebagai berikut : 

1. Obyek Materil 

Obyek material sosiologi adalah kehidupan sosial, 
gejala-gejala dan proses hubungan antara manusia 
yang mempengaruhi kesatuan manusia itu sendiri. 

2. Obyek Formal 

Objek formal sosiologi lebih ditekankan pada 
manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. 
Dengan demikian obyek formal sosiologi adalah 
hubungan antar manusia   manusia (interaksi) serta 
proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam 
masyarakat. 

3. Obyek Budaya 

Obyek budaya salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi hubungan satu dengan yang lain. 

4. Obyek Agama 

Pengaruh dari obyek dari agama ini dapat menjadi 
pemicu dalam hubungan sosial masyarakat.dan 
banyak juga hal-hal ataupun dampak yang 
mempengaruhi hubungan manusia. 
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Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi mengkaji lebih 
mendalam pada bidangnya dengan cara bervariasi, misalnya 
seorang sosiolog mengkaji dan mengamati kenakalan remaja 
di Indonesia saat ini, mereka akan mengkaji mengapa remaja 
tersebut nakal, mulai kapan remaja tersebut berperilaku 
nakal, sampai memberikan alternatif pemecahan masalah 
tersebut. Hampir semua gejala yang terjadi di desa maupun 
di kota baik individu ataupun kelompok, merupakan ruang 
kajian yang cocok bagi sosiologi, asalkan menggunakan 
prosedur ilmiah. Ruang lingkup kajian sosiologi lebih luas 
dari ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup 
sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung 
antara individu dengan individu, individu dengan 
kelompok, serta kelompok dengan kelompok di lingkungan 
masyarakat atau dengan kata lain dimana ada kehidupan 
bersama maka disitu sosiologi dibutuhkan. Ruang lingkup 
kajian sosiologi tersebut jika dirincikan menjadi beberapa 
hal, misalnya antara lain: 

1. Ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil 
yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan 
penggunaan sumber-sumber kekayaan alam  ; 

2. Masalah manajemen yaitu pihak-pihak yang 
membuat kajian, berkaitan dengan apa yang dialami 
warganya ; 

3. Persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan 
kronologis, misalnya usaha kegiatan manusia beserta 
prestasinya yang tercatat, dan sebagainya. 

Banyak ilmuwan-ilmuwan besar pada zaman 
dahulu, seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles beranggapan 
bahwa manusia terbentuk begitu saja. Tanpa ada yang bisa 
mencegah, masyarakat mengalami perkembangan dan 
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kemunduran. Pendapat itu kemudian ditegaskan lagi oleh 
para pemikir di abad pertengahan, seperti Agustinus, Ibnu 
Sina dan Thomas Aquinas. Mereka berpendapat bahwa 
sebagai makhluk hidup yang fana, manusia tidak bisa 
mengetahui, apalagi menentukan apa yang akan terjadi 
dengan masyarakatnya. Hal tersebut disebabkan karena 
pertanyaan dan pertanggungjawaban ilmiah tentang 
perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat 
belum terpikirkan pada masa ini. 

Berkembangnya ilmu pengetahuan sekitar abad ke-
17 M), turut berpengaruh terhadap pandangan mengenai 
perubahan masyarakat ciri-ciri ilmiah mulai tampak di abad 
ini. Para ahli di zaman itu berpendapat bahwa pandangan 
mengenai perubahan masyarakat harus berpedoman pada 
akal budi manusia. Perubahan-perubahan besar di abad 
pencerahan, terus berkembang secara revolusioner 
sepanjang abad ke-18 M.  Struktur masyarakat lama berganti 
dengan struktur yang lebih baru. Hal ini terlihat dengan 
jelas terutama dalam revolusi Amerika, revolusi industri 
industri, dan revolusi Perancis. Gejolak-gejolak yang 
diakibatkan oleh ketiga revolusi ini terasa pengaruhnya di 
seluruh dunia. Para ilmuwan tergugah, mereka mulai 
menyadari pentingnya menganalisis perubahan dalam 
masyarakat. 

  Perubahan yang terjadi akibat revolusi benar-benar 
mencengangkan. Struktur masyarakat yang sudah berlaku 
ratusan tahun rusak. Bangsawan dan kaum rohaniawan 
yang semula bergelimang harta dan kekuasaan, disetarakan 
haknya dengan rakyat jelata. Raja yang semula berkuasa 
penuh, kini harus memimpin berdasarkan undang-undang 
yang di tetapkan. Banyak kerajaan-kerajaan besar di Eropa 
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yang jatuh dan terpecah. Revolusi Perancis berhasil 
mengubah struktur masyarakat feodal ke masyarakat yang 
bebas. Gejolak abad revolusi itu mulai menggugah para 
ilmuwan pada pemikiran bahwa perubahan masyarakat 

harus dapat dianalisis. Mereka telah menyaksikan betapa 
perubahan masyarakat yang besar telah membawa banyak 
korban berupa perang, kemiskinan, pemberontakan dan 
kerusuhan. Bencana itu dapat dicegah sekiranya perubahan 
masyarakat sudah diantisipasi secara dini. Perubahan drastis 
yang terjadi semasa abad revolusi menguatkan pandangan 
betapa perlunya penjelasan rasional terhadap perubahan 
besar dalam masyarakat, artinya : 

1. Perubahan masyarakat bukan merupakan nasib yang 
harus diterima begitu saja, melainkan dapat 
diketahui penyebab dan akibatnya. 

2. Harus dicari metode ilmiah yang jelas agar dapat 
menjadi alat bantu untuk menjelaskan perubahan 
dalam masyarakat dengan bukti-bukti yang kuat 
serta masuk akal. 

3. Dengan metode ilmiah yang tepat (penelitian 
berulang kali, penjelasan yang teliti, dan perumusan 
teori berdasarkan pembuktian), perubahan 
masyarakat sudah dapat diantisipasi sebelumnya 
sehingga krisis sosial yang parah dapat dicegah. 

Sosiologi modern tumbuh pesat di benua Amerika, 
tepatnya di Amerika Serikat dan Kanada. Pertanyaan yang 
muncul kemudian adalah “mengapa bukan di Eropa” ? yang  
merupakan tempat di mana sosiologi muncul pertama 
kalinya. Pada permulaan abad ke-20, gelombang besar 
imigran berdatangan ke Amerika Utara. Gejala itu berakibat 
pesatnya pertumbuhan penduduk munculnya kota-kota 
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industri baru, bertambahnya kriminalitas dan lain lain. 
Konsekuensi gejolak sosial itu mengakibatkan perubahan 
besar masyarakat pun tak terelakkan. 

Perubahan masyarakat itu menggugah para ilmuwan 
sosial untuk berpikir keras, untuk sampai pada kesadaran 
bahwa pendekatan sosiologi lama ala Eropa tidak relevan 
lagi. Mereka berupaya menemukan pendekatan baru yang 
sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Maka 
lahirlah sosiologi modern. Berbeda dengan pendapat 
sebelumnya, pendekatan sosiologi modern cenderung mikro 
(lebih sering disebut pendekatan empiris), artinya 
perubahan masyarakat dapat dipelajari mulai dari fakta 
sosial demi fakta sosial yang muncul. Berdasarkan fakta 
sosial itu dapat ditarik kesimpulan perubahan masyarakat 
secara menyeluruh. Sejak saat itulah disadari betapa 
pentingnya penelitian (research) dalam sosiologi. 

B. Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan 

Suatu kisah ada lima orang buta yang memperoleh 
kesempatan untuk berkunjung ke kebun binatang di mana 
mereka dapat berinteraksi dengan gajah, maklum mereka 
buta sejak dini dan tidak tahu bagaimana bentuk gajah 
tersebut. Orang buta yang pertama memegangi ekornya, dan 
berujar, "aha... gajah itu berbentuk tipis dan panjang", yang 
memegangi kakinya berteriak, "wah, gajah itu kokoh, besar, 
berbentuk lonjong dan tegak!", yang memegang telinganya 
berkata, "...gajah itu berbentuk tipis", yang memegang 
belalainya berkata, "gajah itu panjang, agak lonjong dan 
melayang!", sementara yang sempat menaiki punggung 
gajah berkata, "wah, gajah itu besar sekali dan kita bisa 
menaikinya!". Semua memegang gajah, namun dengan tak 
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adanya referensi bagaimana bentuk gajah, maka semua 
yakin dengan apa yang dipegangnya. Bagaimana cara agar 
semua orang buta tersebut mengetahui bentuk gajah yang 
sesungguhnya? 

Lahirnya sosiologi sangat berkaitan dengan 
terjadinya perubahan sosial masyarakat di Eropa Barat pada 
masa revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di 
Prancis. Kedua revolusi ini pada awalnya diharapkan 
membawa kehidupan yang modern bagi kesejahteraan dan 
kemakmuran masyarakat. Namun pada kenyataannya, 
kedua revolusi itu menyebabkan timbulnya berbagai 
kekacauan dan disharmoni hubungan antar warga 
masyarakat. Terjadi kesenjangan antara apa yang 
diharapkan dan realitas yang terjadi. Kelahiran sosiologi 
juga terkait dengan serangkaian perubahan jangka panjang 
yang melanda Eropa Barat di abad pertengahan. Proses 
perubahan jangka panjang tersebut adalah : (1) tumbuhnya 
kapitalisme pada akhir abad ke 15, (2) perubahan di bidang 
sosial dan politik, (3) perubahan berkenaan dengan 
reformasi Martin Luther, (4) meningkatnya individualisme, 
(5) lahirnya ilmu pengetahuan modern, (6) berkembangnya 
kepercayaan pada diri sendiri.7  

Berdasarkan sejarah, sosiologi memang ilmu yang 
muncul dari berbagai spekulasi tentang masyarakat, 
individu, interaksi sosial, struktur sosial, dan bagaimana 
struktur sosial tersebut bertahan seiring dengan waktu. 
Namun seiring dengan perkembangan waktu dan evolusi 
sains dalam peradaban manusia, maka berbagai pendekatan 

                                                             
7 Laeyendecker. L, Tata Perubahan dan Ketimpangan, (Jakarta : 

Gramedia,  1991), h. 11-43 
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empirik mulai dilakukan. Asumsi tak cukup lagi hanya 
disandarkan pada akal sehat teoretisi, namun harus 
berlandaskan pada pengamatan dan jika mungkin ada 
pengukuran tentang hal tersebut, ada pengetatan-
pengetatan dilakukan agar sosiologi tak terjebak ke 
perdebatan definitif, perdebatan yang senantiasa tidak 
memajukan pemahaman kita tentang masyarakat. 

Secara sepintas, terlihat dengan jelas bahwa terdapat 

perbedaan-perbedaan yang sangat besar di antara teori-teori 

sosial yang ada, misalnya yang mendasarkan perhatian pada 

struktur sosial akan berangkat dengan memperhatikan 

masyarakat cenderung kepada fungsionalisme, sementara di 

sisi lain yang berfokus pada dinamika masyarakat dan 

perubahan sosial akan cenderung untuk melihatnya dengan 

landasan konflik ; bahkan melihat pola kerja sama 

individual atau antar kelompok dalam bentuk konflik pula, 

dan yang fokus pada bagaimana individu dalam 

membentuk struktur sistem sosial dan sebaliknya sistem 

sosial mempengaruhi perilaku individu melihatnya dengan 

kecondongan pada interaksionisme. Demikian seterusnya, 

dan seiring dengan perkembangan waktu dan spesialisasi 

obyek sosial yang hendak didekati, maka teori sosial akan 

cenderung terus bertambah. 

Alam pikiran mengenai masyarakat sesungguhnya 
sama tuanya dengan alam pikiran ilmiah itu sendiri. 
Masyarakat selalu dikenal dalam pengalaman dan 
menghadapkan manusia pada persoalan-persoalan yang 
diikhtiarkan untuk menjawabnya. Sosiologi sebagai suatu 
ilmu yang mempelajari tentang masyarakat banyak dibahas 
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karena suatu kenyataan bahwa sosiologi adalah ilmu yang 
memiliki materi penelitian tentang segala kejadian nyata 
dalam kehidupan manusia. Alam pemikiran mengenai 
masyarakat tercermin masyarakat itu sendiri sebagai yang 
dialami, yang dalam perkembangannya melahirkan dua hal 
yaitu perkembangan dari kenyataan sosial yaitu masyarakat 
itu sendiri dan perkembangan pemikiran ilmiah. 
Pengetahuan yang paling tua adalah filsafat, maka di dalam 
filsafat itu pasti dibicarakan tentang masyarakat, dan filsafat 
lahir di alam fikiran Yunani maka yang pertama-tama perlu 
dibicarakan adalah alam pikiran Yunani.8  Pokok bahasan 
yang akan diuraikan pada sub bab ini adalah lahirnya filsuf-
filsuf yang terkenal di era Yunani yaitu Socrates, Plato dan 
Aristoteles. Ke tiga tokoh yang menjadi sufi di zamannya ini, 
akan di bahas secara rinci mulai dari riwayat hidupnya, 
metode berfikirnya hingga filsafat sosial yang dilahirkannya 
yang akan menjadi dasar bagi lahirnya teori-teori sosial 
selanjutnya khususnya teori-teori sosiologi. 

1. Socrates 

 Sufi ini lahir kira-kira 470 SM, dan meninggal pada 
tahun 399 SM. Berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya 
seorang seniman patung dan banyak memberikan inspirasi 
pada cara berfikir Socrates. Dia juga seorang prajurit pada 
angkatan perang Athena. Pada suatu ketika dia mendapat 
panggilan suci (devine commission) untuk menunjukkan ke 
arah mana kebenaran harus dikembangkan dan bagaimana 
menghilangkan kebodohan sesama warga negara Athena. 
Sebagai prajurit dalam perang Peloponesus, dia pergi dari 
satu barak ke barak yang lain dan kepada setiap orang yang 
                                                             
88 Hotman M. Siahaan,  Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi, 

(Jakarta : Erlangga, 1986), h. 48 
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diumpainya dia selalu menanyakan pendapatnya mengenai 
masalah-masalah sosial dan politik. Dari pertanyaan-
pertanyaan tersebut akhirnya ia mengetahui bahwa ia 
sesungguhnya ia tidak mengetahui apa-apa, seperti orang 
lainpun tidak mengetahui apa-apa pula. Oleh karena itu, ia 
berpendapat bahwa yang diperlukan adalah sesuatu 
penyelidikan yang dapat dipercaya. Dengan penyelidikan 
itu dicarilah hakekat kehidupan sosial politik yang 
kemudian melahirkan pemikiran filsafatnya. Ketika pada 
suatu hari Oracle Delphy menyatakan bahwa Socrates 
adalah seorang yang paling bijaksana di Amerika, maka ia 
menjawab : “Hanya satu hal saja yang saya ketahui, ialah 
bahwa saya tidak tahu apa-apa”. Dari pernyataan inilah 
Socrates memberi dasar metode berfikir filsafatnya. Socrates 
adalah orang pertama yang menggunakan cara berfikir 
untuk untuk meragukan sesuatu. Ia berpendapat bahwa 
langkah pertama untuk mendapatkan pengetahuan adalah 
dengan lebih dahulu menjelaskan idea-idea dan konsepsi-
konsepsi. Defenisi yang tepat mengenai istilah-istilah dan 
konsepsi-konsepsi adalah paling sulit  di dalam ilmu 
pengetahuan dan filsafat. Akan tetapi defenisi ini justru 
harus dipahami lebih dahulu untuk dapat menemukan 
kebenaran. Secara singkat Socrates berpendapat bahwa 
defenisi adalah merupakan langkah pertama di dalam ilmu 
pengetahuan. Socrates dapat di sebut sebagai orang yang 
pertama menunjukkan perlunya logika sebagai dasar bagi 
ilmu pengetahuan dan filsafat. Pemikiran Socrates dikenal 
anya melalui tulisan-tulisan Plato muridnya, dalam bentuk 
drama timbale cakap, akan tetapi sesuatu yang tidak perlu 
diragukan sebagai ajaran Socrates adala pernyataannya 
bahwa kecerdasan adalah dasar bagi semua keutamaan. Di 
dalam adat kebiasaan, di dalam lembaga-lembaga sosial dan 
di dalam hubungan sosial manusia maupun di dalam 
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kehidupan pribadi. Menurut Socrates tabiat yang baik 
adalah sinonim dari kecerdasan, pengetahuan menjadikan 
seseorang bijaksana. Seseorang yang adil misalnya, harus 
mengetahui hukum dengan sebaik-baiknya. Hukum terbagi 
atas hukum buatan manusia dan hukum Tuhan. Ajaran 
Socrates bahwa kebajikan adalah seuatu yang dapat dicapai 
dengan kecerdasan manusia. Apabila kita hendak 
membangun masyarakat dengan berhasil, maka kita harus 
membangun dengan landasan ilmu pengetahuan.  

2. Plato 

 Plato dilahirkan kira-kira 427 SM, dan meninggal 
pada tahun 347 SM. Ia berasal dari keluarga bangsawan 
Athena yang sangat memuliakan kaumnya. Plato merantau 
ke berbagai negeri setelah Socrates meninggal. Negeri-negeri 
yang dikunjungi oleh Plato adalah Mesir, Asia, Sisilia dan 
Italia bagian Selatan, di mana dia kemudian dia berkenalan 
dengan pemikiran Phytagoras. Pada tahun 387 SM, ia 
kembali ke Athena dan mendirikan suatu sekolah yang 
terkenal dengan nama Academia, yang menjadi tempat yang 
menarik pemuda-pemuda terpelajar pemuda Yunani dan 
dapat di sebut sebagai universitas ternama di Eropa. Plato 
mengembangkan metode dialektika Socrates dengan 
memulainya dan menguji konsep-konsep pikiran. Kita dapat 
mengenal manusia misalnya melalui cara mengenal 
pengertian umum tentang manusia, inilah yang di sebut 
platonic idealism, sebagai suatu metode berpikir biasa di sebut 
conseptualism yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa 
kebenaran harus diperoleh dengan menguji atau 
membuktikan konsep-konsep.  Metode berpikir Plato ini 
bertolak belakang dengan metode yang dipergunakan oleh 
ilmu-ilmu pengetahuan modern. Plato berpendapat bahwa 
kebenaran universal tidak dapat dicapai melalui pengertian-
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pengertian tentang gejala-gejala yang nampak. Plato adalah 
pencipta ajaran-ajaran serbacita (ideenleer), karena itu 
filsafatnya di sebut idealisme. Diapun beranggapan bahwa 
pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan atas 
gejala-gejala yang nampak, adalah bersifat relatif. Kebajikan 
tidak mungkin ada tanpa memiliki pengetahuan dan 
pengetahuan tidak dapat hanya terbatas pada pengamatan 
saja. Sebab pengetahuan itu dilahirkan oleh alam bukan 
benda, melainkan alam serba cita. Contohnya cita atau 
konsep tentang kuda yang memiliki sifat kuda dalam bentuk 
yang murni, tidak dapat diamati di dunia ini. Kuda kita lihat 
berbeda satu sama lain dalam bentuk, warna, dan sifatnya. 
Kuda dalam bentuk yang murni dan sempurna ada di 
idealisme pikiran manusia sedangkan dalam kenyataannya 
kuda dikenali dalm keadaan yang kurang sempurna di 
dunia ini. The Republic sebagai tulisan pertama dan terbesar 
karya Plato yang bersifat sosiologis. Tulisan ini 
mengungkapkan pemikiran Plato tentang masyarakat ideal 
yang merupakan perluasan dari konsep tentang individu 
manusia. Menurut Plato manusia pada dasarnya memiliki 
tiga sifat tingkatan kegiatan yaitu : 

1. The appetites or the senses (nafsu atau perasaan-
perasaan) 

2. The spirit or the will (semangat atau kehendak-
kehendak) 

3. Inteligence, reason, and judgment (kecerdasan atau 
akal)  
 

 Berdasarkan tiga elemen aktivitas individu tersebut 
Plato kemudian menyusun suatu masyarakat ideal ke dalam 
tiga lapisan atau kelas yaitu : 

1. Mereka yang mengabdikan hidupnya untuk 
memperoleh pemuasan nafsu dan perasaannya. 
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2. Mereka yang mengabdikan hidupnya untuk 
memperoleh penghormatan dan perbedaan sebagai 
manifestasi daripada spirit or will. 

3. Mereka yang mempersembahkan hidupnya untuk 
pemeliharaan akal atau kecerdasan untuk mengejar 
kebenaran. 

 Meskipun Plato membagi masyarakat ke dalam tiga 
kelas sosial, tetapi tidak berarti bahwa pembagian tersebut 
merupakan lapisan yang tertutup. Setiap orang mempunyai 
kesempatan yang sama di dalam masyarakat. Plato 
menghendaki masyarakat yang ideal itu yakni aristokratis di 
bawah kaum intelek di mana kekuasaan dan pengawasan 
akan di pegang oleh kelas yang berpendidikan dan 
berkecerdasan tinggi, yang terpenting untuk studi Sosiologi 
dalam buku Plato yang berjudul The Republic adalah 
konsepsinya tentang keadilan (justice). Hanya di dalam 
masyarakat tertentu, kata Plato keadilan dapat direalisir. 
Orang yang adil hanya dapat ada di dalam masyarakat yang 
adil. Konsepsi Plato tentang keadilan adalah merupakan 
konsepsi sosial. Dalam bukunya The laws Plato hanya 
memuat garis besar konstitusi politik dan tahap 
perkembangan sosial. Plato hanya mengemukakan 
perkembangan masyarakat melalui lima tahap yaitu : 

1. Tahap kehidupan masyarakat yang terisolir di dalam 
masyarakat pemburu dan yang hidup di padang-
padang rumput. 

2. Masyarakat yang patriarchal di mana keluarga-
keluarga tersusun ke dalam ikatan-ikatan klan dan 
suku-suku, tetapi masyarakat ini masih hidup di 
padang-padang sebagai masyarakat pemburu dan 
penggembala. 
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3. Masyarakat petani yang sudah mulai mendiami 
desa-desa pertanian. 

4. Masyarakat yang hidup di kota-kota perdagangan. 
5. Masyarakat yang hidup di kota yang mapan seperti 

Sparta atau Athena. 
 

C. Aristoteles 

 Aristoteles dilahirkan pada tahun 384 SM di Stagira, 
dan meninggal pada 332 SM dalam usia 62 tahun. Aristoteles 
pergi ke Athena pada usia 18 tahun untuk belajar di 
academy di bawah asuhan Plato. Plato mengakui bahwa 
Aristoteles adalah muridnya yang paling brilliant, karena ia 
mampu mengembangkan pikirannya sendiri. Saat kematian 
Plato, Aristoteles memiliki hak terbesar untuk memimpin 
academia, sekalipun demikian pimpinan jatuh ke tangan 
kemenakan Plato. Aristoteles merasa perlu untuk 
meninggalkan Athena, ia akhirnya mengungsi ke istana 
Hermias. Pada tahun 342 SM Aristoteles di panggil ke istana 
Raja Philip II dari Mecodonia untuk menjadi guru dari 
puteranya Alexander yang berusia 13 tahun. Sesuai dengan 
ide-ide pendidikannya sendiri, Aristoteles tidak mendidik 
Alexander sebagai murid privat, melainkan mendidiknya 
dalam satu sekolah bagi anak bangsawan Mecodonia. 
setelah Alexander diangkat menjadi raja, Alexander 
memberikan bantuan kepada Aristoteles untuk membeli 
buku-buku guna mendirikan suatu perpustakaan dan 
sebuah museum serta mengumpulkan informasi-informasi 
ilmiah. Itulah sebabnya Aristoteles dapat mengumpulkan 
informasi-informasi ilmiah.  

 Aristoteles berbicara tentang filsafat dan dunia 
realita. Pemikiran Aristoteles adalah obyektif dan realitas 
teorinya di bangun berdasarkan fakta-fakta. Ia menemukan 
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sumber kebenaran pada pengalaman. Aristoteles merupakan 
orang pertama yang menggunakan metode historis dalam 
mempelajari kenyataan sosial. Dia adalah pembangun 
logika, yaitu suatu ilmu tentang cara berpikir yang benar, 
ilmu pengetahuan menurutnya adalah bangunan 
pengetahuan yang masuk akal. Aristoteles tidak pernah 
memimpikan untuk memisahkan penyelidikannya tentang 
apa yang ada dan apa yang seharusnya ada. Ajaran 
Aristoteles tentang asal mula masyarakat yaitu bahwa ada 
dua bentuk asosiasi manusia yang bersifat dasar dan 
esensial yaitu asosiasi antara laki-laki dan wanita untuk 
mendapat keturunan dan asosiasi antara penguasa dan yang 
dikuasai. Kedua asosiasi ini bersifat alamiah atau natural. 
Negara terbentuk dari perkumpulan kampung atau dusun. 
Sedangkan dusun di bentuk dari kumpulan keluarga. 
Negara adalah suatu natural group dan manusia adalah 
makhluk sosial (zoon politicon). 

  Masyarakat  memiliki dasar kultur dan dasar 
alamiah. Sistem sosial yang baik menurut Aristoteles adalah 
suatu sistem di mana setiap orang dapat berbuat sebaik-
baiknya dan hidup bahagia.  Idealisme Aristoteles tentang 
masyarakat adalah merupakan idealisme seimbang antara 
kemakmuran material, kesehatan fisik, kecerdasan yang 
tersebar, dan karakter yang merata.  Aristoteles memiliki 
pengajaran tentang perbaikan sosial, yaitu ajaran tentang 
bagaimana membangun atau memelihara suatu masyarakat 
yang ideal yaitu melalui pendidikan. Ada tiga cara yang 
membuat manusia menjadi baik dan bijaksana yaitu : alam, 
habit dan akal atau pikiran. Pendidikan mengandung dua 
hal yaitu : habituasi atau apa yang di sebut dengan latihan 
membiasakan diri, dan pendidikan kekuatan–kekuatan 
rasional yakni akal atau pikiran, yang harus diperhatikan di 
dalam setiap pendidikan adalah meningkatkan karakter atau 
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moral warga negara, karena karakter yang lebih tinggi akan 
menghasilkan tertib sosial yang tinggi pula.                   

 Tokoh filsafat Plato dan Aristoteles telah membahas 
banyak hal yang merupakan sebahagian dari sosiologi, 
walau pembahasannya dilakukan dalam perspektif filsafat 
tentang masyarakat zamannya. Sehingga materi yang 
dibicarakan belum dapat disebut sosiologi, karena 
mempunyai unsur etika didalamnya yaitu bagaimana 
seharusnya (das sollen) masyarakat itu menurut pandangan 
mereka, karena itu materi yang dibahas dikenal dengan 
nama filsafat sosial atau sozialphilosophie.  

Tidak dapat dielakkan sebagaimana semua ilmu 
berasal dari filsafat sebagai ibu ilmu pengetahuan, demikian 
juga sosiologi dalam fase permulaannya. Plato (429-374 SM) 
membahas unsur-unsur sosiologi dalam pembahasannya 
tentang negara  ; Aristoteles (384-322 SM) membahas unsur 
sosiologi dalam hubungan dengan etika sosial yaitu 
bagaimana seharusnya tingkahlaku manusia dalam 
hubungannya dengan sesama manusia ataupun didalam 
kehidupan sosialnya. Demikian juga dengan Machiavelli 
membahas faktor negara dengan unsur sosiologi, yaitu 
dengan memisahkan pemikiran dan alam rohaniah dari 
alam kenyataan dengan akibat pemisahan dari gereja dan 
negara, yaitu negara sebagai personifikasi dari kehidupan 
manusia sosial yang nyata. Jean Bodin, Thomas Hobbes, 
John Locke serta Jean Jaques Rousseau juga ikut 
memberikan bentuk dan menunjukkan arah kepada ilmu 
yang kemudian dikenal sebagai sosiologi. 

Ibnu Khaldun (1332-1406) di kenal sebagai tokoh 
sosiologi dari dunia Arab yang mempunyai pikiran sosiologi 
yang lebih terperinci dan maju, sehingga sering disebut 
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sebagai peletak batu pertama dari sosiologi sebagai ilmu 
yang mendahului Auguste Comte (1789-1857) yang 
mendapat kehormatan disebut sebagai bapak sosiologi. Ibnu 
Khaldun, seorang sarjana Arab yang lahir di Tunis adalah 
tokoh politik praktis yang ternama serta dikenal sebagai 
pemikir besar dunia. Bukunya berjudul “Mukaddimah” 
merupakan karyanya yang monumental mengenai sejarah 
umat manusia dalam bahasan sosiologi. Isi dari buku 
tersebut mengemukakan mengenai pengaruh lingkungan 
fisik terhadap manusia, bentuk organisasi sosial primitif 
maupun modern, hubungan antar kelompok dan berbagai 
fenomena kultural. Ibnu Khaldun memiliki asumsi bahwa 
manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu organisasi 
sosial menurutnya adalah penting, dari organisasi sosial ini 
manusia dapat berkembang sebagai makhluk sosial dan 
politik. Semua ini menunjukkan bahwa manusia dalam 
kehidupan bermasyarakat hanya dapat dipenuhi melalui 
kerjasama antar sesamanya.    

D. Metode Sosiologi 

Sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu yang ilmiah 
berusaha untuk menghindari prasangka (the common 
prejudices), dengan cara melakukan pengujian di lapangan 
(realitas masyarakat). Penelitian memiliki nilai yang sangat 
berharga dan penting untuk dilakukan. Kegiatan penelitian 
lapangan sebenarnya bukan semata-mata melakukan 
observasi dan mengumpulkan data. Kegiatan penelitan 
bukan pula sekedar mewawancarai responden, kemudian 
mencatat atau merekam jawaban yan diberikan. Akan tetapi 
lebih daripada itu adalah suatu upaya untuk memahami 
suatu suatu fenomena sosial dengan melibatkan sejumlah 
teori. Teori semacam ini lazim di sebut research theory yang 
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berbeda dengan theoriticians’ theory atau teori yang di 
bangun tanpa melakukan suatu penelitian9.  

Kegiatan penelitian selalu diawali dan diakhiri 
dengan suatu permasalahan walaupun diakui bahwa 
memilih masalah bukanlah persoalan yang mudah. Satu hal 
yang perlu diingat bahwa penelitian yang baik adalah 
penelitian yang menyisakan masalah agar dapat diteliti 
kembali oleh peneliti yang lain. Bila dalam penelitian telah 
dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah maka 
sebenarnya pekerjaan penelitian 50 % telah selesai. 
Permasalahan yang baik adalah yang dapat diteliti dan 
melahirkan problem solving dalam pembahasan yang 
bervariasi, unik, luas dan memberi stimulan untuk diskusi-
diskusi lanjutan.  

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan 
antara yang seharusnya dengan yang benar-benar terjadi. 
Masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila 
terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan 
kenyataan antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, 
adanya pengaduan dan kompetisi. Ada tiga cara yang dapat 
dilakukan untuk menemukan permasalahan yang baik yaitu 
: (1) berdiskusi dengan orang lain atau pakar yang memiliki 
perbendaharaan pengetahuan tentang topik yang di bahas, 
(2) mendalami literatur atau laporan penelitian yang relevan 
dengan topik tersebut, (3) melakukan observasi langsung di 
lapangan. 

                                                             
9 Sunyoto Usman, Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi, 

(Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2012), h. 44  
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Setelah masalah diidentifikasi maka langkah 
selanjutnya adalah merumuskan masalah dan menentukan 
ruang lingkup penelitian. Kemudian setelah itu baru 
dirumuskan hipotesis-hipotesis yang relevan dengan 
masalah yang diajukan. Hal ini diutamakan karena peneliti 
diharapkan harus mampu mengumpulkan data dalam 
rangka upaya mengidentifikasi bukti kebenaran atau ketidak 
benaran hipotesis yang diajukan, dalam proses ini peneliti 
tidak hanya di tuntut sekedar mengetahui data apa yang 
mesti dikumpulkan, akan tetapi peneliti harus memilih 
metode apa yang paling tepat dan dapat bermanfaat dalam 
pengumpulan data, sehingga dapat membuktikan relevansi 
hipotesis terhadap masalah. Demikian pentingnya hipotesis, 
namun tidak semua penelitian membutuhkan hipotesis 
tergantung pada permasalahan apa yang diteliti.  

Banyak metode yang dapat digunakan dalam 
melakukan penelitian. Tetapi secara garis besar para sosiolog 
umumnya menggunakan dua metode dalam mengkaji 
masyarakat sebagai obyeknya ; di samping dipakai pula oleh 
ilmuan yang lain dari disiplin ilmu yang berbeda. Kedua 
metode yang di maksud adalah metode kualitatif dan 
metode kuantitatif. Metode kualitatif lebih mengutamakan 
cara kerjanya dengan menjabarkan hasil penelitian 
berdasarkan penilaian-penilaian terhadap data yang 
diperoleh. Metode ini dipakai apabila data hasil penelitian 
tidak dapat diukur dengan angka atau ukuran-ukuran lain 
yang bersifat eksak. Metode kualitatif dibedakan menjadi 
metode historis, metode komparatif, metode historis 
komparatif, dan studi kasus (case study).  

Sosiologi menggabungkan data dari berbagai ilmu 
pengetahuan sebagai dasar penelitiannya. Dengan demikian 
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sosiologi dapat dihubungkan dengan kejadian sejarah, 
sepanjang kejadian itu memberikan keterangan beserta 
uraian proses berlangsungnya hidup kelompok-kelompok, 
atau beberapa peristiwa dalam perjalanan sejarah dari 
kelompok manusia. Sebagai contoh, riwayat suatu negara 
dapat dipelajari dengan mengungkapkan latar belakang 
terbentuknya suatu negara, faktor-faktor, prinsip-prinsip 
suatu negara sampai perjalanan negara di masa yang akan 
datang. Sosiologi mempertumbuhkan semua lingkungan 
dan kebiasaan manusia, sepanjang kenyataan yang ada 
dalam kehidupan manusia dan dapat mempengaruhi 
pengalaman yang dirasakan manusia, serta proses dalam 
kelompoknya. Selama kelompok itu ada, maka selama itu 
pula akan terlihat bentuk-bentuk, cara-cara, standar, 
mekanisme, masalah, dan perkembangan sifat kelompok 
tersebut. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi 
hubungan antara manusia dan berpengaruh terhadap 
analisis sosiologi. 

 

 

E. Sosiologi Berbasis Lokalitas 

Deskripsi uraian-uraian sebelumnya telah 
menjelaskan  proses munculnya sosiologi sebagai suatu ilmu 
sampai kepada perkembangan sosiologi saat ini yang 
mayoritas berasal dari luar (barat) yang belum tentu cocok 
dengan masyarakat kita (Bugis-Makassar). Sehingga 
kemudian muncul kritikan bahwa pendukung ilmu-ilmu 
sosial dan sosiologi khususnya hanya dapat meniru dan 
mengulang-ulang apa yang datang dari luar, tanpa berusaha 
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menampilkan kehidupan sosial yang melahirkan konsep-
konsep maupun teori-teori yang khas dan berbasis lokalitas. 
Padahal, sesungguhnya dibutuhkan suatu disiplin sosiologi 
yang  khusus untuk memahami masyarakat di mana kita 
menjalani kehidupan. Sehingga sosiologi menjadi suatu ilmu 
yang tidak asing bagi masyarakat tempat sosiologi itu 
diajarkan, bahkan  mengakar pada nilai-nilai masyarakat 
Bugis-Makassar atau sosiologi berbasis lokalitas. 

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki 
keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta 
lingkungan sekitarnya. Pikiran, naluri, perasaan, keinginan 
manusia digunakan untuk memberi reaksi dan melakukan 
interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial 
dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam 
suatu masyarakat.  Masyarakat merupakan suatu kesatuan 
yang didasarkan ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh 
dikatakan stabil. Sehubungan dengan ini maka dengan 
sendirinya masyarakat merupakan kesatuan yang dalam 
pembentukannya mempunyai gejala yang sama. Kadangkala 
kala dipahami secara sempit bahwa masyarakat adalah 
lingkungan tempat kita tinggal dan melakukan berbagai 
aktivitas, namun apakah masyarakat memang hanya sebatas 
pengertian seperti itu ?, untuk memahami lebih jauh tentang 
pengertian masyarakat sebaiknya dikemukakan beberapa 
defenisi menurut pandangan para ahli sosiologi sebagai 
berikut : 

1. Selo Soemardjan masyarakat adalah orang-orang 
yang hidup bersama dan menghasilkan 
kebudayaan. 

2. Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur 
yang menderita suatu ketegangan organisasi atau 
perkembangan akibat adanya pertentangan 
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antara kelompok-kelompok yang terbagi secara 
ekonomi. 

3. Paul B. Horton dan C. Hunt masyarakat 
merupakan kumpulan manusia yang relatif 
mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang 
cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, 
mempunyai kebudayaan sama serta melakukan 
sebagian besar kegiatan di dalam 
kelompok/kumpulan manusia tersebut.  

4. Max Weber masyarakat adalah suatu struktur 
atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh 
harapan dan nilai-nilai yang dominan pada 
Pengertian –pengertian di atas, memberi 
penegasan bahwa masyarakat dapat dibedakan 
dalam pengertian natural dan kultural, yakni :   

- Masyarakat dalam pengertian natural adalah 

community yang ditandai oleh kesamaan tempat 

tinggal (the same geografphic area), misalnya 

masyarakat Bugis-Makassar dan sebagainya. 

- Masyarakat dalam pengertian kultural adalah society 

yang keberadaannya tidak terikat oleh  kesamaan 

tempat tinggal (the same geographic area), melainkan 

hasil dinamika kebudayaan peradaban manusia, 

misalnya masyarakat pelajar, masyarakat petani dan 

lain sebagainya.  

Sebagai suatu sistem, individu-individu yang 

terdapat di dalam masyarakat saling berhubungan atau 

berinteraksi satu sama lain, misalnya dengan melakukan 

kerjasama guna memenuhi kebutuhan hidup masing-

masing. 
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1. Sistem sosial adalah bagian-bagian yang saling 

berhubungan antara satu dengan yang lain, 

sehingga dapat berfungsi melakukan suatu kerja 

untuk tujuan tertentu. Sistem sosial itu sendiri 

adalah suatu sistem yang terdiri atas tindakan-

tindakan sosial yang dilakukan oleh individu-

individu yang berinteraksi satu dengan yang 

lainnya. Dalam sistem sosial terdapat individu-

individu yang berinteraksi dan bersosialisasi 

sehingga tercipta hubungan-hubungan sosial. 

keseluruhan hubungan sosial tersebut 

membentuk struktur sosial dalam kelompok 

maupun masyarakat yang akhirnya akan 

menentukan corak masyarakat tersebut. 

2. Struktur sosial mencakup susunan status dan 

peran yang terdapat di dalam satuan sosial, 

ditambah nilai-nilai dan norma-norma yang 

mengatur interaksi antar status dan antar peran 

sosial. di dalam struktur sosial terdapat unsur-

unsur sosial yang pokok, seperti kaidah-kaidah 

sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-

kelompok sosial dan lapisan-lapisan sosial.. 

bagaimana unsur-unsur sosial itu terbentuk, 

berkembang dan dipelajari oleh ndividu di dalam 

masyarakat ? melalui proses-proses sosial semua 

itu dilakukan. Proses-proses sosial itu sendiri 

merupakan hubungan timbal balik antara 

bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat 
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dengan memahami dan mematuhi norma-norma 

yang berlaku.     

3. Masyarakat sebagai suatu sistem apabila kita 

mengikuti pengertian masyarakat baik secara 

natural maupun kultural, maka akan tampak 

bahwa keberadaan kedua masyarakat itu 

merupakan satu kesatuan. Dengan demikian kita 

akan tahu bahwa unsur-unsur yang ada di dalam 

masyarakat yang masing-masing saling 

bergantung merupakan kesatuan-kesatuan 

fungsi. Adanya mekanisme yang saling 

bergantung, saling fungsional, saling mendukung 

antara berbagai unsur dan tidak bisa dipisahkan 

satu sama lain itulah yang di sebut sebagai 

sistem. 

Masyarakat sebagai suatu sistem selalu mengalami 

dinamika yang mengikuti hukum sebab akibat (kausal). 

Apabila ada perubahan pada salah satu unsur atau aspek, 

maka unsur yang lain akan menerima konsekuensi atau 

akibatnya, baik yang positif maupun yang negatif. Oleh 

karena itu, sosiologi melihat masyarakat atau perubahan 

masyarakat selalu dalam kerangka sistemik, artinya 

perubahan yang terjadi di salah satu aspek akan 

mempengaruhi faktor-faktor lain secara menyeluruh dan 

berjenjang. 

Semua defenisi yang telah dikemukakan oleh ahli  

dapat memberikan pemahaman bahwa masyarakat suku 

Bugis-Makassar adalah masyarakat dalam pengertian 
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natural. Masyarakat dalam pengertian natural adalah 

community yang ditandai oleh kesamaan tempat tinggal (the 

same geografphic area), dalam hal ini Provinsi Sulawesi 

Selatan, namun bukan hanya itu, mereka juga memiliki 

kesamaan agama, budaya dan adat istiadat serta  norma-

norma maupun nilai-niai yang terdapat dalam unsur 

panngadereng (Bugis) dan pangngadakkang (Makassar) yang 

bersumber dari lontara’. 

Pengetahuan tentang masyarakat Bugis-Makassar 

sebagai suatu komunitas (comunity) mengantarkan pada 

pemahaman tentang bagaimana jati diri orang Bugis- 

Makassar yang selalu berlandaskan pada 

panngadereng/pangngadakkang sehingga kemudian sosiologi 

berbasis lokalitas yang dimaksudkan adalah kehidupan  

masyarakat Bugis-Makassar dengan  segala aspek sosialnya 

dengan konsep lokal. 
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BAB II   

 SEJARAH PERKEMBANGAN  MASYARAKAT 

BUGIS MAKASSAR 

A. Asal-Usul Suku Bugis 

Suku bugis  adalah suku yang tergolong ke dalam 

suku-suku Melayu Deutero. Masuk ke nusantara setelah 
gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya 
Yunan. Kata "Bugis" berasal dari kata To Ugi, yang berarti 
orang Bugis. Penamaan "ugi" merujuk pada raja pertama 
kerajaan Cina yang terdapat di Pammana Kabupaten Wajo 
saat ini, yaitu La Sattumpugi. Ketika rakyat La Sattumpugi 
menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja 
mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai To Ugi atau 
orang-orang atau pengikut dari La Sattumpugi. La 
Sattumpugi adalah ayah dari We Cudai dan bersaudara 
dengan Batara Lattu, ayah dari Sawerigading. Sawerigading 
sendiri adalah suami dari We Cudai dan melahirkan 
beberapa anak termasuk La Galigo yang membuat karya 
sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9000 
halaman folio. Sawerigading Opunna Ware (Yang dipertuan 
di Ware) adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra I La 
Galigo dalam tradisi masyarakat Bugis. Kisah Sawerigading 
juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk, Kaili, 
Gorontalo, dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti 
Buton. 

Orang Bugis zaman dulu menganggap nenek 
moyang mereka adalah pribumi yang telah didatangi titisan 
langsung dari “dunia atas” yang “turun” (manurung) atau 
dari “dunia bawah” yang “naik” (tompo) untuk membawa 
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norma dan aturan sosial ke bumi 10. Umumnya orang-orang 
Bugis sangat meyakini akan hal to manurung, tidak terjadi 
banyak perbedaan pendapat tentang sejarah ini. Sehingga 
setiap orang yang merupakan etnis Bugis, tentu mengetahui 
asal-usul keberadaan komunitasnya. 

Masyarakat Bugis pada awal perkembangannya 
sangat memegang tradisi, dari cara membentuk kelompok, 
tempat pemukiman, makanan, pakaian,  pemakaman, 
hingga pemberian sesajen. Jika dilihat sejarah awalnya, 
orang Bugis belum mengetahui agama yang dianutnya 
karena paham yang mereka gunakan sangat primitif, tetapi 
jika dilihat dari cara penyajiannya mereka mendekati agama 
Hindu Budha. Masyarakat Bugis juga dikenal sebagai 
pedagang yang unggul, terbukti dari hasil dagangannya 
seperti neraca, perunggu di Selayar, kapak perunggu di 
ujung selatan semenanjung Sulawesi Selatan serta berbagai 
patung Budha di Bantaeng dan Mandar serta berbagai hasil 
perdagangan ekspor lainnya.  

Pada akhir millennium pertama masehi Sulawesi 
Selatan telah menjalani jaringan perdagangan antar pulau 
selama berabad-abad. Namun demikian, penemuan keramik 
Cina dari abad ke-10 pada situs-situs arkeologi 
menunjukkan adanya intensifikasi atau orientasi baru dalam 
dunia perdagangan. Berhubung tidak adanya rujukan yang 
jelas mengenai Sulawesi dalam sumber-sumber Cina, 
bahkan tidak di sebut-sebut dalam catatan terkenal yang di 
sebut Chau-Ju-Kua tentang produk dan jalur perdagangan 

                                                             
10

 Christian Pelras, The Bugis, (Oxford : Blackwell publisher’s, 
1999), diterjemahkan dengan judul Manusia Bugis, (Jakarta : Forum 

Jakarta-Paris, 2006), h. 52  
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Cina Selatan.11 Faktor ini bisa juga disebabkan karena 
kurangnya  peneliti sejarah Bugis yang meneliti secara 
ilmiah (tertulis). Walaupun demikian, fakta membuktikan 
bahwa masyarakat Bugis memang sangat menggeluti dunia 
perdagangan. Hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat 
Bugis hingga membentuk adat-istiadat sesuai dengan 
kebiasaan yang digelutinya, maka dari itu keras atau halus 
cara berbicara dan bertindak orang Bugis di lihat dari 
wilayah dan kegiatan sehari-harinya (tempat mata 
pencahariannya). 

Pekerjaan yang digeluti oleh orang Bugis terutama 
bila mereka merantau ke daerah lain adalah sebagai 
pedagang, saudagar, pengusaha, atau nama apa pun 
semacam itu dan perantau adalah ciri yang melekat pada 
kebanyakan orang Bugis dan Makassar. Hampir semua 
provinsi di nusantara ini bisa dipastikan ada orang asal 
Sulawesi Selatan di situ dengan pekerjaan utama pedagang 
atau pengusaha. Terbukti saat Pertemuan Saudagar Bugis-
Makassar awal November 2013 yang lalu, ratusan 
perwakilan saudagar Bugis-Makassar yang berasal dari 
dalam dan luar negeri ikut hadir.  

Sejak zaman dahulu, orang Bugis memang sudah 
kental dengan sifat perantau. Di perantauan, mereka 
terkenal punya semangat juang dan semangat hidup lebih 
besar. Dalam sejarahnya, sejak dulu hingga sekarang, 
biasanya begitu masuk di suatu daerah mereka langsung 
menguasai pasar. Menguasai dalam arti berdagang. 
Biasanya dari berdagang di pasar, mereka kemudian 
berdagang hasil bumi, bahkan membeli tanah dan bertani 
atau berkebun. Setelah itu mereka mulai ke usaha lain-lain. 

                                                             
11 Christian Pelras, The Bugis, (Oxford : Blackwell publisher’s, 
1999), diterjemahkan dengan judul Manusia Bugis, (Jakarta : Forum 

Jakarta-Paris, 2006), h. 53  
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Satu hal yang membuat orang Bugis bisa diterima di mana-
mana dan akhirnya cukup mencolok jika sudah berhasil di 
perantauan adalah semboyan "di mana tanah dipijak di situ 
langit dijunjung”. Kalau orang Bugis sukses di perantauan, 
mereka akan kaya dan membelanjakan uangnya di 
perantauan. Mereka membangun rumahnya juga di rantau 
dan bukan di kampung. Kalaupun mereka menginvestasi di 
kampung, biasanya hanya sedikit. Itu pun biasanya dalam 
bentuk membangun masjid, membangun rumah orangtua, 
atau semacam itu. Orang Bugis biasanya berprinsip di mana 
mereka merasa tenang dan nyaman hidup sekaligus 
berusaha, itulah yang dianggap tanah mereka. Hal ini bisa di 
bandingkan dengan suku lain, misalnya suku Jawa yang 
membangun atau menginvestasikan uangnya di kampung 
sendiri, bukan di daerah perantauan.    

Kesemua itu pula agaknya yang membuat Christian 
Pelras, seorang berkebangsaan Prancis, akhirnya meneliti 
orang Bugis, bahkan membuat buku yang berjudul The 
Bugis. Padahal, awalnya Pelras mau melakukan penelitian 
tentang budaya Melayu di Malaysia. "Orang Bugis 
sebenarnya bukan pelaut, tetapi pedagang, yang lebih 
pantas di sebut pelaut adalah orang Mandar (suku di 
Sulawesi Barat). Namun, yang kemudian membuat orang 
Bugis terkenal sebagai pelaut karena dalam berdagang, 
mereka banyak menggunakan jalur laut. Mau tidak mau 
agar sukses sebagai pedagang, mereka juga harus menguasai 
jalur laut. Makanya mereka juga terkenal tangguh di laut," 
papar Pelras. 

Hal ini dibenarkan oleh Edward Palimbongang, 
pakar sejarah dari Universitas Hasanuddin. Menurutnya, 
berbagai laporan dan catatan maupun dokumen di Belanda 
banyak menyebut kehebatan perdagangan maritim dan 
Pelabuhan Makassar abad ke-19. Orang Bugis-Makassar 
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yang tinggal di desa-desa daerah pantai bermata 
pencaharian mencari ikan. Mereka akrab dengan laut dan 
berani mengarungi lautan luas. Mereka menangkap ikan 
sampai jauh ke laut hanya dengan perahu-perahu layar. 
Dengan perahu layar dari tipe pinisi dan lambo, orang 
Bugis-Makassar mengarungi perairan nusantara sampai 
Srilanka dan Philipina.  

Mereka merupakan suku bangsa Indonesia yang 
telah mengembangkan kebudayaan maritim sejak abad ke-
17. Orang Bugis-Makassar juga telah mewarisi hukum niaga 
pelayaran. Hukum ini disebut Ade’allopiloping Bicaranna 
Pabbalue ditulis oleh Amanna Gappa pada Lontara abad ke-
17. Sambil berlayar orang Bugis-Makassar mengembangkan 
perdagangan ke berbagai tempat di Indonesia. Berbagai jenis 
binatang laut ditangkap dan diperdagangkan. Teripang dan 
holothurioidea (sejenis binatang laut) ditangkap di kepulauan 
Tanibar, Irian Jaya, bahkan sampai ke Australia untuk dijual 
kepada tengkulak. Melalui tengkulak binatang laut ini 
diekspor ke Cina. Mulai abad ke- 19 sampai abad ke-20 
ekspor teripang sangat maju. 

Selain pertanian, penangkapan ikan, pelayaran,dan 
perdagangan, usaha kerajinan rumah tangga merupakan 
kegiatan orang Bugis-Makassar untuk memenuhi kebutuhan 
hidup keluarga. Berbagai jenis kerajinan rumah tangga 
mereka hasilkan. Tenunan sarung sutera dari Mandar, dan 
Wajo, serta tenunan sarung Samarinda dari Bulukumba 
adalah salah satu contohnya. Pada abad ke-17 saudagar-
saudagar Bugis-Makassar sudah memiliki loji (tempat untuk 
tinggal, berdagang, gudang, dan agen perwakilan) di Manila 
dan Makau. Catatan sejarah membuktikan bahwa pedagang 
Bugis ternyata juga punya andil dalam kemajuan Singapura. 
Buktinya, kampung pertama yang dibangun di pulau itu 
adalah Kampung Bugis di daerah Gelam. 

http://muarief-nr.blogspot.com/2012/07/sistem-sosial-budaya-bugis-makassar.html
http://muarief-nr.blogspot.com/2012/07/sistem-sosial-budaya-bugis-makassar.html
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 Sebenarnya jika Indonesia dan rakyatnya ingin maju, 
bercermin pada sejarah dan pengalaman masa lalu, terutama 
semangat juang dan kegigihan para pendahulu, bukanlah 
sesuatu yang bodoh. Sayangnya, banyak keteladanan masa 
lalu yang kini mulai pupus. Suku Bugis adalah suku yang 
sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku 
Bugis sangat menghindari tindakan-tindakan yang 
mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat 
seseorang. Jika seorang anggota keluarga melakukan 
tindakan yang membuat malu keluarga, maka ia akan diusir 
atau dibunuh. Namun, adat ini sudah luntur di zaman 
sekarang ini. Tidak ada lagi keluarga yang tega membunuh 
anggota keluarganya hanya karena tidak ingin menanggung 
malu dan tentunya melanggar hukum. Sedangkan adat malu 
(siri’) masih dijunjung oleh kebanyakan masyarakat Bugis. 
Walaupun tidak seketat dulu, tapi setidaknya masih diingat 
dan dipatuhi. 

Perubahan sosial yang terjadi terutama menyangkut 
perubahan kebudayaan dan sistem tatanan daerah termasuk 
adat istiadat yang berlaku disebabkan karena keinginan 
untuk mengetahui dunia luar yang lebih maju. Hal-hal yang 
baru itu biasanya didapat melalui perdagangan, dari cara 
berpakaian serta spritualnya akan mengalami perubahan 
karena adanya agama baru yang masuk lebih mengarahkan 
pada tatanan hidup yang lebih bermoril. Sehingga adat 
istiadat yang sebelumnya kurang cocok dengan agama akan 
dihilangkan. Agama yang pada umumnya dianut oleh 
masyarakat Bugis adalah agama Islam. Menurut Christian 
Pelras hal ini merupakan peristiwa yang sangat penting. 
Orang Bugis bersama orang Aceh, Melayu, Banjar, Sunda, 
Madura dan tentunya orang Makassar di anggap termasuk 
orang Indonesia yang paling kuat dan teguh memeluk ajaran 
Islam.  Hampir semua orang Bugis memeluk agama Islam 
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kecuali sekitar ratusan orang di kabupaten Soppeng yang 
menganut agama Kristen dan komunitas “Tau Lotang yang 
bermukim di Amparita Kabupaten Sidrap yang menganut 
kepercayaan nenek moyang.    

Salah satu daerah yang didiami oleh suku Bugis 
adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. Kabupaten 
Sidenreng Rappang disingkat dengan nama Sidrap adalah 
salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, 
Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkajene 
Sidenreng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,19 
km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa. 
Penduduk asli daerah ini adalah suku Bugis yang taat 
beribadah dan memegang teguh tradisi saling menghormati 
dan tolong menolong. Di mana-mana dapat dengan mudah 
ditemui bangunan masjid yang besar dan permanen. Namun 
terdapat daerah dimana masih ada kepercayaan berhala 
yang biasa disebut ‘Tau Lotang’ yang berarti ‘Orang Selatan’. 
Orang-orang ini dalam seharinya menyembah berhala di 
dalam gua atau gunung atau pohon keramat. Akan tetapi, di 
KTP (Kartu Tanda Penduduk) mereka, agama yang 
tercantum adalah agama Hindu. Mereka mengaku shalat 5 
waktu, berpuasa, dan berzakat. Walaupun pada 
kenyataannya mereka masih menganut animisme di daerah 
mereka. Saat ini, penganut kepercayaan ini banyak 
berdomisili di daerah Amparita, salah satu kecamatan di 
Kabupaten Sidrap. 

Kabupaten Sidrap terkenal dengan kehidupan 
seorang tokoh yang pernah hidup, seorang cendekiawan 
Bugis yang cukup terkenal pada masa Addatuang Sidenreng 
dan Addatuang Rappang (Addatuang = semacam 
pemerintahan distrik di masa lalu) yang bernama Nene’ 
Mallomo’. Dia bukan berasal dari kalangan keluarga istana, 
akan tetapi kepandaiannya dalam tata hukum negara dan 
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pemerintahan membuat namanya cukup tersohor. Sebuah 
tatanan hukum yang sampai saat ini masih diabadikan di 
Sidenreng yaitu : Naiya ade’e de’nakkeambo, de’to nakkeana. 
(Terjemahan : sesungguhnya adat itu tidak mengenal bapak 
dan tidak mengenal anak). Kata bijaksana itu dikeluarkan 
Nene’ Mallomo’ ketika dipanggil oleh Raja untuk 
memutuskan hukuman kepada putera Nene’ Mallomo yang 
mencuri peralatan bajak tetangga sawahnya.   Dalam 
Lontara’ La Toa, Nene’ Mallomo’ disepadankan dengan 
tokoh-tokoh Bugis-Makassar lainnya, seperti I Lagaligo, 
Puang Rimaggalatung, Kajao Lalido, dan sebagainya. 
Keberhasilan panen padi di Sidenreng karena ketegasan 
Nene’ Mallomo’ dalam menjalankan hukum, hal ini terlihat 
dalam budaya masyarakat setempat dalam menentukan 
masa tanam melalui musyawarah yang disebut Tudang 
Sipulung (Tudang = Duduk, Sipulung = Berkumpul atau 
dapat diterjemahkan sebagai suatu Musyawarah Besar) yang 
dihadiri oleh para pallontara’ (ahli mengenai buku Lontara’) 
dan tokoh-tokoh masyarakat adat. Melihat keberhasilan 
tudang sipulung yang pada mulanya diprakarsai oleh Bupati 
kedua, Bapak Kolonel Arifin Nu’mang sebelum tahun 1980, 
daerah-daerah lain pun sudah menerapkannya. 

 
B. Awal Kedatangan Suku Bugis di Sulawesi 

Selatan 

Sulawesi Selatan adalah tempat asal dari suku Bugis 
yang dapat dilihat dari bahasa dan adat istiadatnya. Bahkan 
saat ini suku Bugis ada pula yang merantau jauh hingga ke 
luar negeri, yakni Malaysia, Singapura dan Filipina. 
Sejarah suku Bugis ada kaitannya dengan sejarah orang 
Melayu yang masuk ke Nusantara setelah migrasi pertama 
3500 tahun lalu dari Yunan, China Selatan. Mereka ini 
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termasuk dalam suku Melayu Deutero atau muda yang 
berasal dari ras Malayan Mongoloid. Berkembangnya adat 
istiadat suku Bugis ini lalu mengarah pada munculnya 
banyak kerajaan seperti Bone, Luwu, Wajo, Soppeng, Sinjai, 
Barru dan masih banyak yang lainnya. Saat ini semua 
kerajaan-kerajaan tersebut menjadi kabupaten, dimana 
orang Bugis adalah penduduk mayoritas.  

Suku Bugis memiliki adat istiadat yang unik. 
Pada tahun 1512 hingga 1515, ada sekitar lima puluh 
kerajaan yang mayoritas penduduknya menyembah berhala 
atau menganut animisme-dinamisme. Hal tersebut dapat 
dilihat pada tata cara penguburan orang Bugis. Saat itu 
mereka masih menguburkan orang yang meninggal dengan 
tata cara jaman pra sejarah, yakni dengan mengarah ke 
timur dan barat serta diberikan bekal seperti mangkuk, 
tempayan, tiram dan barang buatan Cina serta benda 
berharga lainnya. Bahkan untuk para bangsawan dan tokoh 
terkemuka pada wajahnya diberikan penutup muka yang 
terbuat dari emas ataupun perak. Sebagai bukti bahwa 
mereka memiliki strata sosial yang tinggi di masyarakat. 

C. Asal-Usul Suku Makassar 

Suku Makassar adalah nama Melayu untuk suku 
yang mendiami pesisir selatan pulau Sulawesi. Orang 
Makassar menyebutnya Mangkasara’ berarti mereka yang 
bersifat terbuka. Etnis Makassar ini adalah etnis yang 
berjiwa penakluk namun demokratis dalam memerintah. 
Gemar berperang dan jaya di laut. Adapun bahasa Makassar 
juga disebut sebagai bahasa Makassar atau Mangkasara yaitu 
bahasa yang dituturkan oleh suku Makassar penduduk 
Sulawesi Selatan. Bahasa Bugis dan Makassar memiliki 
aksara sendiri, di kenal adanya pemakaian huruf spesifik 
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yang di sebut huruf Ogi Mangkasara atau sering di sebut 
huruf lontara’, namun sekarang banyak di tulis dengan 
menggunakan huruf latin. Dikalangan orang Makassar 
terdapat bermacam-macam keterangan tentang arti lontara’, 
antara lain : 

1. Kata lontara’ berasal dari nama jenis pohon yang 
di sebut pohon lontara’ (pohon lontar). Daunnya 
di sebut daun lontara. Daun lontara itu dahulu 
oleh orang-orang Bugis dijadikan sebagai alat 
tulis yaitu tempat mencatatkan semua peristiwa-
peristiwa dan pandangan-pandangan penting 
yang pernah dialami dan dikemukakan oleh 
orang-orang Bugis. Jadi lontara’ ialah catatan-
catatan yang di tulis orang Bugis pada waktu 
yang telah lampau. 

2. Lontara’ ialah catatan-catatan yang di tulis di atas 
daun lontar dengan menggunakan alat-alat tajam. 
Keterangan ini sesuai dengan apa yang 
dikemukakan oleh Mattulada bahwa lontara’ itu 
adalah catatan-catatan yang aslinya di tulis di 
atas daun lontar dengan menggunakan alat 
tajam, kemudian dibubuhi warna hitam pada 
bekas-bekas guratan tanda tajam itu. Tanda-
tanda bunyi yang dipergunakan disebut juga 
huruf lontara.12  

  Suku asli Makassar ada di Kabupaten Gowa. Dahulu 
Gowa adalah sebuah kerajaan besar yang mempunyai 
banyak daerah kekuasaan. Kejayaan  kerajaan Gowa dicapai 

                                                             
12 Mattulada, Latoa Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi 
Politik Orang Bugis,  (Ujung Pandang : Hasanuddin University 

Press, 1995), h. 21 
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pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang sering 
digelari “ayam jantan dari timur”. Kekuasaannya mencapai 
Afrika Selatan dan Brunei Darussalam. Namun pada masa 
penjajahan kerajaan Gowa mengalami kekalahan melawan 
Belanda dan kerajaan Bone pada masa itu, sehingga 
menyebabkan banyak kekacauan dan kerugian besar bagi 
masyarakat Gowa.            

C. Awal Kedatangan Suku Makassar di 

Sulawesi Selatan 

Orang Makassar memiliki karakter yang terbuka, dan 
spontan dalam menghadapi sesuatu persoalan. Selain itu 
mereka termasuk orang yang mudah bergaul, walau pun 
kadang-kadang mengucapkan kata yang cenderung kasar 
(menurut kelompok suku lain), tetapi mereka adalah orang-
orang yang setia dalam persahabatan. Pada masa lalu 
pernah berdiri suatu kerajaan besar bernama Kerajaan Gowa 
di tanah Makassar, sekitar abad 14 sampai 17. Kerajaan 
Gowa ini memiliki armada laut yang mampu menjelajah ke 
luar wilayah Sulawesi, sampai ke beberapa daerah lain di 
kepulauan Indonesia. Sejarah asal-usul suku Makassar 
masih memiliki hubungan kerabat dengan suku Bugis. 
Menurut cerita, bahwa pada awalnya, suku Makassar dan 
suku Bugis hidup sebagai satu kesatuan suku-bangsa. Tapi 
seiring dengan berjalannya waktu, mereka terpisah dengan 
membentuk kelompok suku sendiri-sendiri. 

Sejak beberapa abad yang lalu, masyarakat suku 
Makassar telah mengenal agama Islam, mayoritas orang 
Makassar adalah beragama Islam. Sejak mereka memeluk 
Islam, segala bentuk kepercayaan agama purba mereka pun 
ditinggalkan. Agama Islam telah hadir di kalangan 
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masyarakat orang Makassar sejak berabad-abad yang lalu. 
Mereka adalah penganut Islam yang kuat. Agama Islam 
menjadi agama rakyat bagi suku Makassar, sehingga 
beberapa tradisi adat dan budaya serta dalam kehidupan 
sehari-hari suku Makassar banyak dipengaruhi oleh tradisi 
dan budaya yang mengandung unsur Islami. Masyarakat 
suku Makasar saat ini adalah masyarakat perkotaan, karena 
komunitas masyarakat suku Makassar terkonsentrasi di 
kota-kota. Mereka berprofesi di segala bidang, mulai dari 
petani, nelayan, pengusaha, pedagang, guru dan berbagai 
bidang di sektor pemerintahan dan sektor swasta. 

Tahun 1542, Antonio de Paiva seorang petualang 
Portugis mendarat di Siang, sebuah kerajaan tua di pesisir 
selatan Makassar. De Paiva menyatakan ketika mendarat ia 
telah bertemu orang Melayu di Siang. Mereka mendiami 
perkampungan Melayu dengan susunan masyarakat yang 
teratur sejak 1490. Manuel Pinto yang mengunjungi Siang 
pada tahun 1545, menyatakan bahwa orang Melayu di Siang 
berjumlah sekitar 40.000 jiwa. Pada zaman pemerintahan 
Karaeng Tumaparisi Kallonna (1500-1545), orang Melayu 
sudah mendirikan pemukiman di Mangallekana, sebelah 
utara Somba Opu ibu kota kerajaan Gowa. Pada masa 
Karaeng Tunipallangga, orang Melayu mengutus Datuk 
Nakhoda Bonang menghadap raja Gowa agar Mangallekana 
diberi hak otonomi. 

Sejak kedatangan orang Melayu ke kerajan Gowa, 
peranannya tidak hanya sebagai pedagang dan ulama, tetapi 
juga memengaruhi kehidupan sosial dan politik kerajaan. 
Besarnya jumlah dan peranan orang Melayu di kerajaan 
Gowa, menyebabkan raja Gowa XII Karaeng Tunijallo (1565-

http://id.wikipedia.org/wiki/Makassar
http://id.wikipedia.org/wiki/Somba_Opu,_Gowa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Gowa
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1590) membangun sebuah mesjid di Mangallekana untuk 
orang Melayu, sekalipun raja belum memeluk Islam Dalam 
struktur kekuasaan kerajaan Gowa, banyak orang Melayu 
memegang peranan penting di istana kerajaan. Pada masa 
pemerintahan raja Gowa X (1546-1565), seorang keturunan 
Melayu berdarah campuran Bajau, Daeng Ri Mangallekana 
diangkat sebagai syahbandar kerajaan. Sejak saat itu secara 
turun temurun jabatan syahbandar dipegang oleh orang 
Melayu. Jabatan penting lainnya ialah sebagai juru tulis 
istana. Pada masa Sultan Hasanuddin (1653-1669), seorang 
Melayu Incik Amin menjadi juru tulis istana sekaligus 
penyair. 

 Beberapa sumber menyatakan bahwa sampai tahun 
1615, roda perekonomian Sulawesi khususnya perdagangan 
antar pulau yang melalui pelabuhan Makassar dikuasai oleh 
orang Johor dan Pattani. Orang Melayu yang sudah 
bermukim di Sulawesi sejak berabad-abad lalu tetap 
memiliki hubungan dagang dengan negeri asalnya di tanah 
semenanjung dan kepulauan Riau. Sejak tahun 1511, 
pedagang Melayu telah membawa beras dari Sulawesi ke 
Malaka. Barulah pada tahun 1621, di bawah kekuasaan 
Daeng Manrabia Sultan Alauddin (1593-1639), orang Bugis 
mulai turut mengambil bagian yang penting di dunia 
perdagangan dan pelayaran nusantara. 

Di Makassar terjadi perkawinan antara orang Pattani 
dengan Minngkabau, yang ditandai dengan perkawinan 
Tuan Aminah, putri Leang Abdul Kadir dengan Tuan Rajja, 
putra Datuk Makotta. Perkawinan ini biasa diberi gelar incek. 
Kemudian terjadi pula perkawinan antara orang Melayu 
dengan orang Bajau, yang diberi gelar kare. Perkawinan 
antara kare dan incek, melahirkan generasi masyarakat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bajau
http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Hasanuddin
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
http://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara
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Melayu-Bugis yang dikenal dengan sebutan tubaji (bahasa 
Makassar) dan tudeceng (bahasa Bugis). Sepanjang kurang 
lebih 150 tahun telah terjadi perkawinan campuran di antara 
para bangsawan Bugis-Makassar dengan orang-orang 
Melayu. Keturunannya tidak lagi menyebut diri sebagai 
orang Melayu, melainkan menyebut diri mereka juga 
sebagai orang Bugis atau orang Makassar. 
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BAB III. 

STRUKTUR DAN SISTEM SOSIAL 

MASYARAKAT BUGIS MAKASSAR 

1. Struktur Sosial 

Menurut Mattulada struktur sosial masyarakat Bugis 
tampaknya mengikuti pandangan tradisional yang 
berkembang dikalangan mereka bahwa asal-usul manusia 
Bugis berasal dari tiga alam yang berbeda. Ketiga sumber 
yang menjadi asal-usul manusia Bugis adalah langit sebagai 
representasi dunia atas (botinglangi), bumi sebagai 
representasi dunia (ale–kawa) dan uluriu sebagai representasi 
dunia bawah (paratiwi). Berdasarkan asal-usul manusia 
inilah maka dikalangan masyarakat terdapat lapisan-lapisan 
sosial sebagai konsekuensi dari pandangan tradisional 
mengenai asal-usul manusia tersebut. Orang yang diyakini 
dari keturunan dunia atas menjadi golongan arung. Ia 
ditakdirkan menjadi pemikir dan pemimpin masyarakat. 
adapun orang-orang yang diyakini berasal dari keturunan 
dunia bawah menjadi golongan masyarakat yang 
dikategorikan sebagai budak (Bugis = ata). 

Umumnya masyarakat Bugis menghormati orang 
yang berdarah biru (keturunan bangsawan) karena menurut 
mereka orang yang berdarah biru adalah keturunan raja 
yang memerintah di masa kerajaan. Meskipun sekarang 
telah terjadi pergeseran karena perubahan pandangan 
tentang sesuatu yang dihargai oleh masyarakat untuk 
menentukan strata sosial seseorang tidak hanya melihat 
faktor keturunan tetapi hal lain dari itu misalnya materi, 
pekerjaan (PNS atau pegawai BUMN) maupun tingkat 
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pendidikan (gelar kesarjanaan). Permulaan abad ke-20 
lapisan ata mulai hilang karena desakan agama, begitu juga 
anak’arung atau to-maradeka. Gelar anak arung seperti 
Karaenta, Puatta, Andi, dan Daeng, walau masih dipakai, tidak 
mempunyai arti lagi, sudah digantikan oleh tinggi 
rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepegawaian. 

    Masyarakat Bugis yang tinggal di desa-desa di suatu  
kabupaten merupakan kesatuan-kesatuan administratif, 
gabungan sejumlah kampung lama, yang disebut desa-desa 
gaya baru. Sebuah kampung biasanya terdiri atas sejumlah 
keluarga yang mendiami antara 10 sampai 20 buah rumah. 
Rumah-rumah itu biasanya terletak berderet menghadap ke 
selatan atau barat. Apabila ada sungai, diusahakan 
membangun rumah membelakangi sungai. Pusat kampung 
lama ditandai dengan sebuah pohon beringin besar yang 
dianggap sebagai tempat keramat (posi’ tana). 

Sebuah kampung lama dipimpin oleh seorang 
kepala kampung (matowa, jannang, lompo’, toddo’). Kepala 
kampung dibantu oleh sariang dan parennung. Gabungan 
kampung dalam struktur asli di sebut wanua, pa’rasangan 
atau bori.’ Pemimpin wanua oleh orang Bugis dinamakan 
arung palili atau sulewatang (orangnya di sapa dengan petta 
sulewatang), orang Makassar menyebutnya gallarang atau 
karaeng. Dalam struktur pemerintahan sekarang wanua sama 
dengan kecamatan. 

 

2. Relasi Sosial 

Hubungan atau relasi sosial di dalam masyarakat 
bermacam-macam dan terus terjadi dan terjalin terus-
menerus. Salah satu bentuk relasi tersebut adalah patron dan 
klien (patronage). Secara etimologi istilah ‘patron’  berasal 
dari ungkapan bahasa Spanyol yang berarti ‘seseorang yang 
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memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan 
pengaruh’ . Sedangkan klien berarti ‘bawahan’  atau orang 
yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya, pola 
hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua 
kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, 
baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, 
sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih 
rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih 
tinggi (superior, atau dapat pula diartikan bahwa patron 
adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu 
klien-kliennya.13 Pola relasi seperti ini di Indonesia lazim 
disebut sebagai hubungan bapak-anak buah, di mana bapak 
mengumpulkan kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara 
membangun sebuah keluarga besar atau extended family 
Setelah itu, bapak harus siap menyebar luaskan tanggung 
jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buahnya 
tersebut secara personal, tidak ideologis dan pada dasarnya 
juga tidak politis. Pada tahap selanjutnya, klien membalas 
dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada 
patron adalah suatu hubungan interaksi antar anggota 
masyarakat yang melibatkan persahabatan instrumental.  
Patron merupakan suatu strata yang lebih tinggi baik itu 
dari segi kedudukan ekonomi maupun sumber daya lain 
yang seakan memberikan segi keuntungan atau 
perlindungan atau keduanya kepada orang yang lebih 
rendah kedudukan atau klien. 

James Scott mengungkapkan pemahamannya 
tentang hubungan patron-klien, sebagaimana berikut ini  : 

                                                             
13 James Scott, (1983), h. 14 dan Jarry, 1991: 458 
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“Relationship in which an individual of higher socio-
economis status (patron) uses his own influence and 
resources to provide protection or benefits or both, for a 
person of a lower status (client) who for his part 
reciprocates by offering general support and assistance, 
including personal service, to the person”. 

 “…suatu kasus khusus hubungan antar dua orang yang 
sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, di 
mana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial 
ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber 
daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan 
atau keuntungan atas kedua-duanya kepada orang yang 
lebih rendah kedudukannya (klien). Hingga kemudian 
giliran klien membalas pemberian tersebut dengan 
memberikan dukungan yang umum dan bantuan termasuk 
jasa-jasa pribadi kepada patron”. 

Jadi, yang dimaksud dengan hubungan patron-klien 
adalah sebuah hubungan  kerja sama atau timbal balik yang 
dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang 
didasarkan atas perasaan saling membutuhkan antara Patron 
(pemberi) dan Klien (penerima). Budaya patronase atau 
patron-klien merupakan sebuah ciri khas dari mozaik 
kebudayaan di nusantara. Patron klien sebagai sebuah 
budaya yang bersifat emosional dan berkelanjutan yang 
dianut oleh sebagian besar penduduk nusantara. Budaya ini 
mendapat perhatian serius dari para antropolog karena 
masih bertahan sampai saat ini. Patron dan klien adalah 
suatu hubungan interaksi antar anggota masyarakat yang 
melibatkan persahabatan instrumental.  Patron merupakan 
suatu strata yang lebih tinggi baik itu dari segi kedudukan 
ekonomi maupun sumber daya lain yang seakan 
memberikan segi keuntungan atau perlindungan atau 
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keduanya kepada orang yang lebih rendah kedudukan atau 
klien. 

 Pendapat yang hampir serupa juga dikemukakan 
oleh Pelras seorang ahli berkebangsaan Prancis, berpendapat 
bahwa hubungan patron-klien adalah suatu hubungan yang 
tidak setara, terjalin secara perorangan antara seorang 
pemuka masyarakat dengan sejumlah pengikutnya.14  Lebih 
lanjut, Pelras mengungkapkan bahwa hubungan semacam 
ini terjalin berdasarkan atas pertukaran jasa, dimana 
ketergantungan klien kepada patronnya dibayarkan atau 
dibalas oleh patron dengan cara memberikan perlindungan 
kepada kliennya. Ikatan antara patron-klien ini merupakan 
kunci dalam masyarakat Bugis-Makasar di Sulawesi Selatan. 
Hubungan ini dikenal dengan nama “minawang”.  
Hubungan tersebut di kalangan orang Bugis dapat terjadi 
antara ajjoareng (seseorang yang menjadi panutan – bisa 
seorang punggawa, arung,  ataupun pemuka masyarakat) 
dengan joa (para pengikut ajjoareng dan biasanya berasal dari 
golongan maradeka–merdeka). Sedangkan pada suku 
Makassar, ajjoareng (para patron) tersebut adalah para 
karaeng atau anakaraeng, dan joa-joanya disebut ana’-ana’ atau 
taunna (orangnya). “Minawang” artinya mengikuti, yang 
maksudnya adalah ikatan antar mereka. bersifat sukarela 
dan dapat diputuskan setiap saat. Prinsip mereka dalam 
hubungan ini adalah golongan yang lebih tinggi memiliki 
kekuatan yang lebih di mata masyarakat Sulawesi Selatan 
umumnya. Sehingga terlihat jelas strata yang terbentuk di 
masyarakat ini.  Setiap strata memiliki hak dan kewajiban 
yang harus dijalankan oleh masing – masing agar terjadi 

                                                             
14 Christian Pelras, The Bugis, (Oxford : Blackwell Publishers’, 

1996), h. 1  
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keseimbangan. Adapun hukum adat yang berlaku di 
kawasan Sulawesi Selatan adalah : 
 “…bahwa golongan yang lebih rendah tidak berkuasa atas 
golongan yang lebih tinggi, dan ini berkaitan juga dengan soal 
martabat. Hal yang sebaliknya juga terjadi, yaitu makin banyak 
pengikut makin tinggi pula martabat seorang anakaraeng atau 
karaeng.15”  

Hubungan patron-klien tidak akan berjalan mulus 
tanpa ada unsur-unsur yang menyertainya, antara lain :  
1. Apa yang diberikan oleh satu pihak berharga di mata 
pihak lain, sehingga timbul keinginan atau rasa ingin 
membalas pemberian tersebut.  
2.  Adanya hubungan timbal balik (sebagai reaksi dari unsur 
pertama).  
3. Adanya norma dalam masyarakat yang memberi hak 
klien untuk melakukan penawaran, ( bila pemberian tidak 
sesuai boleh pindah patron). 

Lebih jauh lagi James C. Scott mengungkapkan ciri-
ciri hubungan patron-klien yaitu : 
1.Adanya ketidaksamaan (inequality) dalam pertukaran 
timbal balik. 
2.Pemberian sang patron kepada klien dianggap tidak 
seimbang, sehingga mengikat klien untuk senantiasa loyal 
pada patron. Poin ini dapat menimbulkan dua 
kemungkinan, pertama adanya rasa saling ketergantungan 
yang berakibat mempererat hubungan antara patron dan 
klien, kedua klien melepaskan diri dari patron, karena apa 
yang dia terima merasa tidak sebanding dengan yang dia 
beri. 
3.Adanya sifat tatap muka (face to face character). Pengaruh 
chemistry yang mempengaruhi berjalannya hubungan ini 

                                                             
15 Putra dan Heddy, (Minawang : Hubungan Patron Klien di Sulawesi 

Selatan,  Yogyakarta : 2007),  h. 20  
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lebih dekat, lebih dari sekedar hubungan kerja sama karena 
ada unsur emosional di dalamnya. 
4.Bersifat luwes dan meluas (diffuse flexibility). Hubungan 
tidak hanya sebatas kebutuhan saat ini, akan tetapi dapat 
meluas sebagai teman di waktu kecil, tetangga dan 
sebagainya. 
  Orang Makasar memiliki ungkapan untuk saling 
mendukung dan menguatkan antara martabat, tingkat 
kebangsawanan dan banyaknya pengikut dalam masyarakat 
Sulawesi tertulis seperti berikut :“…bahwa seorang karaeng 
yang baik mempunyai pengikut yang baik, sedang karaeng yang 
jelek, jelek pula pengikutnya.16”  

Hubungan patron-klien sebagai suatu hubungan 
yang lumrah dalam masyarakat di Sulawesi Selatan. Karena 
hubungan ini sudah masuk kedalam lingkup kebudayaan 
masyarakat setempat. Beberapa kasus, seorang karaeng  
mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan 
pengikutnya. Dia memberikan bantuan dengan 
menyediakan sawah, atau tanah untuk digarap, kerbau 
untuk membajak, bahkan ketika  klien mengalami musibah 
seorang karaeng memberikan pertolongan dan memberikan 
bantuan keuangan. 

Menurut James C. Scott munculnya patron klien 
disebabkan oleh adanya perbedaan yang mencolok antara 
kepemilikan harta benda atau kekayaan, status serta 
kekuasaan.  Keinginan untuk memperoleh keamanan 
pribadi di saat tidak adanya kontrol sosial yang 
mengakibatkan keamanannya terancam.  Hasil dari 
hubungan kekerabatan yang tidak efektif mengakibatkan 
untuk memberikan perlindungan kepada individu maupun 
keinginan-keinginan untuk memperoleh kekayaan, 
                                                             
16 Putra dan Heddy, (Minawang : Hubungan Patron Klien di Sulawesi 

Selatan,  Yogyakarta : Gama Press, 2007),  h. 21 
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kekuasaan dan status strata.  Patron selalu memberikan 
bantuan baik moril maupun materil dan sebagaimana yang 
seharusnya si klien akan membalas bantuan tersebut baik 
dengan dukungan yang umum, bantuan termasuk jasa 
pribadi kepada patron, akan tetapi seakan tidak akan pernah 
setara dengan apa yang patron berikan kepada klien 
tersebut.  

Ada beberapa hal yang dapat membuat hubungan 
instrumental ini dapat selalu berjalan seperti rasa 
menghargai terhadap pemberian dan  rasa wajib membalas 
untuk menghidupkan hubungan timbal balik ini serta 
terdapat aturan dalam masyarakat tentang penawaran klien 
dan mundurnya klien terhadap hubungan intrumental ini. 
Adanya konsep ketidakseimbangan dan ketidaksamaan 
antara kedudukan dalam pertukaran yang menyebabkan 
hubungan ini memberatkan si klien karena ia akan tetap 
terikat kepada patronnya karena pengaruh ketidak setaraan. 
Serta tatap muka langsung dan bagaimana jangkauan patron 
dalam memperoleh klien ini yang ada disekitar menjadi ciri 
khusus gejala patron klien ini. Selain kondisi diatas,  
hubungan kota dan desa yang tidak lancar mendukung 
patronase ini, pihak yang memiliki akses ke kota menjadi 
orang yang yang diatas kedudukannya, karena dia yang 
sering diminta pertolongannya anggota masyarakat yang 
lain. 

 

C. Stratifikasi Sosial 

  Stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat biasanya 
di anggap sangat penting untuk mencari latar belakang 
pandangan hidup, watak dan sifat-sifat, berdasar dari suatu 
masyarakat. lebih jauh dari itu akan dapat diungkapkan 
hubungan-hubungan kejadian dalam masyarakat yang 
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menyangkut tingkah laku segenap kegatan dalam 
masyarakat, termasuk kegiatan dan tingkah laku politiknya. 
Sistem lapisan masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal 
dengan social stratification. Kata stratification berasal dari kata 
stratum (jamaknya strata yang berarti lapisan).  
   Seorang sosiolog terkemuka yaitu Pitirim A. 
Sorokin17 mengatakan bahwa sistem lapisan merupakan ciri 
yang tetap ada dan umum dalam setiap masyarakat yang 
hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang 
berharga dalam jumlah yang sangat banyak, dianggap 
berkedudukan dalam lapisan atas. Mereka yang hanya 
memiliki sedikit sekali atau tidak memiliki sesuatu yang 
berharga dalam pandangan masyarakat memiliki 
kedudukan yang rendah. Di antara lapisan atas dan yang 
rendah, ada lapisan yang jumlahnya dapat ditentukan 
sendiri oleh mereka yang hendak mempelajari sistem 
lapisan masyarakat. Sorokin mendefenisikan staratifikasi 
sosial senagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke 
dalam kelas-kelas secara bertingkat (hirarkis). 
Perwujudannya adalah kelas-kelas yang tinggi dan kelas 
yang lebih rendah.    
    
             Bentuk-bentuk lapisan masyarakat tersebut banyak, 
namun secara sederhana dapat diklasifikasikan menjadi tiga 
macam yaitu stratifikasi berdasarkan ekonomis, politis dan 
jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. ketiga dasar 
stratifikasi tersebut satu sama lain saling berhubungan, 
misalnya orang tertentu atas dasar ekonomis memiliki 
kekayaan yang banyak, di lain pihak umumnya juga 
menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat dan 
biasanya ia juga mempunyai kekuatan dalam bidang 

                                                             
17

  Basrowi, Pengantar Sosiologi, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), h. 60  
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kebijakan (berdasar politis). Lapisan-lapisan dalam 
masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya atau sengaja di 
susun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Alasan 
terjadinya lapisan-lapisan dengan sendirinya antara lain 
adalah tingkat umum (senior), kepandaian, sifat keaslian 
keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, juga 
mungkin kekayaan. Alasan yang dipakai tiap-tiap 
masyarakat mungkin saja berbeda, misalnya pada 
masyarakat yang hidupnya berburu, alasan utama yang 
dipakai dalam pelapisan masyarakat adalah kepandaian 
berburu. Sedangkan pelapisan sosial yang sengaja disusun 
untuk mengejar tujuan bersama biasanya berkaitan dengan 
pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam 
organisasi formal, seperti pemerintah atau perusahaan.  

 
   Secara teoritis semua manusia dapat dianggap 
sederajat, akan tetapi sesuai dengan kenyataan hidup 
kelompok-kelompok sosial, halnya tidaklah demikian.18 
Pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang 
merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Dilihat 
dari sifatnya, pada dasarnya stratifikasi sosial dalam 
masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 
stratifikasi sosial tertutup (close social stratification) dan 
sratifikasi sosial terbuka (open social stratification). Stratifikasi 
sosial tertutup bercirikan sulitnya seseorang untuk 
berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Tanda/lambang-
lambang yang merupakan ciri yang khas. 

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk 
bermasyarakat. Manusia selalu hidup bersama dan berada di 
antara manusia lainnya, dalam bentuk konkritnya, manusia 
bergaul, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan manusia 
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 Basrowi, Pengantar Sosiologi, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), h. 90 
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lainnya. Keadaan ini terjadi karena dalam diri manusia 
terdapat dorongan untuk hidup bermasyarakat di samping 
dorongan keakuan. Dorongan bermasyarakat dan dorongan 
keakuan yang mendorong manusia bertindak untuk 
kepentingan dirinya sendiri.19 Interaksi seorang individu 
dengan individu yang lain kadangkala membawa misi dan 
kepentingan sendiri namun ia harus membatasi kepentingan 
yang tidak sejalan dengan kepentingan orang lain agar tidak 
terjadi konflik atau pertentangan yang akhirnya mengarah 
pada missosialisasi. Norma-norma sosial dibutuhkan untuk 
membatasi dan menekan kesenjangan pada tingkat serendah 
mungkin. Kepatuhan terhadap norma ini merupakan sikap 
pernyataan seseorang untuk mengintegrasikan dirinya pada 
masyarakat. Penciptaan suasana kemasyarakatan yang lebih 
baik dapat dilakukan dengan pembinaan pada diri individu 
masing-masing, membina anggota keluarganya, dan 
membina lingkungan yang terdekat dengannya, sebab suatu 
masyarakat terdiri atas sejumlah satuan individu sehingga 
setiap individu akan dipengaruhi oleh masyarakat dalam 
pembentukan pribadinya dan sebaliknya masyarakat 
dipengaruhi oleh individu, bahkan dalam konteks 
masyarakat di anggap bahwa masyarakat dan individu 
berkomplementer satu sama lain. Salah satu faktor penentu 
terwujudnya masyarakat yang baik adalah apabila setiap 
individu dalam masyarakat tersebut memahami dan 
menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Namun 
demikian seseorang hendaknya lebih mendahulukan 
pelaksanaan kewajibannya daripada menuntut akan haknya. 
Sebab menuntut akan hak sebelum melaksanakan kewajiban 
dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. 

                                                             
19 Mawardi dan Nur Hidayati,  Ilmu Alamiah Dasar , Ilmu Sosial 
Dasar, Ilmu Budaya Dasar, (Cet V, Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 

217) 



63 
 

Setiap manusia pada dasarnya memiliki hak yang 
sama dan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. 
Namun di sisi lain, dari aspek sosial, seseorang akan 
memiliki hak dan kewajiban yang berbeda apabila mereka 
menempati posisi yang berbeda pula, hal ini ditentukan oleh 
status sosial seseorang di masyarakat. Perbedaan status  
akan menyebabkan perbedaan peran, misalnya status 
sebagai seorang dosen memiliki peran yang berbeda dengan 
status sebagai seorang mahasiswa. 

Arti status dalam kamus bahasa Indonesia adalah 
kedudukan orang, badan, negara dan sebagainya20.  
Menurut P. Soedarno status yang biasa diterjemahkan 
kedudukan adalah tempat seseorang dalam hubungannya 
dengan orang-orang lain dalam masyarakat, yang akan 
memberi hak-hak serta kewajiban-kewajiban tertentu 
kepada individu yang menempati kedudukan tersebut21. 
Secara abstrak kedudukan itu berarti tempat seseorang 
dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa seseorang mempunyai bebrapa 
kedudukan karena orang itu, ikut serta dalam berbagai pola 
kehidupan. Pengertian ini menunjukkan tempat seseorang 
di dalam kerangka masyarakat secara keseluruhan. 
Kedudukan masyarakat A misalnya sebagai warga 
merupakan kombinasi dari segenap kedudukannya sebagai 
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 Suharso & Ana Retno Ningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Cet.I  Semarang : Widya karya, 2005), h. 499 
21 P.Soedarno, Ilmu Sosial Dasar,  (Cet 2, Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama, 1992), h. 141 
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guru, kepala sekolah, ketua rukun tetangga, sebagai suami 
nyonya B atau sebagai ayah dari anak-anaknya.22 

Pelaksanaan peran yang penuh rasa tanggung jawab 
sesuai dengan kedudukan mereka maka akan mewujudkan 
suatu tatanan masyarakat yang teratur dan harmoni. 
Masyarakat diibaratkan seperti tubuh manusia, bila salah 
satu organ tubuh mengalami gangguan atau sakit maka 
bagian yang lain akan turut merasakan akibatnya. Setiap 
organ tubuh memiliki bentuk, fungsi dan peran yang 
berbeda, namun seluruh organ itu adalah satu kesatuan 
yang tak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki peran 
yang berbeda dan tidak berfungsinya salah satu diantara 
keseluruhan akan menimbulkan dampak bagi keseluruhan. 
Terdapat banyak status atau kedudukan di dalam 
masyarakat sebagai suatu sistem yang membentuk hierarki 
status. Status tertentu hanya mempunyai arti dan baru bisa 
dimengerti apabila dikaitkan dengan status-status lain yang 
lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Berbagai status yang 
berbeda secara berjenjang menimbulkan social rank atau 
jenjang derajat sosial. Berdasarkan cara status itu didapatkan 
oleh warga masyarakat, maka status itu dibedakan menjadi : 

1. Ascribed status  

Status ini didapatkan oleh seseorang bukan karena 
usaha, melainkan karena pengaruh adat dan kebudayaan 
yang berlaku, atau corak masyarakat, misalnya masyarakat 
feodal. Istri pejabat secara otomatis akan mengikuti 
kedudukan suami ; anak seorang ningrat dengan sendirinya 
akan mendapat hak-hak seperti yang dinikmati oleh orang 

                                                             
22 P.Soedarno, Ilmu Sosial Dasar (Cet 2, Jakarta : Gramedia Pustaka 
Utama, 1992), h. 141 
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tuanya ; seorang warga kasta sudra mendapat kedudukan 
rendah demikian semata-mata karena orang tuanya 
tergolong kasta yang rendah ; Tini tidak melanjutkann 
sekolah seperti kakaknya karena dia wanita.  

Umumnya ascribed status dijumpai dalam masyarakat 
tertutup yang berlapis-lapis (feodal) atau berlapis-lapis 
karena perbedaan rasial. Namun adakalanya ascribed status 
tersebut terdapat juga pada masyarakat berlapis yang 
terbuka. Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya 
kedudukan seorang laki-laki dalam satu keluarga, yang 
berbeda dengan kedudukan istri dan anak-anaknya. Laki-
laki atau suami dengan sendirinya menjadi kepala keluarga, 
tanpa harus mempunyai bangsawan atau warga suatu kasta 
seperti dikemukakan di atas. Sekaitan  hubungan ini perlu di 
catat bahwa kendatipun sekarang ini terdapat persamaan di 
hampir segla bidang kehidupan, namun kedudukan seorang 
ibu tidaklah sama dengan kedudukan seorang ayah dalam 
keluarga.23 

2. Achieved status (Status yang dicapai dengan 

usaha)  

Kedudukan ini dicapai oleh seseorang berkat jerih 
payah atau usahanya sendiri, kedudukan macam ini bersifat 
terbuka bagi siapa saja, asal mampu memenuhi persyaratan 
yang dituntut oleh kedudukan tersebut, contoh kedudukan 
sebagai dokter, kedudukan ini sebetulnya terbuka bagi siapa 
saja, asalkan mampu memenuhi persyaratan yang di tuntut 
oleh profesi tersebut. Pemenuhan persyaratan dikembalikan 
kepada bersedia atau tidaknya seseorang mengusahakan. 

                                                             
23 Lihat H.M. Daud Ali, dkk, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, 

Sosial dan Politik, (Cet.I, Jakarta : Bulan Bintang, 1989), h. 20 
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 Sistem yang demikian ini dapat kita temukan 
misalnya dalam masyarakat di Indonesia sekarang ini. setiap 
orang diberi kesempatan ini untuk menduduki segala 
jabatan bila ada kesempatan dan kemampuan untuk itu, tapi 
seseorang juga dapat turun dari jabatannya bila dia tidak 
mampu mempertahankannya. Sistem pelapisan ini disebut 
sistem pelapisan masyarakat terbuka. Dalam hubungannya 
dengan pembangunan masyarakat, sistem pelapisan 
masyarakat yang terbuka sangat menguntungkan sebab 
setiap warga di beri kesempatan untuk bersaing dengan 
yang lainnya. Seseorang berusaha untuk mengembangkan 
segala kecakapannya agar dapat meraih kedudukan yang 
dicita-citakan. Demikian sebaliknya bagi mereka yang tidak 
bermutu akan semakin didesak oleh mereka yang cakap, 
sehingga yang bersangkutan bisa jadi jatuh ke lapisan sosial 
yang lebih rendah.24   

Peran adalah realisasi semua hak dan pelaksanaan 
segala kewajiban yang terkandung di dalam kedudukan. 
Tiap kedudukan berarti sejumlah hak dan kewajiban 
tertentu. Seseorang dikatakan telah menjalankan 
peranannya secara pas di dalam masyarakat apabila ia telah 
melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan tidak kurang 
serta mempergunakan hak-haknya dan tidak lebih seperti 
yang di tuntut dan diberikan oleh kedudukan sosial yang 
ditempatinya. 

Sering terjadi dalam masyarakat bahwa peranan 
yang dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan atau role 
expectation yang dirasakan oleh masyarakat. 
Ketidakmampuan untuk berperan sesuai dengan harapan 

                                                             
24 Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Cet.3, Jakarta : Rineka Cipta, 
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masyarakat bisa menimbulkan rasa tertekan (role stain) pada 
diri pemeran. Atau sebaliknya, bila dia justru nekat, maka 
akan menerima sanksi-sanksi sosial tertentu dari 
masyarakat.      

   Stratifikasi sosial, status dan peranan selalu ada 
dalam kehidupan sosial masyarakat. Setiap masyarakat 
senantiasa memberikan penghargaan tertentu terhadap hal-
hal yang tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Demikian juga masyarakat di Sulawesi Selatan. Stratifikasi 
masyarakat telah ada sejak zaman kerajaan. Pada zaman 
kerajaan, di kenal dua kategori orang kebanyakan : orang 
baik-baik (tau deceng) dan orang ‘merdeka’ (tau maradeka)25. 
Orang baik-baik keturunan dari tau matoa kalangan  orang 
kebanyakan, ulama terkemuka, atau orang-orang yang 
kadar kebangsawanannya telah cukup pudar sehingga tidak 
termasuk lagi dalam kategori kebangsawanan. 
   Orang kebanyakan umumnya tidak menjaga 
kemurnian dan keberlanjutan silsilah, dan umumnya akan 
kehilangan jejak hubungan mereka dengan kerabat yang 
lebih jauh dari sepupu dua kali. Kerabat jauh cukup puas 
mengetahui mereka memiliki leluhur yang sama. 
Pengetahuan tentang orang-orang yang mempunyai indikasi 
keturunan budak disampaikan kepada orang lain dengan 
sangat hati-hati ; orang-orang merdeka khususnya orang 
baik-baik terus menghindari pernikahan dengan orang-
orang dari kalangan ini. 

                                                             
25  Mattulada, Bugis Makassar : Manusia dan Kebudayaannya, terbitan 
Khusus Berita Antropologi Jurusan Antropologi Fakultas Sospol 
Universitas Hasanuddin, (Ujung Pandang : 1984), h. 11-20  
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   Menurut hasil penelitian H.J. Friedericy yang 
dikutip oleh Mattulada26 bahwa pelapisan masyarakat di 
kerajaan Gowa (suku Makassar) pada dasarnya hampir  
sama pada seluruh suku di Sulawesi Selatan (Bugis, Mandar 
dan Tator). Pelapisan tersebut di bagi dalam tiga kelompok 
utama, yakni : 

a. Golongan bangsawan (karaeng) 
b. Golongan tumaradeka (tubaji) 
c. Golongan ata’ 

         Kelompok yang pertama dalam masyarakat di bagi 
menjadi dua yakni kelompok yang terdiri atas anggota 
keluarga raja dari Gowa dan kelompok yang terdiri atas 
bukan keturunan raja, yang mencakup para kepala-kepala 
daerah di bawah raja. Kelompok ini kembali di bagi ke 
dalam keturunan bangsawan tinggi dan rendah, dan 
dipisahkan lagi pada bangsawan lapisan bawah dan 
terbawah. Keturunan raja, kelompok kerabat raja, ana’ 
karaeng dibagi lagi dalam empat kelompok : kelompok ana’– 
ti’no atau anak yang merupkan keturunan asli dari raja, 
kelompok ana’- sipuwe atau anak yang berdarah setengah 
bangsawan, kelompok ana’-cera’ atau kelompok ana’- 
karaengsala atau bukan anak raja yang benar-benar. Ana’- 
ti’no adalah keturunan raja dari darah yang paling murni, 
atau mereka yang memiliki ana’ – ti’no yang berasal dari 
ayah atau ibu, atau salah satu orang tuanya adalah ana’- ti’no 
dan yang lain adalah pangeran atau putri darah termurni 
dari dinasti yang sama, seperti juga kerajaan Bone atau 
Sidenreng. 
         Ana’-ti’no laki-laki yang dihubungkan dengan hak 
untuk menggantikan tahta pemerintahan Gowa dibagi 

                                                             
26  Mattulada, Latoa Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi 
Politik Orang Bugis, (Ujung Pandang : Hasanuddin University 
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menjadi ana’- patola atau anak pengganti dan ana’- manrapi 
atau anak angkat. Ana’- patola adalah putra, saudara dan 
kemenakan dari raja yang memerintah. Ana’-manrapi adalah 
ana’- ti’no laki-laki yang bila tidak ada lagi orang-orang dari 
kalangan  ana’ – patola dapat dipertimbangkan menjadi raja.  
   Ana’-sipuwe adalah anak-anak yang dilahirkan dari 
hubungan ana’-ti’no laki-laki dengan golongan menengah 
(maradeka) wanita. Orang dapat membagi ana’-sipuwe  yakni 
ana’-sipuwe manrapi, yang artinya bahwa seseorang di sini 
hanya dapat di anggap sebagai ana’ manrapi dari salah satu 
garis keturunan saja, misalnya ayah, dan kelompok daeng-
daeng, yang merupakan orang-orang yang di pandang 
rendah tingkatannya dalam ana’-manrapi. Ana’-cera’ atau 
kelompok ketiga dalam dinasti ini adalah keturunan dari 
pria ana’- ti’no atau ana’- sipuwe dari budak wanita sedang 
ana’- karaeng sala merupakan hasil hubungan seorang pria 
ana’- sipuwe atau ana’- cera ‘ dengan seorang budak wanita, 
atau bisa juga keturunan dari pria ana’cera’ dengan wanita 
dari kalangan menengah. Mengingat begitu rendahnya 
strata mereka, maka mereka dikatakan bukan asli anak 
bangsawan dan mereka tidak dapat dianggap sebagai 
bangsawan. 
        Kelompok kedua dalam masyarakat yakni golongan 
tau maradeka (orang yang bebas), dapat dibagi dalam tau baji’ 
(tubaji’), orang yang memiliki harta banyak (orang kaya) 
atau terhormat di masyarakat, dan tau samara’ warga biasa 
atau kecil. Kelompok ini adalah kelompok yang terbanyak 
dibanding dengan dua golongan sebelumnya. Kelompok 
ketiga yakni budak (ata’) dibagi dalam dua kelompok, yang 
pertama adalah ata’ sossorang (sossorang = keturunan yang 
berhak menerima warisan), di sebut juga ata’ pusaka. Jadi 
keturunan budak yang leluhurnya dari dulu memiliki status 
yang sama.  
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        Matthes dalam kamus Makassarnya menyebutkan, 
bagi mereka nama ata’ tai jangang. yang kedua ata’- 
nibuwang, budak baru, budak yang dituduh  atau dibuang, 
mereka menjadi budak karena beberapa hal, diantaranya 
karena peperangan.27 Kelompok yang kalah perang biasanya 
menjadi tawanan dan kemudian dijadikan budak. Bisa juga 
karena hukuman atau atas kemauan sendiri. Ini bisa terjadi 
kalau seseorang yang terkena hukuman atau atas kemauan 
sendiri.ini bisa terjadi kalau seseorang yang terkena 
hukuman denda atau ganti rugi tidak mampu 
memenuhinya, dan untuk menebus hukumannya dia 
menjual dirinya pada orang lain sebagai budak, yang 

                                                             
27 Pada masa lalu, saat itu Gowa terikat dengan Tallo melalui 
kemenangan berkali-kali supremasi diperoleh atas sejumlah 
kerajaan baik didalam maupun di luar Sulawesi. Ada kebiasaan 
untuk membawa tahanan perang yang diserahkan kepada raja  
menuju Gowa dan menunjuk daerah tertentu sebagai tempat 
tinggal, di mana di bawah para kepala terdapat anrong- guru. 

Warga ini pada mulanya dinyatakan sebagai budak, tetapi 
kemudian dibebaskan dan di bawah seorang kepala umum, 
menyandang gelar anrong-guru Lompona Tumakajannang. Mereka 
Sebagai warga pengrajin dan tukang dan dibagi dalam 70 
bahagian., setiap orang di bawah jannang, misalnya orang 
memiliki diantaranya tukang kayu, pandai besi, pembuat senapan, 
penjahit, dsb. Yang hanya penawaran pertama raja harus 
melakukan pekerjaan tertentu (kini bagian ini sebagian dilebur 
atau digabung dengan yang lain). Mereka juga terlibat dalam 
perdagangan senjata dan digunakan sebagai pasukan menghadapi 
musuh luar atau dalam negeri. Dalam perang mereka harus 
terlibat lebih dahulu dan memulai permusuhan. Mereka juga 
disebut sebagai panglima raja membentuk pasukan pengawal dari 
Tumakajannang. Misalnya setiap hari mereka tinggal kepada raja 
untuk melakukan jaga padanya dan enam anrong guru dengan 
Tumakajannang kawulanya selama 7 hari ditugasi untuk itu.           
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kemudian akan membayar denda atau ganti rugi yang 
dikenakan pada si budak.                  
          Seseorang dapat menempati kedudukan sosial 
yang lebih tinggi, selain yang diperoleh keturunan biologis 
yang disebut kalabbirang, juga dapat diperoleh pula melalui 
prestasi atau keunggulan pribadi yang menempatkannya 
dalam posisi sosial yang lebih tinggi yaitu kepandaian, 
keberanian, dan kekayaan. Seseorang yang memiliki salah 
satu diantaranya, dapat menempati kedudukan dalam arti 
tupinawang atau penghulu yaitu orang yang diikuti 
perintahnya, seorang pejabat kerajaan selain memperoleh 
kalabbirang karena keturunan bangsawan akan dipandang 
makin sempurna kepemimpinanya, apabila memiliki 
kepandaian, keberanian, dan kekayaan akan tetapi tidaklah 
tertutup kemungkinan bagi seseorang yang memiliki salah 
satu keunggulan pribadi yang menonjol untuk tampil 
sebagai pemimpin dalam lapangan tertentu seperti di bawah 
ini : 
              Pertama : kepandaian atau kacaraddekang. Seseorang 
yang memiliki kepandaian atau kebijaksanaan, biasanya 
akan menepati kedudukan sosial yang terpandang dalam 
masyarakat, seperti menjadi pemuka agama (ulama) yang 
disebut panrita, anrong guru, atau guru dalam berbagai 
disiplin ilmu, baik fisik maupun mental dan lain-lain fungsi 
sosial yang di pandang berguna dalam kehidupan dunia dan 
akhirat. 
             Kedua : keberanian atau kabaraniang. Seseorang yang 
memiliki keberanian yang menonjol dalam arti kemampuan 
fisik dan mental, untuk mengerjakan pekerjaan yang 
mengandung resiko berat seperti tewas (binasa) atau 
terbuang dari kumpulan. Orang seperti ini biasanya dapat 
tampil sebagai punggawa paella’ (pimpinan perampok atau 
bajak laut), dan berbagai pekerjaan lainnya yang 
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memerlukan keberanian. Apabila seseorang  telah mendapat  
pengakuan sosial tentang keunggulannya itu, maka ia pun 
akan mendapat pengikut, berpengaruh dan dihormati.  

Ketiga : kekayaan atau kakalumannyangngang. 
Seseorang karena keunggulan pribadinya dalam berusaha, 
sehingga dapat mengumpulkan kekayaan untuk 
mempekerjakan banyak orang dan menghidupinya, maka 
keadaan yang dicapainya itu mengangkat ke peringkat 
kehidupan sosial yang terpandang.28      
          

Sementara itu stratifikasi sosial suku Bugis  Soppeng 
terdiri dari : 
1.  Golongan  Anak arung (bangsawan), terdiri dari: 
a. Ana’mattola-sengngempali, anak pengganti Raja, tidak 
pernah menurun derajat kebangsawanannya baik dari pihak 
ayah maupun dari pihak ibunya. 
b. Ana’mattola-mangenre’, yaitu anak pengganti Raja, anak 
yang derajat kebangsawanannya sedikit lebih rendah dari 
ana’mattola sengngempali. 
c.  Ana’samaraja 
d. Ana’sangaji 
e. Ana’rajeng, terdiri dari :  Rajeng-massalangka, Rajeng-lebbi, 
Rajeng-matasa, Rajeng-malolo 
f.  Ana’sawi 
g. Ana’cera’, terdiri dari : Cera’- matasa, cera’ seddi, cera’ dua, 
cera’ tellu 
2.Golongan To-Maradeka (orang merdeka), terdiri dari : 
a. Tau-deceng (to-deceng), yakni golongan orang baik-baik, 
sesungguhnya berasal dari golongan  anak’arung 
(bangsawan) namun derajat kebangsawanannya yang terus 
menurun atau merosot hingga menjadi malawi (tidak kental) 

                                                             
28  Rachmah dkk, Monografi Kebudayaan Makassar di Sulawesi Selatan, 

(Ujung Pandang : Pemda Tk. I Sul-Sel, 1984), h. 52-54 
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sehingga pada akhirnya mencapai suatu titik tingkatan atau 
derajat dimana tidak dapat lagi digolongkan sebagai 
anak’arung tetapi hanya sebagai tau-deceng. 
b. Tau-sama, yakni golongan orang kebanyakan yang bebas 
dan merdeka. 
3. Golongan Ata (hamba sahaya), terdiri dari : 

 a. Ata-mana, yakni budak atau hamba sahaya warisan atau 
diwariskan. 
b.Ata-mabuang, yakni golongan budak hamba sahaya yang 
dijatuhi hukum adat atau karena kalah perang. 
 

Setelah masuknya agama Islam, yang kemudian 
menjadi golongan ata baik ata-mana maupun ata-mabuang 
berangsur terhapus, akhirnya pada tahun 1906 oleh 
pemerintah Hindia Belanda, golongan ata ini resmi 
dihapuskan sehingga golongan masyarakat yang ada 
hanyalah anak arung dan tau-sama (tau ma-radeka). Dari hal ini 
menjadikan peranan anak arung semakin menjadi kurang 
penting, perbedaan antara lapisan anak arung dan lapisan 
tau-sama dalam kehidupan masyarakat juga semakin 
berkurang. 

Pada zaman kerajaan, raja-raja Bugis-Makassar masih 
memiliki kedaulatannya hanya ada dua lapisan yaitu lapisan 
anak’arung sebagai penguasa dan lapisan tau-sama’ sebagai 
rakyat yang dikuasai. Tetapi karena prinsip assituruseng 
(persepakatan) sebagai kaidah tertinggi dalam menghadapi 
hal-hal baru, maka dalam lapisan yang disebut lapisan 
penguasa, ternyata kemudian tidak hanya berasal dari 
golongan anak’ arung saja. Lapisan penguasa yang dapat juga 
disebut sebagai golongan elite dapat juga terdiri atas orang-
orang yang berasal dari lapisan rakyat kebanyakan (tau-
sama’) yang menunjukkan prestasi sosialnya di masyarakat, 
yaitu terdiri dari orang-orang sebagai berikut: 



74 
 

1. Tau-panrita, yaitu mereka yang berasal dari anak’ 
arung atau tau-sama’ yang menjadi cendekiawan, 
pemimpin agama dan orang-orang berilmu lainnya 
dan telah bekerja untuk kemaslahatan masyarakat. 

2. Tau-sugi, ialah orang-orang kaya, baik anak’arung 
atau tau-sama’ yang karena keuletannya berusaha 
sehingga menjadi usahawan yang kaya dan 
terpandang dalam hal mengatur kesejahteraan 
masyarakat pada umumnya. 

3. Tau-warani, ialah orang-orang pemberani yang tampil 
untuk membela kepentingan negara dan rakyat 
dalam peperangan melawan musuh, baik ia berasal 
dari golongan anak arung’ ataupun dari golongan tau-
sama’. 

4. Tau-sulesana, adalah orang-orang yang berkeahlian 
khusus, semacam teknokrat-teknokrat yang tidak 
pernah kering daya karsanya untuk mencari usaha 
perbaikan masyarakat dan negara. 

5. Golongan-golongan elite tersebut kemudian 
disejajarkan dengan golongan anak’arung walaupun 
ia dari golongan tau-sama, namun demikian tidak 
berarti bahwa ia telah menjadi seorang anak arung, 
karena anak arung berdasarkan faktor keturunan, 
sedang golongan elite seperti di atas berdasarkan 
pada faktor prestasi dalam masyarakat, sehingga 
dalam beberapa hal yang lazim berlaku pada 
golongan anak’arung tidak sitinaja berlaku pada 
golongan tersebut, misalnya hal penggunaan gelar 
kebangsawanan seperti andi. Termasuk pula 
bilamana terjadi pernikahan antara seorang wanita 
dari golongan anak’arung dengan laki-laki yang 
berasal dari keturunan tau-sama’. Walaupun ia 
tergolongan sebagai golongan elite seperti tersebut di 
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atas, tidaklah berarti bahwa si suami telah atau ikut 
menjadi golongan anakarung dan menuntut hak-hak 
untuk diperlakukan atau memperlakukan dirinya 
sebagai seorang anak’arung seperti halnya isterinya 
dan demikian pula sebaliknya bila seorang laki-laki 
dari golongan anak’arung memperisiterikan wanita 
dari golongan tau-sama’, sesungguhnya semua itu 
telah diatur dalam panngadereng yang disebut ade’-
wari yang berasaskan mappallaiseng yang berarti 
antara golongan anak’arung dan golongan tau-sama’ 
haruslah ipallaiseng (dibedakan). Selain itu, karena 
asas mappasitinaja maka orang-orang yang berprestasi 
dalam masyarakat yaitu golongan elite seperti 
tersebut di atas adalah sitinaja (patut) untuk 
disejajarkan dengan golongan anak’ arung. 
 
Suku Makassar khususnya di kota Makassar yang di 

kenal sebagai kota daeng.  Namun masih banyak orang yang 
belum paham makna kata “Daeng” terutama yang berasal 
dari luar Sulawesi Selatan. Pada dasarnya suku Makassar 
terdiri atas stratifikasi sosial yaitu :    

1. Kare’      :    Ulama atau tokoh religi (Brahmana) 
2. Karaeng :    Raja atau bangsawan (Ksatria) 
3. Daeng : Kalangan pengusaha/shah Bandar 

(waisak) 
4. Ata          :    Budak (Sudra) 

 
Gelar daeng pada hakekatnya tidak didapatkan 

begitu  saja melainkan mengandung makna yang beragam 
antara lain : 

1. Penghambaan dari nama Allah, kurang lebih 
sama dengan nama Islam yang ditambahi dengan 
nama Abdul misalnya Daeng Patoto. Patoto dalam 
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Lontara artinya pencipta, sehingga Daeng Patoto 
adalah hamba dari yang maha pencipta. Daeng 
Tanicalla artinya tak tercela yang tak tercela 
hanyalah Allah SWT. Daeng Manaba artiya 
penyayang, hamba dari yang maha penyayang. 

2. Berasal dari kata benda Makassar paddoangang 
dari akar kata doa dan harapan. Ada beberapa 
pakdaengang yang masuk dalam kategori ini 
misalnya Daeng Bau agar yang bersangkutan 
memberikan nama harum bagi keluarga dan 
masyarakatnya. Daeng Kanang agar dia cantik, 
Daeng Baji agar dia baik hati, Daeng Puji agar dia 
menyenangkan. 

3. Penegasan bahwa dia juga adalah golongan 
bangsawan. Daeng Memang artinya dia memang 
daeng. Daeng tonji artinya diapun daeng. Daeng 
tommi artinya sebelumnya dia bukan daeng tapi 
sekarang diapun sudah daeng. Daeng tadaeng 
artinya daeng atau bukan bagiya sama saja. 

4. Panutan yang diambil dari nama tokoh yang 
sukses karena kejujurannya, keberaniannya atau 
kepintarannya/kekayaannya tanpa terlalu 
memperhatikan makna paddaengang itu. 

5. Daeng juga biasanya diberikan kepada seseorang 
yang berjasa dan gelar itu disesuaikan dengan 
keadaan orang itu. Seseorang yang berjasa di beri 
gelar Daeng Rate karena kebetulan orangnya 
tinggi. 
 

Saat ini gelar paddaengang telah mengalami 
pergeseran. Anak-anak muda suku Makassar mungkin 
masih tetap mendapat  nama paddaengang dari orang tuanya 
tapi hanya sedikit sekali yang memakainya. Alasannya 
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karena paddaengang terkesan ketinggalan zaman. Apalagi 
karena nama daeng saat ini identik dengan masyarakat 
golongan strata rendah di kota Makassar misalnya daeng 
becak (tukang becak). Selain itu penggunanya adalah orang-
orang yang punya hubungan kekeluargaan sangat dekat 
dengan teman bicaranya dan penggunaannya sebatas dalam 
forum yang bersifat tidak resmi. Bila ketentuan ini di 
langgar maka kata daeng bermakna ejekan.  

 
D. Kekuasaan, wewenang dan 

kepemimpinan 

  Budaya Bugis Makassar, sebagai suku bangsa 
pemberani dan tangguh dalam mengarungi lautan sampai 
ke mancanegara.  Mereka memiliki budaya siri’, dimana 
apabila salah seorang keluarga mereka dipermalukan oleh 
seseorang, maka seluruh anggota keluarga mereka juga akan 
merasa malu. Budaya menjaga nama baik keluarga paling 
penting dan kalau tidak menyebabkan dendam 
berkepanjangan dan bahkan pertumpahan darah. Orang 
orang suku Bugis-Makassar ini terkenal dalam keberanian 
berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan 
masalah, menyebabkan pola kepemimpinan budaya di 
daerah ini memperhatikan sifat dan kebiasaan budaya 
mereka dan mengangkat kebiasaan positif dalam 
kepemimpinannya.  

 Sebagai suatu masyarakat yang berdaulat, Bugis-
Makassar memiliki kekayaan budaya. Salah satu wujud 
kebudayaan disimbolkan dengan sebuah ungkapan yang 
sangat terkenal di kalangan manusia Bugis-Makassar, yaitu 
“Toddo Puli Temmalara”. Berdasarkan konstruk inilah, 
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manusia Bugis-Makassar berpikir dan bertindak dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Pandangan etika Bugis-Makassar perbuatan individu 
tidak dapat dipisahkan dengan individu lainnya karena 
dilandasi suatu prinsip pemuliaan martabat manusia yang 
dalam ungkapan Bugis-Makassar disebut “Tau Sipakatau”. 
Seseorang dapat disebut manusia kalau ia dapat 
menempatkan dirinya sebagai “tau” yang berarti bahwa 
“kata dan prilakunya itu mendudukkan posisi manusia pada 
posisi sebagai manusia yang bermartabat. Prinsip “Tau 
Sipakatau” itu merupakan pangkal bagi segala sikap dan 
tindakan manusia Bugis dalam hidupnya. Jadi, semuanya 
berpusat pada manusia itu sendiri. Manusia (tau) lah yang 
menjadi penanggungjawab atas harkat dan martabatnya. 
Menurut Mattulada (1996) harkat dan martabat yang 
menjadi “syirrun” atau “asrar” yang berarti hakikat 
seseorang yang pada lidah orang Bugis pada umumnya 
berarti “siri’”, juga bermakna kalbu atau nurani manusia. 
Siri’ itulah menjadi fokus bagi segala upaya manusia 
merealisasi diri dalam kehidupan pribadi dan 
kemasyarakatannya. Siri’ pulalah yang membawanya ke 
dalam interaksi sosial, yang secara bersama terikat dalam 
“pesse”, yang berarti daya dorong yang kuat untuk 
mengambil tindakan “siri’”. Karena itu, apabila terjadi 
masalah “siri’”, maka sebagai wujud kendalinya adalah 
kadar “pesse” yang ada pada diri setiap individu. Individu 
yang memiliki nyali yang besar akan mengambil langkah 
yang besar pula, sedangkan individu yang memiliki nyali 
yang kecil akan bertindak pula sesuai dengan kadar 
nyalinya. “siri” dan “pesse” adalah dua unsur yang memiliki 
muatan utama atau keutamaan pada “tau”, manusia secara 
individu.  
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Berdasarkan pandangan itu terwujudlah performansi 
khas manusia Bugis-Makassar dalam kehidupannya 
termasuk di dalam memimpin, yang tersimpul dalam 
sebuah frase atau ungkapan, yaitu: “Toddo puli temmallara”. 
Toddo Puli bermakna tertancap dengan kuat, berketetapan 
hati secara sungguh-sungguh ; temmallara bermakna tidak 
goyah. Jadi, toddo puli temmallara berarti berketetapan batin 
yang kuat dan tidak tergoyahkan. Toddo Puli Temmallara ri 
Wawang Ati Mapaccingnge Nassibawai Alempureng (Teguh tak 
Tergoyahkan pada Hati yang Suci-bersih disertai dengan 
Kejujuran). Ati mapaccing berarti bawaan hati yang baik. 
Manusia Bugis-Makassar pada umumnya menjadikan 
bawaan hati, niat atau pikiran yang baik sebagai “perisai” 
dalam kehidupan. Dalam paseng disebutkan : 
“Dua kuala sappo, unganna panasae, na belo kanukue.” (Dua 
kujadikan pagar, bunga nangka dan hiasan kuku.) 
Bawaan hati yang baik sebagai motor pendorong dalam 
manifestasi perbuatan manusia dalam dunia realitas, 
terdapat lagi suatu hal dalam diri manusia yang harus 
dipelihara, yaitu pikiran. Bagi manusia Bugis-Makassar, hati 
dan pikiran yang baik akan menghasilkan kebaikan dalam 
kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia Bugis-
Makassar, harus selalu bersikap waspada terhadap 
pengaruh-pengaruh yang dapat melunturkan niat atau 
bawaan hati yang baik karena niat yang baik kadang-kadang 
dapat terkalahkan oleh dorongan-dorongan nafsu 
keserakahan dan buruk lainnya, yang selanjutnya 
membangkitkan niat-niat yang jahat. Isi dari paseng 
menyebutkan : empat macam yang memburukkan niat dan 
pikiran, yaitu kemauan, ketakutan, keengganan dan,  
kemarahan. 
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Hati yang tulus, bawaan hati dan pikiran yang baik, 
yang menjadi perisai dalam kehidupan manusia Bugis-
Makassar, kejujuran merupakan hal yang sangat mendasar. 
Lempu (lurus, kejujuran) lawan katanya adalah jekko/jekkong 
(bengkok, culas, curang, dusta, khianat, seleweng, tipu, dan 
semacamnya). Menurut lontara’, manusia yang jujur 
memiliki empat ciri, yaitu: (1) ia dapat melihat kesalahannya 
sendiri, (2) mampu memaafkan kesalahan orang lain, (3) 
kalau ia diberi kepercayaan untuk menangani suatu urusan, 
ia tidak berhianat, dan (4) ia menepati janji yang diucapkan. 
Bagi manusia Bugis-Makassar, orang yang jujur adalah 
manusia yang menjadikan dirinya sebagai titik tolak.  
Ungkapan Bugis berbunyi : Kabbecci/galecce’ alemu yolo nappa 
mukabbecci/mugalecce taue lainnge (cubit dirimu lebih dahulu 
sebelum engkau mencubit orang lain). Dalam ungkapan lain 
disebutkan : Apabila engkau menghendaki agar sesuatu 
dikerjakan orang banyak, umpamakanlah perahu, apabila 
engkau suka menaikinya, perahu itulah yang engkau 
gunakan untuk memuat orang lain, itulah yang dimaksud 
kejujuran. Maksud kutipan ini adalah setiap orang haruslah 
bersikap fair. Orang yang jujur selalu memperlakukan orang 
lain menurut standar yang diharapkan dipergunakan orang 
lain terhadap dirinya. Ia menghormati orang lain, 
sebagaimana ia menghormati dirinya sendiri. Ia 
menghormati hak-hak orang lain sebagaimana ia 
menghormati hak-haknya. Manusia yang dapat berlaku jujur 
terhadap orang lain adalah manusia yang dapat berlaku 
jujur pada dirinya sendiri.  

Selanjutnya, dalam ungkapan yang berbeda 
ditekankan : “Janganlah membiasakan dirimu pada empat 
jenis perbuatan: (1) meminta-minta, (2) meminjam-minjam, 
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(3) memperoleh upah dari suruhan orang lain, dan (4) 
menumpang makan pada orang lain”. 

Ungkapan di atas menunjukkan ajaran kemandirian. 
Perbuatan meminta-minta, meminjam, memperoleh upah 
dari suruhan orang lain, serta menumpang makan di rumah 
orang lain termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Setiap 
orang haruslah berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk 
mendapatkan rizki yang halal (massappa dalle hallala). 
Manusia Bugis-Makassar harus yakin (toddo puli) bahwa 
dalam meniti kehidupan, keberhasilan hanya dapat 
diperoleh melalui kerja keras dan ketekunan serta 
memanfaatkan akal pikiran atau ilmu pengetahuan. 
Seorang lelaki pemalas, enggan bekerja keras, atau tidak 
mempunyai kepandaian dan keterampilan hidup amat 
tercela dalam adat Bugis-Makassar. Orang yang demikian 
itu tidak dipandang sebagai pria, tetapi dipandang sebagai 
banci (calabai/kawe-kawe). Ungkapan orang Bugis 
menyebutkan : Empat macam sifat lelaki sehingga ia 
dipandang sebagai wanita dan tidak diperhitungkan sebagai 
lelaki, yaitu: (1) ia pemalas, (2) ia lemah, (3) ia dungu, dan (4) 
ia bodoh. Dalam ungkapan ini tergambar dengan jelas 
bahwa, ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta 
ketekunan berusaha dalam meniti kehidupan ini sangat 
diperlukan. Dengan demikian, seorang yang memperoleh 
harta benda dengan cara yang tidak benar seperti bertindak 
korup sangat tercela dalam adat Bugis-Makassar. Hal ini 
tergambar pada ketetapan Sawerigading untuk selalu 
menjaga nama baik negeri Bugis-Makassar pada saat ia 
ditawarkan untuk berdamai dengan raja di negeri Saliweng 

Langi, Guttu Tellemma. Guttu Tellemma menawarkan hadiah 
berupa sejumlah harta benda berharga kepada Sawerigading 
asal Sawerigading mau melupakan pertikian di antara 
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mereka. Tetapi, Sawerigading menolak menerima tawaran 
itu. Dia pantang menerima suap dari mana pun. 
Usaha keras dan kegigihan untuk mencapai keberhasilan 
tergambar pula dalam peristiwa ’Perang-perang Makassar 
melawan V.O.C Belanda’.. Walaupun Sultan Hasanuddin 
harus ditundukkan dalam Perjanjian ’Bongaya’. 

Unsur-unsur panngadereng, yaitu Ade’ (adat), Rapang 
(undang-undang), Wari’ (aturan perbedaan pangkat 
kebangsaan), Bicara (ucapan, bicara), dan Sara (hukum 
syariat Islam),yang dimaksud dengan unsur-unsur tersebut 
adalah asas : (1) Mappasilassae, diwujudkan dalam 
manisfestasi ade’ agar terjadi keserasian dalam sikap dan 
tingkah laku manusia di dalam memperlakukan dirinya 
dalam panngadereng. Di dalam tindakan-tindakan 
operasionalnya, ia menyatakan diri dalam usaha-usaha 
mencegah sebelum terjadi sebagai tindakan penyelamatan. 
(2) Mappasenrupae, diwujudkan dalam manifestasi ade’, 
untuk keberlangsungan pola-pola yang sudah ada lebih 
dahulu guna stabilitas perkembangan yang muncul. Hal ini 
dinyatakan dan diwujudkan dalam rapang (contoh). 
(3) Mappallaiseng diwujudkan dalam manifestasi ade’, untuk 
memberikan batas-batas yang jelas tentang hubungan antara 
manusia dan lembaga-lembaga sosialnya, sehingga 
masyarakat terhindar dari ketiadaan ketertiban, dan 
kekacaubalauan. Hal ini dinyatakan dalam wari.  
(4) Mappasisaue, diwujudkan dalam manisfestasi ade’ untuk 
menimpakan deraan pada setiap pelanggaran ade’ yang 
dinyatakan dalam bicara. Asas ini adanya pedoman legalitas 
dan represif yang sangat konsekuen dijalankan. Asas ini 
dilengkapi dengan siariawong yang diwujudkan dalam 
manifestasi ade’ untuk menyatakan adanya perlakuan yang 
sama, mendidik setiap orang untuk mengetahui yang benar 
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dan yang salah. Sara’ adalah aturan syariat Islam yang 
menjadi unsur panngadereng. 

Bagi masyarakat Bugis-Makassar panngadereng 
merupakan unsur yang paling penting dalam 
kehidupannya. Hal ini disebabkan karena : 
(1) Manusia Bugis-Makassar telah menerima adat secara 
total dalam kehidupan sistem sosial budayanya dan telah 
melahirkan keyakinan dan kepercayaan yang teguh bahwa 
hanya dengan berpedoman pada panngaderenglah 
ketenteraman dan kebahagiaan hidup dapat terjamin. 
(2) Sistem sosial berdasarkan ketetapan panngadereng telah 
membentuk pola tingkah laku dan pandangan hidup 
manusia Bugis-Makassar. Mereka percaya dan sadar bahwa 
hanya dengan panngaderenglah pola hidupnya, 
kepemimpinannya serta segala bentuk interaksi sosialnya 
dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud. 
(3) Di dalam panngadereng terdapat unsur kepercayaan yang 
hakiki yang harus ditaati. Karena dengan panngadereng 
itulah, pola tingkah laku yang terbimbing sehingga 
pemimpin dapat bersikap lebih jujur, arif, serta berpihak 
kepada orang banyak. 

Bagi masyarakat Bugis-Makassar, adat adalah segala-
galanya. Seseorang hanya tunduk pada peraturan-peraturan 
adat menurut hukum-hukum yang yang telah disepakati. 
Adat menjamin kebebasan mereka dan tidak ada seorang 
pun yang dapat memaksanya untuk melakukan sesuatu 
yang bertentangan dengan adat. Masyarakat bersama-sama 
dengan pemimpinnya menentukan nasib masa depannya. 
Perlakuan sewenang-wenang dari seorang penguasa tidak 
mendapat tempat dalam sistem panngadereng. Bagi 
masyarakat Bugis-Makassar dan Bugis pada umumnya adat 
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adalah tuannya, bukan penguasa. Baik pemimpin maupun 
masyarakat harus tunduk dan taat pada adat atau hukum 
yang berlaku. 

Lontara’ telah menempatkan manusia pada posisi 
yang amat penting. Ia menempati sebagai posisi subjek yang 
mempunyai peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, rakyat adalah 
segala-segalanya. Bilamana dalam suatu perkara, terdapat 
ketidaksepahaman di antara pemimpin dan masyarakat, 
maka hal itu harus dikembalikan kepada rakyat. Dalam 
sebuah ungkapan disebutkan: “Rusa’ taro arung, tenrusa’ taro 
ade, Rusa’ taro ade, tenrusa’ taro anang, Rusa’ taro anang, 
tenrusa’ taroto maega (Batal ketetapan raja, tak batal ketetapan 
adat, Batal ketetapan adat, tak batal ketetapan kaum, Batal 
ketetapan kaum, tak batal ketetapan orang banyak (rakyat). 

Selanjutnya, konstruk teoretis yang telah tertanam 
dalam alam pikiran masyarakat pada umumnya harus 
mendapat tempat yang layak dalam dunia realitas, mulai 
dari pemimpinnya sampai kepada masyarakatnya. 

E. Keluarga Dan Peran Wanita Bugis- 

Makassar 

1. Sistem Kekeluargaan 

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Bugis adalah 
patrilineal yaitu garis keturunan mengikut pada bapak 
(Bugis = ambo mappabati’). Orang Bugis juga memiliki ikatan 
kekerabatan secara bilateral, karena itu keluarga dari pihak 
ayah maupun ibu memiliki hubungan yang relatif sama 
terhadap anak, dan pernikahan tidak menghilangkan 
keanggotaan dalam keluarga masing-masing pasangan. Oleh 
sebab itu istilah  sapaan dan perujukan yang digunakan 
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terhadap kerabat dari pihak ayah maupun ibu adalah sama. 
Pembagian hak waris sama antara anak laki-laki dan anak 
perempuan. Rumah yang ditempati setelah pernikahan 
cenderung mengikuti pihak perempuan atau bersifat 
uxorilokal (tinggal dengan kerabat istri), dan putri bungsu 
(atau putra bungsu kalau tidak ada anak perempuan) 
biasanya mewarisi rumah orang tuanya dan berkewajiban 
merawat di masa tua mereka.  

Sistem kekerabatan orang Bugis disebut assijingeng 
yang mengikuti sistem bilateral atau sistem yang mengikuti 
pergaulan hidup dari ayah maupun dari pihak ibu.  
Hubungan kekerabatan atau assijingeng ini dibagi dua yaitu 
sijing mareppe (kerabat dekat) dan sijing mabela (kerabat jauh). 
Kerabat dekat atau sijing mareppe adalah penentu dan 
pengendali martabat keluarga. Sijing mareppe inilah yang 
akan menjadi tau masiri’ (orang yang malu) bila ada 
perempuan anggota keluarga mereka yang ri lariang (dibawa 
lari oleh orang lain). Mereka punya kewajiban untuk 
menghapus siri’ atau malu tersebut.  

Anggota sijing mareppe didasarkan atas dua jalur, 
yaitu reppe mereppe atau anggota kekeluargaan berdasarkan 
hubungan darah dan siteppang mareppe (sompu lolo) atau 
anggota kekeluargaan berdasarkan hubungan perkawinan 
dan ada juga hubungan yang di sebut dengan sirue-rueseng 
(keluarganya keluarga) yaitu hubungan yang terjadi bukan 
karena keluarga secara langsung tetapi keluarga dari 
keluarga misalnya tantenya (amure makkunrai) si A menikah 
dengan om si B (amure oroane/urane) maka hubungan antara 
si  A dan si B adalah sirue-rueseng.  

Anggota keluarga yang termasuk reppe/mareppe, yaitu: 
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1. Iyya, saya (yang bersangkutan) 
2. Indo, ibu kandung. 
3. Ambo, Ayah kandung. 
4. Lato’, Kakek kandung baik dari pihak ayah maupun 

ibu. 
5. Nene’, ibu kandung baik dari pihak ayah maupun 

ibu. 
6. Silessureng makkunrai, saudara kandung perempuan. 
7. Silessureng oroane, saudara kandung laki-laki. 
8. Ana’, anak kandung. 
9. Anaure/anure, ponakan kandung. 
10. Amaure/amure, paman kandung. 
11.  Amaure/amure makkunrai, bibi kandung 
12. Appo, cucu kandung. 

Sedangkan anggota keluarga yang termasuk siteppang 
mareppe adalah: 

1. Baine/bene, istri 
2. Matua, ibu atau ayah mertua. 
3. Ipa’ woroane/oroane, ipar laki-laki. 
4. Ipa’ makkunrai, ipar perempuan. 
5. Manettu, menantu. 

Istilah kekerabatan bagi kerabat segenerasi selain 
sang ego tersusun dalam klasifikasi dengan menekankan 
kesetaraan di antara anggota kerabat dari generasi yang 
sama, akan tetapi dalam generasi yang sama dengan sang 
ego, sepupu dibedakan dengan istilah sapaan dan perujukan 
hingga sepupu empat kali (mereka yang memiliki nenek/ 
kakek buyut yang sama dengan sang ego). Senioritas dalam 
generasi ego ditanadai dengan penggunaan istilah sapaan 
dan perujukan yang berbeda dari kakak kandung (daeng) 
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dan adik kandung (anri’). Kakak dan adik sepupu dapat 
pula di sapa dengan istilah-istilah yang digunakan untuk 
menyapa kakak dan adik kandung si ego. Sapaan daeng dan 
anri’ dapat juga digunakan untuk menyapa anggota yang 
bukan kerabat yang lebih tua atau lebih muda dalam 
generasi si ego yang akrab dengan mereka. lebih khusus lagi 
pemuda menyapa gadis yang mereka sukai dengan sapaan 
anri’ dan gadis itu juga bisa menyapa pemuda itu dengan 
sebutan daeng. 

Jenis kelamin dibedakan dalam istilah penyebutan 
bagi ibu (emmak, indo) dan ayah (bapak, ambo) dan bagi kakek 
dan nenek. Selain itu ada juga istilah-istilah perujukan yang 
membedakan bibi dengan paman (amure). Namun istilah-
istilah kekerabatan tidak membedakan anggota kerabat 
berdasarkan jenis kelamin. Sebagaimana di masyarakat lain 
yang memiliki sistem kekerabatan bilateral, kehidupan 
sehari-hari dalam masyarakat Bugis berkisar pada keluarga 
inti saja yang merupakan unit rumah tangga. Seringkali 
orang tua lanjut usia atau sanak keluarga yang belum 
menikah dari pasangan inti tinggal di rumah tangga itu. 
Seorang anak perempuan beserta suami dan anak-anaknya 
tinggal di rumah orang tuanya selama beberapa tahun 
sampai mereka mampu membangun rumah sendiri. Anak 
laki-laki juga boleh tinggal bersama orang tuanya  setelah 
menikah, namun hal seperti ini jarang terjadi.      

2. Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan 

Masyarakat Bugis-Makassar sangat mengedepankan 
nilai-nilai kekeluargaan dan sistem kekerabatannya dan 
dijaga sampai sekarang ini, walaupun zaman sudah modern 
namun pemaknaan mengenai rasa penghormatan kepada 
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orang yang berstrata maupun orang yang lebih tua  masih 
terjaga. Inilah yang menyebabkan mengapa tradisi dalam 
nilai-nilai Bugis-Makassar itu masih ada. 
       Suku Bugis-Makassar terikat pada satu sistem 
budaya yang disebut panngaderreng (Makassar = 
Panngadakkang), yang menjadi acuan bagi individu dalam 
kehidupan sosialnya, mulai dari kehidupan keluarga sampai 
pada kehidupan yang lebih luas sebagai kelompok etnik. Inti 
dari sistem budaya ini adalah apa yang disebut siri’ dan 

pessé. Hal ini dikarenakan, sistem budaya tersebut dapat 
berpengaruh pada kekuatan karakter yang berhubungan 
dengan kebahagiaan yang mereka rasakan. Karakter 
keluarga Bugis menjurus ke arah bagaimana setiap keluarga 
menginginkan adanya pola penjagaan terhadap nilai dan 
nama baik keluarga, karakter keluarga Bugis yang sangat 
memperhatikan unsur-unsur estetika dalam artian nilai 
keindahan dalam prospek kekerabatan dan tingkah laku 
bukan hanya dengan keluarga sendiri akan tetapi dengan 
seluruh aspek lingkungan pergaulan dan keseharian. Dalam 
hal ini bagaimana perbedaan apabila dikaji mendalam  
karakteristik keluarga Bugis dibandingkan dengan yang 
lain, bisa dikatakan keluarga Bugis mempunyai banyak 
aturan yang nilai kesakralannya sangat tinggi, sehingga 
dalam bertindak dan bertingkah laku seakan berhati-hati 
atau penuh dengan ikatan yang membuatnya sangat berhati-
hati. 

             Karakter keluarga Bugis menurut kebanyakan orang 
itu bersifat otoriter, namun keotoriteran dari karakter Bugis 
itu sendiri bukan otoriter menurut pemaknaan aslinya, akan 
tetapi kedisiplinan dan ketaatan untuk tidak melakukan hal 
yang tidak biasanya atau di luar kebiasaan dan tidak 
melakukan hal-hal yang melanggar norma dan asas-asas 
beretika yang berlandaskan dari kebiasaan suku Bugis 
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tersebut atau biasanya disebut dengan pamali/pemmali, 
Begitupun dengan gaya mendidik anaknya. Keotoriteran 
masyarakat Bugis ini juga dalam pemaknaan seperti diatas, 
kedisiplinan yang ketat mengajarkan anak untuk menjadi 
orang-orang yang nantinya bisa cepat mandiri atau dapat 
mengatur hidupnya sendiri, kedisiplinan juga menjadikan 
bekal moril kepada anak agar dapat lebih bertanggung 
jawab dan berfikir positif dalam kesehariannya.  

Bekal-bekal lain yang tersirat dalam etos kedisiplinan 
dalam gaya mendidik masyarakat Bugis adalah budaya siri’ 
atau bagaimana menjaga nama baik keluarga. Dalam hal ini 
nilai-nilai yang dapat dihasilkan adalah bagaimana pola 
pemikiran anak dan proses orang tua memberikan 
pengertian kepada anak membuat anak lebih bertanggung 
jawab atas etika dan penanaman karakter yang lebih 
matang, biasanya dengan begini pola struktural pemikiran 
anak akan lebih baik, bagaimana bisa lebih paham dengan 
kepekaan sosial dan juga anak akan mendapatkan kesadaran 
diri yang tinggi. Masih banyak dari pola mendidik ini 
seperti etika dalam makan yang mana mengutamakan 
kebersamaan agar nilai-nilai kebersamaan itu semakin erat. 
Nilai senang, susah dirasakan bersama-sama dan masih 
banyak aspek-aspek lainnya. 

Masyarakat Bugis juga sangat memperhatikan 
persoalan pelaksanaan ajaran agama yaitu ajaran Islam. 
Masyarakat Bugis cenderung taat atau patuh dalam 
pelaksanaan ajaran agama. Hal ini jelas terlihat pada 
banyaknya acara-acara yang dilaksanakan oleh masyarakat 
Bugis yang memiliki nilai religius dalam landasannya 
seperti, maccera’ ana’ (mengakikah anak), panre temme’ 
(Penammatan Al-qur’an), tama bola’ (masuk rumah baru), ini 
merupakan bukti bahwa masyarakat Bugis sangat diilhami 
oleh ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya. Biasanya 
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dalam masyarakat Bugis yang telah mempunyai anak,  telah 
menanamkan pada anak apabila dia telah bersekolah maka 
dia juga harus dapat mengaji atau mulai mempelajari dasar 
dalam agamanya. Dengan didukung oleh kebudayaan Bugis 
yang masih mengedepankan keestetikaan nilai-nilai 
terdahulu seperti itu maka perkembangan keagamaan ini 
terdapat semacam umpan balik yang sangat 
menguntungkan keduanya. Bagaimana anak mulai 
mempelajari dan didukung oleh budaya, dan budaya yang 
tetap terpelihara dengan semakin banyaknya masyarakat 
yang tetap menjalankannya.  

        Mendidik anak dalam Budaya Bugis-Makassar  juga 
dipengaruhi oleh mitos atau pamali (pemmali). 
"Pamali/pemmali" sebagai salah satu sikap tutur budaya 
Bugis-Makassar, merupakan ungkapan yang bersifat 
spontan, sebagai bentuk pelarangan dengan penekanan 
pada kejiwaan , untuk tidak melanggar yang di pemalikan 
(diappemmaliang/yappemmaliang). Pemmali terkait erat dengan 
pappaseng, oleh pengguna bahasa/penutur, setinggi apapun 
pappaseng sebab merupakan nasehat hidup atau pelajaran 
hikmah yang lahir dari penjelajahan hidup yang 
disampaikan lewat karya sastra , dan merupakan salah satu 
nilai ekspresi budaya suku Bugis-Makassar.  tetapi pemmali, 
juga sebagai sebuah pesan, memberi efek yang berbeda 
dengan volume pelarangan yang sangat menekan, sebab 
diikuti dengan sanksi (meskipun bentuknya terkadang gaib). 
Contoh pamali/pemmali : 

1. "Pemmali pura manre nappa matinro, menre I' 
salompongnge". 

2. "Pemmali mangngesso ase riwettu makkompe'(mompe) na 
allungnge"  

3. "Pemmali tauwe matinro moppang, magatti I' diwelai okko 
indo “  
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4. "Enre manekko ana-ana, nasaba mangaribini, enrara I' 
setangnge"  

5. "Tempeddingi tauwe tudang riolona tange e', monroko lolo 

bangko" 
6. “Pemmali tauwe matinro yolo juma’ nakennai lasa 

makalelleng/maja’” 
7. “Pemmali makkelong ana darae yolona dapurengnge ri 

wettu mannasunna nasaba mallakkai tomatowai matu”  
8. "Pemmali salai/welai bolae narekko de'pa napura ibissai 

penne angnganrengnge/anreangnge" 
9. “pemmali matinro ele’ ana’ darae nasaba makurang 

dallena” 
 

 Masyarakat Bugis pada masa lampau 
mengaplikasikan  pemmali ini secara umum  sebab menjadi 
timbangan yang istimewa dalam mempengaruhi emosional 
lawan bicara  sehingga menjadi kemestian untuk tidak 
melakukan yang bersifat larangan(harus diindahkan) meski 
dengan tidak rela terpaksa mengikuti.   Suku Bugis terikat 
oleh sistem norma dan aturan-aturan adat yang keramat dan 
sakral, yang disebut panngaderreng (atau panngadakkang 
dalam bahasa Makassar). Sistem budaya ini menjadi acuan 
bagi orang Bugis-Makassar dalam kehidupan sosialnya, 
mulai dari kehidupan keluarga sampai pada kehidupan 
yang lebih luas sebagai kelompok etnik .  
                Mitos dalam pembahasan diatas dikenal sebagai 
pemmali memang sedikit banyak memberikan pedoman dan 
landasan dalam bertindak dan bertingkah laku bagi keluarga 
dan khususnya dalam mendidik pada masyarakat Bugis. 
Dengan nilai seperti itu keteraturan dan keterikatan tentang 
norma-norma yang baik semakin tumbuh pada diri anak 
dan masyarakat pada umumnya. Bisa dikatakan mau tidak 
mau mitos mendarah daging di dalam kehidupan 
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masyarakat Bugis.  Pemmali selalu mengikat dalam segala 
tindakan, ini adalah dasar dan merupakan bukti bagaimana 
pemmali ini bersifat menyeluruh. Apalagi seperti yang kita 
tahu bahwa pemmali pada dasarnya diwarisi turun temurun.   
      Ada banyak bentuk-bentuk pemmali yang sadar tidar 
sadar menancapkan pesan dan menjadi karakter bagi yang 
melakukan dan berada pada cangkupannya seperti  satu 
kalimat dari Pappaseng/Pappasang orang Bugis  dengan kosa 
kata de’ e narapi nawa-nawa  adalah sinyalemen untuk 
mendeskripsikan reso (semangat tinggi), berfungsi sebagai 
alat pendidikan bagi generasi muda manusia Bugis. yang 
terjemahannya  “berangan-anganlah hingga tak terjangkau 
angan-angan”.  
  “Para pi’ nawa-nawa adalah sebuah keinginan dari 
penutur agar masyarakat senantiasa menggunakan tenaga 
pikiran dalam menciptakan atau menemukan hal-hal baru 
(inovasi), atau sebagai manusia perlu memelihara pikiran-
pikiran yang diinginkan, memperjelasnya  di dalam benak, 
setelah itu mulai  di bangun salah satu hukum terbesar di 
alam semesta, dan itulah hukum tarik-menarik. Anda tidak 
hanya menjadi apa yang paling anda pikirkan, tetapi anda 
juga meraih apa yang paling anda pikirkan demi 
kemaslahatan orang banyak. Tendensi dalam pappaseng ini 
sebagai bentuk pelahiran tokoh (to macca/tau acca), pada 
generasi berikutnya. Keinginan pada kelahiran tokoh ini 
adalah simpul kuat yang terkait dengan salah satu butir 
dalam panngadereng/panngadakkang yaitu rapang (suri 
teladan/contoh).  Kepercayaan seperti itulah yang 
mengambil peran aktif dalam pembentukan kebiasaan yang 
menyebabkan lahirnya perilaku yang akhirnya kembali 
menjadi kebiasaan. 
 

3. Peran Wanita Bugis-Makassar 
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Masalah kesadaran gender dalam beberapa 

dasawarsa belakangan ini, termasuk di Indonesia telah 
mencuat ke permukaan. Berbagai struktur dan kultur yang 
selama ini mengabaikan perempuan digugat dan upaya 
dekonstruksi terhadap pemahaman dan pelaksanaannya 
dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya 
kesenjangan gender karena bermacam-macamnya 
penafsiran tentang pengertian gender itu sendiri. Seringkali 
gender dipersamakan dengan sex (jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan), dan  pembagian jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan ini serta peran dan tanggung-jawabnya masing-
masing, telah dibuat sedemikian rupa dan berlalu dari tahun 
ke tahun bahkan dari abad ke abad, sehingga lama kelamaan 
masyarakat tidak lagi mengenali mana yang  gender dan 
mana yang sex. Bahkan peran gender oleh masyarakat 
kemudian diyakini seolah-olah merupakan kodrat yang 
diberikan Tuhan. 

Sebagai akibat dari pembagian peran dan kedudukan 
yang sudah melembaga antara laki-laki dan perempuan, 
baik secara langsung berupa perlakuan atau sikap, maupun 
tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-
undangan dan kebijakan, telah menimbulkan berbagai 
ketidak-adilan. Ketidak-adilan ini telah mengakar dalam 
sejarah, adat-istiadat, norma hukum ataupun struktur dalam 
masyarakat. Ketidakadilan ini boleh jadi timbul karena 
adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan 
sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuknya, 
yang tidak hanya menimpa kepada kaum perempuan, akan 
tetapi juga menimpa kaum laki-laki ; walau secara 
menyeluruh ketidak-adilan gender dalam berbagai 
kehidupan ini lebih banyak menimpa kaum perempuan. 
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Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan 
perempuan telah mempunyai impelementasi di dalam 
kehidupan sosial budaya. Persepsi yang seolah-olah 
mengendap di dalam bawah sadar seseorang ialah jika 
seseorang mempunyai atribut biologis, seperti penis pada 
diri laki-laki atau vagina pada diri perempuan, maka itu 
juga menjadi atribut gender yang bersangkutan dan 
selanjutnya akan menentukan peran sosialnya di dalam 
masyarakat. 

Kata ‘jender’ telah di gunakan di Amerika tahun 1960-
an sebagai bentuk perjuangan secara redikal, konservatif, 
sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistenai 
perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. 
Menurut Eline Sholwater (1989) sebagaimana dikemukakan 
Umar bahwa wacana gender mulai berkembang pada tahun 
1977, ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu 
lama yang disebut dengan patriarchal kemudian 
mengaantikanya dengan isu gender. Sejak saat itu konsep 
gender memasuki bahasan dalam berbagai seminar, diskusi 
maupun tulisan di seputar perubahan sosial dan 
pembagunan dunia ketiga. Di Indonesia istilah gender lazim 
dipergunakan di kantor Menteri Negara Peranan Wanita 
dengan ejaan “gender”, di artikan sebagai interpertasi 
mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni 
perempuan dan laki-laki. 

Gender berasal dari bahasa latin “genus” yang berarti 
jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang 
dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk 
secara sosial maupun budaya. Kalau begitu antara gender 
dengan seks adalah sama ? Pertanyaan itu sering muncul 
dari pengertian kata asli dari genus atau gender itu sendiri. 
Gender itu sendiri adalah kajian perilaku atau pembagian 
peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah 
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dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan 
pada masa waktu tertentu pula. Gender ditentukan oleh 
sosial dan budaya setempat sedangkan seks adalah 
pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan, 
misalnya laki-laki mempunyai penis, memproduksi sperma 
dan menghamili, sementara perempuan mengalami 
menstruasi, bisa mengandung dan melahirkan serta 
menyusui dan menopause. 

Bagaimana pula bentuk hubungan gender dengan 
seks (jenis kelamin) itu sendiri ? Hubungannya adalah 
sebagai hubungan sosial antara laki-laki dengan perempuan 
yang bersifat saling membantu atau sebaliknya malah 
merugikan, serta memiliki banyak perbedaan dan 
ketidaksetaraan. Hubungan gender berbeda dari waktu ke 
waktu, dan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, 
akibat perbedan suku, agama, status sosial maupun nilai 
tradisi dan norma yang dianut. 

 Peran ataupun tingkah laku yang diproses 
pembentukannya di masyarakat itu terjadi pembentukan 
yang “mengharuskan” misalnya perempuan itu harus lemah 
lembut, emosional, cantik, sabar, penyayang, sebagai 
pengasuh anak, pengurus rumah dan lain-lain. Sedangkan 
laki-laki harus kuat, rasional, wibawa, perkasa (macho), 
pencari nafkah dan lain-lain. Perempuan dan laki-laki pada 
hakikatnya mempunyai status yang sama dalam suatu 
masyarakat, yang membedakan adalah fungsi dan peran 
yang diemban untuk mengatasi berbagai masalah 
kehidupan manusia. Perkembangan selanjutnya 
menunjukkan  perempuan kadang-kadang harus menjadi 
makhluk domestik karena tuntutan kehidupan yang lambat 
laun mendapat justifikasi dari masyarakat sebagai makhluk 
kelas dua (second sex). Hal inilah yang selanjutnya 
melahirkan gerakan feminisme dengan berbagai bentuk dan 
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tuntutan, yang ingin membebaskan perempuan dari 
keterkungkungan domestikasi. 

Suatu kenyataan bahwa aplikasi dan implikasi 
gender di masyarakat belum sesuai dengan yang diharapkan 
, masih sangat dipengaruhi oleh sosial budaya setempat. 
Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai 
bentuk misalnya subordinasi, marginalisasi, beban kerja 
lebih banyak dan streotipe29. Salah satu ketidakadilan adalah 
subordinasi terhadap perempuan misalnya dalam hal 
pendapatan. Semua pekerjaan yang dikategorikan 
reproduksi di anggap rendah dan menjadi subordinasi dari 
pekerjaan produksi yang dikuasai kaum lelaki. Hal ini 
menyebabkan banyak lelaki dan perempuan sendiri 
akhirnya menganggap bahwa pekerjaan domestik dan 
reproduksi lebih rendah.  

Jejak dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki 
suku Bugis-Makassar dapat ditelusuri sampai saat ini. Pada 
zaman dahulu masyarakat Bugis-Makassar sudah 
memberikan kepada perempuan hak dan kewajiban serta 
kesempatan akses dan kontrol (pendidikan, ekonomi, sosial, 
politik). Perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan 
dan hak yang sama, serta senantiasa saling menghargai, 
bekerja sama untuk sebuah keberhasilan secara 
proporsional, serta memperlihatkan hubungan yang lebih 
bersifat egaliter. 

Namun demikian, urusan-urusan rumah tangga 
cenderung berada di bawah kewenangan para wanita, yang 
memiliki hubungan dekat dan kerjasama yang akrab. 
Keterlibatan perempuan di dalam rumah tagga disebabkan 
adanya pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa 

                                                             
29 Handayani dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, 

(Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 15 
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perempuan tidak mempunyai peranan produktif dalam 
kegiatan ekonomi di luar rumah, di mana perempuan hanya 
ditakdirkan menjadi ibu rumah tangga sehingga di anggap 
kurang pantas jika mereka mempunyai kegiatan di luar 
rumah tangga, baik di dalam rumah tangga orang tua si 
gadis maupun di rumah suami sesudah kawin.. Sementara 
kaum laki-laki yang menjadi anggota tetap rumah tangga, 
umumnya memusatkan aktivitas mereka di luar rumah. 
Hubungan antara laki-laki dalam sebuah rumah tangga 
lebih formal di banding hubungan antar wanita. 
Mencerminkan karakter mereka yang lebih kompetitif dan 
agresif 30. 

Istri berkewajiban merawat suami dan anaknya 
dengan tekun dan penuh perhatian pada saat mereka sakit. 
Adapun ketika suami memaksakan diri untuk pergi bekerja 
meskipun belum sehat maka seorang istri sebaiknya selalu 
menghubunginya untuk menanyakan perkembangan 
kesehatannya. Menurut Comte, wanita secara konstitusional 
bersifat inferior terhadap laki-laki karena kedewasaan 
mereka berakhir pada masa kanak-kanak. Comte percaya 
bahwa wanita menjadi subordinat laki-laki manakala 
mereka menikah. Analisis mengenai wanita di dalam 
masyarakat merupakan perkembangan penting karenan 
status atau posisi seseorang pada suatu tatanan sosial 
berhubungan dengan kekuasaan. Status wanita di dalam 
masyarakat kini dapat dianalisis dalam hubungannya 

                                                             
30 Chabot menggambarkan hubungan antara laki-laki dalam 
rumah tangga Bugis-Makassar bersifat formal, kaku dan terpaksa. 
Kaum laki-laki lebih menjalin hubungan yang formal di banding 
perempuan tidak hanya dalam lingkungan rumah tangga tetapi 
juga secara umum. Jika mereka terlihat kaku dan terpaksa dalam 
rumah tangga, itu karena mereka merasa berada di luar dunia 
kesibukan, kehangatan, dan peranan perempuan sehari-hari. 
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dengan kerugian mereka baik dalam kekuasaan ekonomi 
dan sosial maupun dalam pembentukan prestise sosial yang 
dikaitkan pada jenis kelamin dan peran-peran pekerjaan31.  

 Usia yang lebih tua membuat anggota rumah tangga 
memiliki status lebih, sampai pada kondisi tertentu di mana 
mereka tidak meminati lagi status tersebut dan tidak lagi 
berminat memegang peran aktif dalam urusan-urusan 
kemasyarakatan. Kejadian seperti ini, tetap membuat 
mereka dihormati, tetapi mereka menarik diri dari urusan 
kemasyarakatan dan hanya peduli dengan urusannya 
sendiri, pada umumnya tidak lagi aktif terlibat dalam 
pembuatan keputusan rumah tangga.  

Ada tiga peran yang harus dilakukan oleh 
perempuan yaitu sebagai pribadi, istri dan ibu rumah tangga 
sebagai pribadi, perempuan sebagaimana juga laki-laki tentu 
ingin memiliki prestasi-prestasi yang membanggakan, 
terlebih yang bisa membantu kesejahteraan keluarga. 
Khusus bagi wanita yang bekerja juga harus berperan untuk 
mengurus dan menyelesaikan pekerjaan kantor, sedang 
peran sebagai istri berupa memperhatikan kebutuhan fisik 
dan psikis suami, membantu suami menyelesaikan masalah 
sebagai mitra sejajar suami. Adapun peran ibu dijalankan 
dengan memenuhi dan memberikan kebutuhan fisik dan 
psikis (cinta kasih, rasa damai dan aman) kepada anak-anak 
dan memperhatikan perkembangan anak. 

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tentu 
saja diikuti oleh perubahan pandangan terhadap lingkungan 
termasuk keberadaan perempuan. Kaum perempuan yang 
semula hanya bekerja di dalam rumah, kini telah menjadi 
hal biasa jika harus bekerja di luar rumah. Semakin 

                                                             
31 Ollenburger dan Moore, Sosiologi Wanita, Jakarta : Rineka Cipta, 

1996), h.9 
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berkembangnya tingkat pendidikan antara perempuan dan 
laki-laki menyebabkan mereka semakin sejajar di dalam 
mendapatkan kesempatan kerja. Fenomena ini berkembang 
secara positif. Perempuan yang telah mengenyam 
pendidikan tinggi kebanyakan tidak mau tinggal diam 
menjadi ibu rumah tangga, tetapi ingin ikut menunjang 
kesejahteraan keluarga. 

Relasi antara perempuan dan laki-laki berubah dari 
waktu ke waktu. Cara produksi, perubahan alam, 
peperangan, pertemuan dengan budaya lain, dan 
pendidikan, menjadi faktor yang merubah hubungan-
hubungan tersebut. Setiap perubahan pada faktor-faktor  
yang berhubungan dengan  relasi antar manusia (keluarga, 
pendidikan, pengetahuan, politik, agama) maupun yang 
alamiah dapat merubah pola-pola relasi gender 32. 

Berbicara mengenai pengambilan keputusan pada 
perkawinan atau keluarga hendaknya memperhatikan 
norma-norma yang mengatur hubungan antara perempuan 
dan laki-laki. Pada acuan gender klasik dengan sistem 
patriarkhi dan dominasi sangat kuat pada suami sebagai 
sebagai kepala keluarga. Sektor domestik yang dikerjakan 
oleh perempuan sering tidak dihargai sehingga pengambilan 
keputusan mutlak didominasi oleh suami begitu pula sektor 
lainnya. Pada akhirnya sadar atau tidak, ada perubahan 
hubungan gender dengan perubahan kehidupan sosial dan 
ekonomi yang menyebabkan adanya pergeseran-pergeseran 
atau minimal budaya yang lebih permisif. Kondisi ini 
memperlihatkan tidak adanya kekekalan di dalam tatanan 
hubungan sosial.   

                                                             
32 Simatauw Meentje, Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 
(Kupang : Yayasan Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal, 2001), 
h. 27 
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Sejak lama kerajaan di Bugis dikenal dengan 
kesetaraan gender. Dalam literatur sejarah dikenal beberapa 
raja/ratu perempuan yang memimpin di jazirah Sulawesi 
bagian selatan. Dalam buku History Of Java (1817) Thomas 
Stanford Raffles mencatat kesan kagum akan peran 
perempuan Bugis dalam masyarakatnya: “the women are held 
in more esteem than could be expected from the state of civilization 
in general, and undergo none of those severe hardships, privations 
or labours that restrict fecundity in other parts of the world” 

(Perempuan Bugis Makassar menempati posisi yang lebih 
terhormat daripada yang disangkakan, mereka tidak 
mengalami tindakan kekerasan, pelanggaran privacy atau 
dipekerjakan paksa sehingga membatasi aktifitas/kesuburan 
mereka, dibanding yang dialami kaumnya di belahan dunia 
lain. 33  

Sejarah di daerah Bugis-Makassar pernah melahirkan 
beberapa tokoh intelektual wanita. Salah satunya adalah 
Nene’ Mallomo. Nene’ Mallomo merupakan salah satu 
tokoh cendekiawan terkemuka di Sidenreng Rappang 
(Sidrap) Sulawesi Selatan dan telah menjadi simbol yang 
melegenda di daerah Bugis. Salah satu hasil dari buah 
pemikirannya adalah berupa sebuah prinsip yang harus 
dijalankan oleh aparat kerajaan dalam mewujudkan 
masyarakat yang taat hukum. Prinsip tersebut dikenal 
dengan ungkapan “Naiya Ade’ Temmakkeana’ Temmakkeappo” 
(hukum tidak mengenal anak cucu). 

Wanita kedua adalah Siti Aisyah Tenri We Tenriolle, 
sang penyelamat naskah Lagaligo. Lagaligo merupakan 
naskah kuno dari Luwu yang ditulis dalam bahasa Bugis 

                                                             
33 Raffles, History Of Java, Appendix F, “Celebes”: h. lxxxvi 
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kuno (lontara). Naskah ini di anggap sebagai karya epos 
terpanjang di dunia. We Tenri Olle perempuan Bugis yang 
juga penguasa di Tanete mendirikan sekolah rakyat yang 
lebih dahulu 1890-an, berpuluh-puluh tahun lebih dahulu 
dari Kartini. 

Nene’Mallomo dan We Tenri Olle dua figur  wanita 
yang bebas di zamannya. Mereka tidak terkungkung oleh 
zaman dan adat yang merendahkan para wanita. 
Perempuan di tanah Bugis Makassar mempunyai tempat 
yang terhormat dalam pranata sosial termasuk dalam dunia 
pendidikan. Mereka tidak hanya menampilkan kecantikan 
fisik semata. Di bumi yang memerdekan petuah atau 
kebijaksanaan sebagai pijakannya kehadiran wanita menjadi 
penyeimbang. 

Budaya Makassar memposisikan perempuan pada 
posisi yang terhormat berdasarkan ungkapan-ungkapan 
yang digunakan, kepada perempuan khususnya dalam 
peran sebagai “ibu”. Posisi “ibu” tampaknya menempati 
kedudukan yang sangat terhormat dalam konteks makassar, 
untuk mengacu kepada “ibu” dalam budaya Bugis-
Makassar biasanya digunakan dua kata, yaitu ammaq dan 
anrong, kata ammaq penggunaannya terbatas yaitu hanya 
pada ibu yang mengacu pada manusia yang biasanya 
bermakna denotatif. Tetapi kalau anrong penggunaannya 
lebih luas karena bisa digunakan untuk ibu manusia juga 
bisa berarti pada induk hewan atau serangga, dan biasanya 
di gunakan untuk ungkapan yang bermakna konotatif. 
Pengunaan kata anrong (ibu) yang bermakna denotatif 
misalnya ungkapan tersebut seperti “anrong lima” (ibu jari) 
yang menyimbolkan peranan ibu fleksibel dan dengan 
mudah berinteraksi dengan anak-anak (jari-jari) serta 



102 
 

seluruh lapisan masyarakat, “anrong tukak” (rangka tangga) 
menyembolkan peran fungsional ibu sebagai tempat 
berperang dan bertumpunya anak-anak (seperti anak 
tangga) untuk menuju keposisi yang lebih tinggi. Ungkapan-
ungkapan memperlihatkan bahwa posisi perempuan sangat 
terhormat, yaitu posisi sebagai anrong rante yang selalu di 
gunakan pada bagian depan leher dan di dekat hati si 
pemakai kalung serta menjadi tumpuan pandangan setiap 
orang yang melihatnya.  

Realitas sosial kultural masyarakat Bugis-Makassar 
menggambarkan tentang peran ibu yang dianggap sebagai 
pendidik utama dalam keluarga. Oleh karena itu, jika anak 
mengalami kesalahan dalam menginternalisasikan nilai-nilai 
sosial-budaya dalam kehidupannya, maka ungkapan berupa 
makian bukan dialamatkan kepada sang anak, tetapi justru 
kepada sang ibu dengan makna negatif. Dalam menjalankan 
kegiatan sehari-hari khususnya peran di wilayah domestik 
dan wilayah publik, juga ditemukan yang memposisikan 
perempuan dan laki-laki di Sulawesi Selatan, khususnya di 
kalangan etnis Bugis-Makassar. Di wilayah domestik di 
temukan ungkapan bahwa “domain perempuan seputar 
rumah, dan domain laki-laki mencapai batas langit”, 
Sedangkan dalam menjalankan peran publik terdapat 
kefleksibelan untuk perbedaan tingkah laku gender seperti 
dalam ungkapan : “siapa pun, meskipun seorang laki-laki, 
yang mempunyai kualitas seperti perempuan adalah 
seorang perempuan ; tetapi meskipun seorang perempuan, 
mempunyai kualitas seperti laki-laki adalah seorang laki-
laki”. Aplikasi parsial dari prinsip ini ditemukan dalam 
kesempatan para perempuan dalam konteks sebagai 
pemimipin perang atau pemimpin politik. Terlihat dari 
seorang tokoh perempuan yang turut mewarnai sejarah 
perjuangan kerajaan Gowa melawan belanda yaitu I Fatimah 
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Daeng Takontu Karaeng Campagaya, yang lahir pada 
tanggal 10 september 1659. Ia adalah putri Sultan 
Hasanuddin yang digelari oleh seorang penyair Belanda 
sebagai “Garuda dari Timur” karena kegigihan dan keahlian 
dalam hal ilmu bela diri. Fatimah ikut membantu 
perjuangan melawan Belanda di Banten dengan pasukan elit 
serta memimpin pasukan bainea (pasukan perempuan) dan 
bergabung dengan pasukan Syekh Yusuf. Akibat kekalahan 
pasukan Banten dan pasukan kerajaan Gowa, Fatimah 
kembali ke Makassar meneruskan perjuangannya melawan 
Belanda. Dia pun gugur dalam suatu pertempuran sengit 
melawan Belanda di tanah kelahiranya sendiri, yaitu Gowa. 

Peran gender melahirkan relasi gender sedangkan 
relasi gender melahirkan peran gender. Analisis relasi 
gender inilah yang akan memberikan gambaran bagaimana 
masyarakat dan budaya Makassar mendefenisikan hak dan 
tanggung jawab kepada perempuan dan laki-laki, serta 
bagaimana mendefinisikan identitas sosial perempuan dan 
laki-laki berdasarkan peran gender diklasifikasikan menjadi 
dua bagian besar, yaitu peran kodrati (peran reproduktif) 
yang bersifat permanen diantara perempuan dan laki-laki 
sehingga tidak dapat dipertukarkan, sedangkan peran 
budaya merupakan peran domestik, peran produktif, dan 
peran sosial merupakan peran berdasarkan hasil kontruksi 
budaya, oleh karena dapat dipertukarkan (bertukar peran 
antara perempuan dan laki-laki) dan berubah dari waktu ke 
waktu. 

1. Peran kodrati (nature) : peran reproduktif 
Berdasarkan hasil analisis keseluruhan teks folklor, 

diperbolehkan sejumlah representasi identitas gender 
berdasarkan peran perempuan dan laki-laki. Peran kodrati 
atau peran reproduktif yang diperoleh berdasarkan data 
folklor mempunyai porsi sangat kecil. dalam peran kodrati 
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atau peran reproduktif seperti anriwa-riwa anaqlolo 
(menimang-nimang bayi) tokoh perempuan ini merupakan 
sebagai perempuan yang sudah sepantasnya menimang bayi 
layaknya seorang ibu dan istri. 

 
2. Peran budaya (culture) 

Peran budaya meliputi peran domestik, peran 
produktif, dan peran sosial. Seperti peran seorang 
perempuan sebelum menikah hanyalah terbatas pada 
aktivitas di lingkungan domestik yaitu mengurus rumah 
tangga seperti menyapu dan membersihkan rumah. 
Aktivitas setelah bersuami, perannya masih tetap di sektor 
domestik yaitu sebagai istri atau ibu rumah tangga. 
Perempuan  menjalankan peran sebagai istri di wilayah 
domestik yang hanya mengurus rumah tangga dan 
keperluan suaminya sewaktu berada di rumah, serta 
keperluan yang akan dibawa untuk bekerja. 

Gambaran ini mengandung pesan bahwa peran 
seorang istri di suatu lingkungan  sangat diperhatikan dan 
dihargai karena untuk mengambil keputusan, raja 
membutuhkan pendapat dan dukungan seorang istri. 
Pendapat istrinyalah yang menjadi kepetusanya pada saat 
itu, meskipun pada awalnya pemaisuri ragu-ragu 
mengeluarkan pendapat akan tetapi raja mengatakan saya 
butuh pendapatmu makanya saya bertanya. Kondisi ini 
tampaknya memposisikan citra perempuan di lingkungan 
kerajaan  atau istana. 

Budaya Bugis-Makassar  tidak  membatasi 
perempuan untuk berekspresi menjadi pemimpin. Satu di 
antara perempuan Bugis yang terkenal memperjuangkan 
kemerdekaan pada masa pemerintahan Belanda adalah Opu 
Daeng Risadju. Opu Daeng Risadju memperoleh gelar 
sebagai macan betina dari Timur, terbukti dengan beberapa 
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kali beliau keluar-masuk penjara tetapi dalam dirinya tak 
sedikit pun rasa gentar terlebih lagi mundur sebelum 
Indonesia meraih kemerdekaan. Sehingga, dalam ruang-
ruang kultural perempuan dan laki-laki Bugis-Makassar 
terpatri konsep kesejajaran peran dan fungsi. Artinya, 
walaupun memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun 
tetap terdapat batasan kerja individual yang terbentuk 
secara fitrawi. 

Peran perempuan hebat lainnya dapat kita temukan 
pada suku Makassar yaitu di desa Bontoloe Kabupaten 
Gowa. Seorang perempuan di daerah ini di percaya lebih 
mampu dibandingkan sosok seorang laki-laki dalam hal 
ritual, di Bontoloe, adaq baine selalu menikah dengan  
pemangku jabatan tradisional, kecuali karaeng. Adaq baine 
dari penguasa desa adalah perempuan yang bertanggung 
jawab terhadap kalompoang dan yang bertugas 
menyenggarakan ritual yang berkaitan dengan pusaka 
keramat tersebut, Perempuan dewasa ini bertanggung jawab 
terhadap pusaka keramat di Bontoloe telah mengemban 
tugas tersebut sekitar 30 tahun sementara selama periode 
yang sama karaeng telah di pegang oleh empat orang. 
Perempuan yang memelihara kalompoang, yang tidak dapat 
di ganti selama dia masih hidup, menepati jabatan adaq yang 
tertinggi di desa. Dia di anggap sebagai perwakilan adaq 
yang paling tinggi, termasuk dalam kepemimpinan politik 
dan spiritual, sementara karaeng tidak lebih dari pelaksanaan 
kekuasaan politik di bawah legitimasi pusaka keramat. 
Sinong, perempuan tua yang bertugas menjaga kalompoang 
Bontoloe, adalah orang yang pada saat yang sama di 
pandang memiliki pengetahuan yang paling mendalam 
tentang adaq serta kepercayaan tradisional. 

 Umumnya kaum perempuan merupakan “pemeran 
utama” dalam praktek kepercayaan tradisional sehari-hari. 
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Mereka dianggap ahli dalam bidang itu dan hal itu semakin 
diperkuat oleh kenyataan bahwa di beberapa desa, kaum 
perempuan berperan pula sebagai dukun (sanro). Selama 
pelaksanaan ritual, kaum perempuan mempersiapkan dan 
mengatur berbagai jenis persembahan dan memastikan agar 
seluruh rangkaian upacara dilaksanakan sesuai dengan tata 
cara yang telah ditentukan dalam kepercayaan dan adaq. 
Selain itu perempuan juga bertanggung jawab terhadap 
semua unsur “keduniawian” suatu ritual, seperti memasak 
dan menyajikan hidangan kepada para peserta dari desa 
tersebut yang nenghadiri upacara, maupun peserta yang 
datang dari tempat lain. Dalam istilah modern, kita dapat 
katakan bahwa manajemen kepercayaan tradisional lebih 
banyak diserahkan kepada kaum perempuan, sedang kaum 
pria lebih mendominasi pelaksanaan ritualnya, termasuk 
membakar kemenyan, membacakan mantra (baca-baca), 
menyucikan sesuatu dengan air atau minyak. Hal itu 
khususnya terjadi dalam ritual menyangkut hubungan 
simbolis antara kepercayaan dengan struktur politik 
komunitas tersebut. Sebaliknya perempuan melaksanakan 
sebagian besar ritual atau tahapan-tahapan ritual dalam 
ruang lingkup pribadi atau keluarga, misalnya ritus-ritus 
daur hidup. 

3. Perempuan sebagai perantara penyampaian nasar 
(tinjaq)  
Meski agaknya baru muncul relatif lebih belakangan 

dan masih jarang di temukan, tinjaq kategori ini yang di buat 
karena ingin memperoleh harta kekeyaan atau kemakmuran 
yang juga berhubungan dengan ‘pola pertukaran’ antara 
manusia dengan roh ‘penghuni’ pusaka keramat. 
Munculnya tinjaq seperti itu disebabkan oleh semakin 
bertambahnya pola hidup materialistis yang bahkan telah 
menyusup hingga ke pelosok pedalaman. Jika dahulu 
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perekonomian masyarakat sepenuhnya berlandaskan sistem 
pertukaran produk makanan serta barang lainnya, dan 
kesejangan standar kehidupan relatif kecil, maka 
meningkatnya jumlah saudagar, guru, dan pegawai lainnya 
yang kondisi keuangannya lebih baik dibanding para petani, 
sehingga terjadi perubahan fundamental dalam hal sikap 
mereka terhadap uang dan kekayaan dan material lainnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

BAB IV. 
POLA-POLA KEBUDAYAAN  

MASYARAKAT BUGIS MAKASSAR 

 

1. Makna Kebudayaan 

Budaya menurut Koentjaraningrat berasal dari 
bahasa sansekerta yaitu budhayah yang merupakan bentuk 
plural (jamak) dari budhi yang berarti budi atau akal, 
sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang 
bersangkutan dengan budi dan akal. Pengertian secara 
etimologi ini mengungkap bahwa defenisi kebudayaan 
adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil 
kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 
dijadikan milik manusia dengan belajar. Jadi budaya 
diperoleh melalui belajar 34. Budaya juga bisa berarti 
manifestasi kebiasaan berpikir, sistem gagasan, tindakan 
dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 
masyarakat35.  

Tindakan-tindakan yang dipelajari antara lain cara 
makan, minum, berpakaian, berbicara, bertani, bertukang, 
berrelasi dalam masyarakat  adalah budaya. Tapi 
kebudayaan tidak saja terdapat dalam soal teknis tapi dalam 
gagasan yang terdapat dalam pikiran yang kemudian 
terwujud dalam seni, tatanan masyarakat, etos kerja dan 
pandangan hidup. Yojachem Wach berkata tentang 
pengaruh agama terhadap budaya manusia yang immaterial 

                                                             
34

  Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitet Dan Pembangunan, 
(Jakarta : Gramedia, 1976), h. 137 
35 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi Budaya, (Jakarta : 

Aksara Baru, 2003), h. 142 
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bahwa mitologis hubungan kolektif tergantung pada 
pemikiran terhadap Tuhan. Interaksi sosial dan keagamaan 
berpola kepada bagaimana mereka memikirkan Tuhan, 
menghayati dan membayangkan Tuhan. 

Lebih tegas dikatakan Geertz, bahwa wahyu 
membentuk suatu struktur psikologis dalam benak manusia 
yang membentuk pandangan hidupnya, yang menjadi 
sarana individu atau kelompok individu yang mengarahkan 
tingkah laku mereka. Tetapi juga wahyu bukan saja 
menghasilkan budaya immaterial, tetapi juga dalam bentuk 
seni suara, ukiran, bangunan. Dapatlah disimpulkan bahwa 
budaya yang digerakkan agama timbul dari proses interaksi 
manusia dengan kitab yang diyakini sebagai hasil daya 
kreatif pemeluk suatu agama tapi dikondisikan oleh konteks 
hidup pelakunya, yaitu faktor geografis, budaya dan 
beberapa kondisi yang obyektif. 

Faktor kondisi yang obyektif menyebabkan 
terjadinya budaya agama yang berbeda-beda walaupun 
agama yang mengilhaminya adalah sama. Oleh karena itu 
agama Kristen yang tumbuh di Sumatera Utara di Tanah 
Batak dengan yang di Maluku tidak begitu sama sebab 
masing-masing mempunyai cara-cara pengungkapannya 
yang berbeda-beda. Ada juga nuansa yang membedakan 
Islam yang tumbuh dalam masyarakat dimana pengaruh 
Hinduisme adalah kuat dengan yang tidak. Demikian juga 
ada perbedaan antara Hinduisme di Bali dengan Hinduisme 
di India, Buddhisme di Thailand dengan yang ada di 
Indonesia. Jadi budaya juga mempengaruhi agama. Budaya 
agama tersebut akan terus tumbuh dan berkembang sejalan 
dengan perkembangan kesejarahan dalam kondisi objektif 
dari kehidupan penganutnya. Tapi hal pokok bagi semua 
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agama adalah bahwa agama berfungsi sebagai alat pengatur 
dan sekaligus membudayakannya dalam arti 
mengungkapkan apa yang ia percaya dalam bentuk-bentuk 
budaya yaitu dalam bentuk etis, seni bangunan, struktur 
masyarakat, adat istiadat dan lain-lain. Jadi ada pluralisme 
budaya berdasarkan kriteria agama. Hal ini terjadi karena 
manusia sebagai homoreligiosus merupakan insan yang 
berbudidaya dan dapat berkreasi dalam kebebasan 
menciptakan pelbagai objek realitas dan tata nilai baru 
berdasarkan inspirasi agama. 

Jika kita teliti budaya Indonesia, maka tidak dapat 
tidak budaya itu  terdiri dari 5 lapisan. Lapisan itu diwakili 
oleh budaya agama pribumi, Hindu, Buddha, Islam dan 
Kristen. Dipandang dari segi budaya, semua kelompok 
agama di Indonesia telah mengembangkan budaya agama 
untuk mensejahterakannya tanpa memandang perbedaan 
agama, suku dan ras. Disamping pengembangan budaya 
immaterial tersebut agama-agama juga telah berhasil 
mengembangkan budaya material seperti candi-candi dan 
bihara-bihara di Jawa tengah, sebagai peninggalan budaya 
Hindu dan Buddha. Budaya Kristen telah mempelopori 
pendidikan, seni bernyanyi, sedang budaya Islam antara lain 
telah mewariskan Masjid Agung Demak (1428) di Gelagah 
Wangi Jawa Tengah. Masjid ini beratap tiga susun yang khas 
Indonesia, berbeda dengan masjid Arab umumnya yang 
beratap landai. Atap tiga susun itu menyimbolkan Iman, 
Islam dan Ihsan. Masjid ini tanpa kubah, benar-benar has 
Indonesia yang mengutamakan keselarasan dengan alam. 
Masjid Al-Aqsa Menara Kudus di Banten bermenara dalam 
bentuk perpaduan antara Islam  dan Hindu. Masjid Rao-rao 
di Batu Sangkar merupakan perpaduan berbagai corak 
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kesenian dengan hiasan-hiasan mendekati gaya India 
sedang atapnya dibuat dengan motif rumah Minangkabau. 

 Agama-agama di Indonesia adalah aset bangsa, 
sebab agama-agama itu telah memberikan sesuatu bagi kita 
sebagai warisan yang perlu dipelihara. Kalau pada zaman 
lampau agama-agama bekerja sendiri-sendiri maka dalam 
zaman milenium ke tiga ini agama-agama perlu bersama-
sama memelihara dan mengembangkan aset bangsa 
tersebut. Tetapi yang sering terjadi adalah sebaliknya sebab 
kita tidak sadar tentang nilai aset itu bagi pengembangan 
budaya Indonesia. Agaknya setiap kelompok agama di 
Indonesia sudah waktunya bersama-sama membicarakan 
masalah-masalah bangsa dan penanggulangannya.  

 Jiwa manusia memiliki keindahan yang melekat 
secara utuh, naluri yang tertanam akan budaya ataupun 
kebudayaan, segala bentuk yang membuat manusia itu 
hidup tertata dalam masyarakat adalah budaya itu sendiri 
yang dimana setiap manusia wajib melestarikan budaya 
demi kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Dengan 
melestarikan budaya nasional, warga Indonesia mampu 
mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang 
bersumber terhadap keselarasan jiwa setiap 
masyarakatnya, untuk itulah manusia yang ideal harus 
menganggap budaya sebuah hal yang intens. 

Berbagai defenisi budaya yang terbilang banyak, 
sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasi keberadaan 
dan perkembangan kebudayaan, namun demikian dapat 
diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yaitu 
sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat 
pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang 
terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam 
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kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat 
abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah 
benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai 
makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda 
yang bersifat nyata (konkrit), misalnya pola-pola perilaku, 
bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan 
lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu 
manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. 

Macionis misalnya mendefenisikan kebudayaan 
sebagai nilai, keyakinan, perilaku dan materi (material 
objects) yang mengatur kehidupan masyarakat. Adapun 
komponen kebudayaan adalah simbol, bahasa, nilai dan 
keyakinan. Simbol bisa berupa benda atau gerakan yang 
mempunyai arti khusus bagi orang yang terhimpun dalam 
kelompok, komunitas atau masyarakat36. Simbol itu 
disosialisasikan dan diwariskan melalui starategi tertentu, 
dan menjadi referensi ketika orang bersikap dan berperilaku. 
Simbol membuat hidup menjadi penuh makna. Bahasa 
adalah sistem simbol yang memungkinkan anggota 
masyarakat berkomunikasi satu sama lain. Bahasa bisa 
berupa lisan dan bisa berupa tulisan dengan berbagai 
macam huruf. Kemudian ini terkait dengan persoalan apa 
yang layak dilakukan dan harus dihindari bagi orang yang 
terhimpun dalam kelompok, komunitas atau masyarakat 
tertentu. Sedang kayakinan (beliefs) adalah pernyataan 
khusus yang diyakini orang sebagai sesuatu yang paling 
benar. Sebagian dari simbol, bahasa, nilai dan keyakinan 
tersebut bisa brubah bersamaan dengan perkembangan 
masyarakat.  

                                                             
36 John J.Macionis, Sociology, Prentice-Hall International Inc. New 
Jersey, 6 th edtion, 1997, h. 62 dalam Sunyoto Usman, Sosiologi 

Sejarah, Teori dan Metodologi, h.90 
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     Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu 
tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. 
Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem 
sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling 
berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan 
manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang 
berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkrit, terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati serta 
didokumentasikan. 

Sistem sosial adalah suatu perangkat peran sosial 
yang berinteraksi atau kelompok sosial yang memiliki nilai-
nilai, norma dan tujuan yang bersama”. Dengan demikian, 
dapat dikatakan bahwa sistem sosial itu pada dasarnya ialah 
suatu sistem dari tindakan-tindakan. Seperti yang 
diungkapkan oleh Parsons (1951), “Sistem sosial merupakan 
proses interaksi di antara pelaku sosial”, misalnya  dalam 
pergaulan sehari-hari, dapat ditemukan istilah mentalitas. 
Mentalitas adalah kemampuan rohani yang ada dalam diri 
seseorang, yang menuntun tingkah laku serta tindakan 
dalam hidupnya. Pantulan dalam tingkah laku itu 
menciptakan sikap tertentu terhadap hal-hal serta orang-
orang di sekitarnya. Sikap mental ini sebenarnya sama saja 
dengan sistem nilai budaya (culture value system) dan sikap 
(attitude). Sistem nilai budaya (atau suatu sistem budaya) 
adalah rangkaian konsep abstrak yang hidup dalam alam 
pikiran sebagian besar suatu warga masyarakat. Hal itu 
menyangkut apa dianggapnya penting dan bernilai.  

Maka dari itu suatu sistem nilai budaya merupakan 
bagian dari kebudayaan yang memberikan arah serta 
dorongan pada perilaku manusia. Sistem tersebut 
merupakan konsep abstrak, tapi tidak dirumuskan dengan 
tegas. Karena itu konsep tersebut biasanya hanya dirasakan 
saja, tidak dirumuskan dengan tegas oleh warga masyarakat 



114 
 

yang bersangkutan. Itulah juga sebabnya mengapa konsep 
tersebut sering sangat mendarah daging (internalized), sulit 
diubah apalagi diganti oleh konsep yang baru. Bila sistem 
nilai budaya tadi memberi arah pada perilaku dan tindakan 
manusia, maka pedomannya tegas dan konkret. Hal itu 
nampak dalam norma-norma, hukum serta aturan-aturan. 
Norma-norma dan sebagainya itu seharusnya bersumber 
pada, dijiwai oleh serta merincikan sistem nilai budaya 
tersebut. Konsep sikap bukanlah bagian dari kebudayaan. 
Sikap merupakan daya dorong dalam diri seorang individu 
untuk bereaksi terhadap seluruh lingkungannya. Bagaimana 
pun juga harus dikatakan bahwa sikap seseorang itu 
dipengaruhi oleh kebudayaannya. Artinya, yang dianut oleh 
individu yang bersangkutan. 

 Sikap individu yang tertentu biasanya ditentukan 
keadaan fisik dan psikisnya serta norma-norma dan konsep-
konsep nilai budaya yang dianutnya. Namun demikian 
harus pula dikatakan bahwa dalam pengamatan tentang 
sikap-sikap seseorang sulitlah menunjukkan ciri-cirinya 
dengan tepat dan pasti. Itulah juga sebabnya mengapa tidak 
dapat menggeneralisasi sikap sekelompok warga 
masyarakat dengan bertolak hanya dari asumsi yang umum 
saja.  Penjelasan mengenai pengertian sistem, sistem sosial 
dan sistem budaya dapat dinyatakan secara sederhana 
dalam arti luas bahwa pengertian sistem sosial budaya yaitu 
suatu keseluruhan dari unsur-unsur tata nilai, tata sosial dan 
tata laku manusia yang saling berkaitan dan masing-masing 
unsur bekerja secara mandiri serta bersama sama satu sama 
lain saling mendukung untuk mencapai tujuan hidup 
manusia dalam bermasyarakat. 

Sebagaimana telah diuraikan bahwa budaya adalah 
sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yang 
mewujud dalam gagasan, cara berpikir, dan bertingkah laku 
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dan inilah yang menjadi adat-istiadat pada masyarakat 
Bugis-Makassar yang disebut dengan ade’/ada’ (adat). 
Menurut Andi Rasdiyanah, adat (ade’) adalah kebiasaan 
yang menjadi norma kesusilaan dalam berbagai aspek 
kehidupan  dan ade’ itu sendiri menjadi unsur utama dalam 
sistem panngadereng (pangngadakkang). 37 Budaya suku Bugis-
Makassar adalah budaya lokal yang merupakan adat istiadat 
lokal yang didasari oleh kearifan lokal yang berbeda dengan 
suku-suku yang lain. Budaya lokal dalam bahasa Inggris 
sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (local 
wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) atau 
kecerdasan setempat (local genius). Kearifan lokal adalah 
sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di 
dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya yang 
memberikan kepada komunitas itu daya tahan (survive) dan 
daya tumbuh di dalam wilyah komunitas itu berada. 38 

Budaya lokal yang identik dengan kearifan lokal 
yang berarti kebijakan (wisdom) juga dapat diartikan sebagai 
pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi 
yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat 
lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan 
kebutuhan mereka. Sistem pemenuhan kebutuhan 
masyarakat meliputi agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, 
teknologi, interaksi sosial, bahasa dan komunikasi serta 
kesenian. Mereka mempunyai pemahaman, program, 
kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, 
memperbaiki dn mengembangkan unsur kebutuhan dan 

                                                             
37 Andi Rasdiyanah, Integrasi Sistem Panngadereng) (adat) dengan 
Sistem Syariat Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis  Dalam Lontara 
Latoa, (Disertasi Doktor, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan 
Kalijaga, Yokyakarta : 1995), h. 137 -150 
38  R. Cecep Eka Permana, Kearifan Lokal Masyarakat Badui Dalam 

Mengatasi Bencana, (Jakarta : Wedatama, 1990), h.1 
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cara mengembangkan unsur kebutuhan dan cara 
pemenuhannya, dengan memperhatikan sumber daya 
manusia dan sumber daya alam sekitarnya. 39   

Budaya lokal memiliki enam dimensi yaitu : 
1.Dimensi pengetahuan lokal 

Pengetahuan lokal jenis ini terkait dengan perubahan 
dan siklus iklim, kemarau dan penghujan, jenis-jenis flora 
dan fauna, dan kondisi geografi, demografi dan sosiografi. 
Hal ini terjadi karena masyarakat mendiami suatu daerah itu 
cukup lama dan telah mengalami perubahan sosial yang 
bervariasi menyebabkan mereka mampu beradaptasi 
dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini menjadi 
bagian dari pengetahuan lokal mereka dalam menguasai 
alam. 
2.Dimensi nilai lokal 

Bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama antar 
warga masyarakat, maka setiap masayarakat memiliki 
aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati 
bersama oleh seluruh anggotanya. Nilai-nilai ini biasanya 
mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, 
manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam. 
Nilai-nilai ini memiliki dimensi waktu berupa nilai masa 
lalu, masa kini dan masa datang. Nilai-nilai tersebut akan 
mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan 
masyarakatnya. 
3.Dimensi keterampilan lokal 

Keterampilan lokal bagi setiap masyarakat 
dipergunakan sebagai kemampuan bertahan hidup (survive). 
Keterampilan lokal dari yang paling sederhana seperti 
berburu, meramu, bercocok tanam sampai membuat industri 

                                                             
39 R. Cecep Eka Permana, Kearifan Lokal Masyarakat Badui Dalam 

Mengatasi Bencana, (Jakarta : Wedatama, 1990), h.2 
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rumah tangga. Keterampilan lokal ini biasanya hanya cukup 
dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya masing-
masing atau di sebut dengan ekonomi subsistensi. 
1.Dimensi sumber daya lokal 

Sumber daya lokal pada umumnya adalah sumber 
daya alam yang tak dapat diperbaharui dan dapat 
diperbaharui. Masyarakat akan menggunakan sumber daya 
lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan 
mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersialkan. 
Sumber daya lokal ini sudah di bagi peruntukannya seperti 
hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, dan pemukiman. 
Kepemilikan sumber daya lokal ini biasanya bersifat 
kolektif.  
2.Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal. 

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki 
pemerintahan lokal sendiri atau di sebut pemerintahan 
kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang 
memerintah warganya untuk bertindak sebagai warga 
masyarakat. masing-masing masyarakat punya mekanisme 
pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Ada 
masyarakat yang melakukan secara demokratis atau duduk 
sama rendah dan berdiri sama tinggi. Ada juga masyarakat 
yang melakukan secara hierarkis, bertingkat atau berjenjang. 
3.Dimensi solidaritas kelompok lokal. 

Suatu masyarakat umumnya dipersatukan oleh 
ikatan komunal untuk membentuk solidaritas lokal. Setiap 
masyarakat mempunyai media-media untuk mengikat 
warganya, dapat dilakukan melalui ritual keagamaan atau 
acara dan upacara adat lainnya. Masing-masing anggota 
masyarakat saling member dan menerima sesuai dengan 
bidang dan fungsinya masing-masing, seperti dalam 
solidaritas mengolah tanaman padi dan kerja bakti serta 
gotong-royong. 
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Masyarakat Bugis-Makassar memiliki budaya yang 

diadopsi dari Lontara yang memuat berbagai nasehat, 
prinsip, aturan/norma dan pedoman hidup dalam 
bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai pendidikan, 
kepemimpinan, kejujuran dan etos kerja. Kearifan lokal 
terdapat pada pappaseng to riolo (pesan orang 
dahulu/pendahulu) yang dapat dijadikan sarana untuk 
bertingkah laku dalam kehidupan. Didalamnya banyak 
terkandung falsafah hidup untuk dipatuhi agar manusia 
terhindar dari kebodohan, keserakahan, kemiskinan, dan 
keburukan lainnya. Pappaseng bersinergi dan relevan dengan 
ajaran Islam.40    

  
Suku Bugis-Makassar menganut agama Islam yang 

taat. Agama Islam masuk ke daerah ini sejak abad ke-17. 
Mereka dengan cepat menerima ajaran Tauhid. Proses 
islamisasi di daerah ini dipercepat dengan adanya kontak 
terus-menerus dengan pedagang-pedagang melayu Islam 
yang sudah menetap di Makassar. Pada zaman pra-Islam, 
religi orang Bugis-Makassar, seperti tampak dalam Sure’ 
Galigo, mengandung suatu kepercayaan kepada satu dewa 
tunggal yang disebut dengan beberapa nama, yaitu Patoto-e, 
yaitu Dia yang menentukan nasib dan Dewata Seuwa-e, yaitu 
Dewa yang tunggal. 

     Berbicara tentang kebudayaan Bugis Ada tiga hal 
yang bisa memberikan gambaran tentang budaya orang 
Bugis, yaitu konsep ade’, siri, na pesse dan simbolisme atau 
ciri khas pakaian orang bugis adalah sarung sutra. 
Mari kita bahas tentang ketiga konsep tadi, yang pertama 

                                                             
40  Muh. Idham, Budaya Lokal Dalam Ungkapan Makassar dan 
Relevansinya Dengan Sarak Suatu Tinjauan Pemikiran 

Islam,(Makassar : Alauddin University Press, 2013), h.21   

http://muarief-nr.blogspot.com/2012/07/sistem-sosial-budaya-bugis-makassar.html
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adalah konsep  adat istiadat suku Bugis (ade’).  
Ade’ dalam bahasa Indonesia yaitu adat istiadat. Bagi 
masyarakat bugis, ada empat jenis adat yaitu  :  

1. Ade’ maraja, yang dipakai dikalangan raja atau para 
pemimpin.  

2. Ade’ puraonro, yaitu adat yang sudah dipakai sejak 
lama di masyarakat secara turun temurun,  

3. Ade’ assamaturukeng, peraturan yang ditentukan 
melalui kesepakatan.  

4. Ade’ abiasang, adat yang dipakai dari dulu sampai 
sekarang dan sudah diterapkan dalam masyarakat. 

Menurut lontara’ Bugis, terdapat lima prinsip dasar 
dari ade’ yaitu ade’, bicara, rapang, wari, dan sara. Konsep ini 
lebih dikenal sebagai panngadereng. Ade’ merupakan 
manifestasi sikap yang fleksibel terhadap berbagai jenis 
peraturan dalam masyarakat.  Rapang lebih merujuk pada 
model tingkah laku yang baik yang hendaknya diikuti oleh 
masyarakat. Sedangkan wari adalah aturan mengenai 
keturunan dan hirarki masyarakat sara yaitu aturan hukum 
Islam. Siri’ memberikan prinsip yang tegas bagi tingkah 
laku orang Bugis. Menurut Pepatah orang Bugis, hanya 
orang yang punya siri yang dianggap sebagai manusia. 
“Naia tau de’e sirina, de lainna olokolo’e. Siri’ e mitu tariaseng 
tau, artinya barang siapa yang tidak punya siri’, maka dia 
bukanlah siapa-siapa, melainkan hanya seekor binatang. 

Konsep Ade‘ (adat) dan spiritualitas (agama) 
merupakan tema sentral dalam teks–teks hukum dan sejarah 
orang Bugis. Namun, istilah ade‘ itu hanyalah pengganti 
istilah–istilah lama yang terdapat di dalam teks-teks zaman 
pra-Islam, kontrak-kontrak sosial, serta perjanjian yang 

http://blogerbugis.blogspot.com/2013/04/adat-istiadat-suku-bugis-ade-siri-na.html
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berasal dari zaman itu. Masyarakat tradisional Bugis 
mengacu kepada konsep panngadereng atau “adat istiadat”, 
berupa serangkaian norma yang terkait satu sama lain. 
Selain konsep ade‘ secara umum yang terdapat di dalam 
konsep panngadereng, terdapat pula bicara (norma hukum), 
rapang (norma keteladanan dalam kehidupan 
bermasyarakat), wari‘ (norma yang mengatur stratifikasi 
masyarakat), dan sara‘ (syariat Islam).41 Tokoh-tokoh yang 
dikenal oleh masyarakat Bugis seperti Sawerigading, We‘ 
Cudai, La Galigo, We‘ Tenriabeng, We‘ Opu Sengngeng, dan 
lain-lain merupakan tokoh–tokoh yang hidup di zaman pra-
Islam. 

Tokoh–tokoh tersebut diyakini memiliki hubungan 
yang sangat erat dengan dewa–dewa di kayangan. Bahkan 
diceritakan dalam La Galigo bahwa saudara kembar dari 
Sawerigading yaitu We‘ Tenriabeng menjadi penguasa di 
kahyangan. Sehingga konsep ade‘ (adat) serta kontrak-
kontrak sosial, serta spiritualitas yang terjadi di kala itu 
mengacu kepada kehidupan dewa-dewa yang diyakini. 
Adanya upacara-upacara penyajian kepada leluhur, sesaji 
pada penguasa laut, sesaji pada pohon yang dianggap 
keramat, dan kepada roh-roh setempat menunjukkan bahwa 
apa yang diyakini oleh masyarakat tradisional Bugis di masa 
itu memang masih menganut kepercayaan pendahulu-
pendahulu mereka. Namun, setelah diterimanya Islam 
dalam masyarakat Bugis, banyak terjadi perubahan–
perubahan terutama pada tingkat ade‘ (adat) dan 
spiritualitas. Upacara–upacara penyajian, kepercayaan akan 
roh-roh, pohon yang dikeramatkan hampir sebagian besar 

                                                             
41  Mattulada, La Toa Satu Lukisan Analitis Antropologi Politik Orang 

Bugis, ( Ujung Pandang : Bhakti Berita Utama, 1982), h. 275 
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tidak lagi melaksanakannya karena bertentangan dengan 
pengamalan hukum Islam. Pengaruh Islam ini sangat kuat 
dalam budaya masyarakat Bugis, bahkan turun-temurun 
orang–orang Bugis hingga saat ini semua menganut agama 
Islam. 

Pengamalan ajaran Islam oleh mayoritas masyarakat 
Bugis menganut pada paham mazhab Syafi‘i, serta adat 
istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat 
Islam itu sendiri. Budaya dan adat istiadat yang banyak 
dipengaruhi oleh budaya Islam tampak pada acara-acara 
pernikahan, ritual bayi yang baru lahir (aqiqah), pembacaan 
surat yasin dan tahlil kepada orang yang meninggal, serta 
menunaikan kewajiban haji bagi mereka yang 
berkemampuan untuk melaksanakannya. 

Faktor-faktor yang menyebabkan masuknya Islam 
pada masyarakat Bugis kala itu juga melalui jalur 
perdagangan dan pertarungan kekuasaan kerajaan-kerajaan 
besar kala itu. Setelah kalangan bangsawan Bugis banyak 
yang memeluk agama Islam, maka seiring dengan waktu 
akhirnya agama Islam bisa diterima seluruh masyarakat 
Bugis. Penerapan syariat Islam ini juga dilakukan oleh raja-
raja Bone, di antaranya Napatau‘ Matanna‘ Tikka‘ Sultan 
Alimuddin Idris Matinroe‘ Ri Naga Uléng, La 
Ma‘daremmeng, dan Andi Mappanyukki. 

Konsep–konsep ajaran Islam ini banyak ditemukan 
persamaannya dalam tulisan-tulisan lontara‘. Konsep norma 
dan aturan yang mengatur hubungan sesama manusia, kasih 
sayang, dan saling menghargai, serta saling mengingatkan 
juga terdapat dalam lontara‘. Hal ini juga memiliki kesamaan 
dalam prinsip hubungan sesama manusia pada ajaran 
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agama Islam. Budaya–budaya Bugis sesungguhnya yang 
diterapkan dalam kehidupan sehari–hari mengajarkan hal–
hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti 
mengucapkan tabe‘ (permisi) sambil berbungkuk setengah 
badan bila lewat di depan sekumpulan orang-orang tua 
yang sedang bercerita, mengucapkan iyé (dalam bahasa Jawa 
nggih), jika menjawab pertanyaan sebelum mengutarakan 
alasan, ramah, dan menghargai orang yang lebih tua serta 
menyayangi yang muda. Inilah di antaranya ajaran–ajaran 
suku Bugis sesungguhnya yang termuat dalam Lontara‘ 
yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari–hari oleh 
masyarakat Bugis. 

Sejarah orang–orang Bugis memang sangat panjang, 
di dalam teks–teks sejarah seperti karya sastra La Galigo dan 
lontara‘ diceritakan baik awal mula peradaban orang–orang 
Bugis, masa kerajaan–kerajaan, budaya dan spritualitas, adat 
istiadat, serta silsilah keluarga bangsawan. Hal ini 
menunjukkan bahwa budaya dan adat istiadat ini harus 
selalu dipertahankan sebagai bentuk warisan dari nenek 
moyang orang–orang Bugis yang tentunya sarat nilai-nilai 
positif. 

Namun saat ini ditemukan juga banyak pergeseran 
nilai yang terjadi baik dalam memahami maupun 
melaksanakan konsep dan prinsip-prinsip ade‘ (adat) dan 
budaya masyarakat Bugis yang sesungguhnya. Budaya siri‘ 
yang seharusnya dipegang teguh dan ditegakkan dalam 
nilai–nilai positif, kini sudah pudar. Dalam kehidupan 
manusia Bugis–Makassar, siri‘ merupakan unsur yang 
prinsipil dalam diri mereka. Tidak ada satu nilai pun yang 
paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka 
bumi selain siri‘. 
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Bagi manusia Bugis-Makassar, siri‘ adalah jiwa 
mereka, harga diri mereka, dan martabat mereka. Sebab itu, 
untuk menegakkan dan membela siri‘ yang dianggap 
tercemar atau dicemarkan oleh orang lain, maka manusia 
Bugis-Makassar bersedia mengorbankan apa saja, termasuk 
jiwanya yang paling berharga demi tegaknya siri‘ dalam 
kehidupan mereka. Di zaman ini, siri‘ tidak lagi diartikan 
sebagai sesuatu yang berharga dan harus dipertahankan. 
Pada prakteknya siri‘ dijadikan suatu legitimasi dalam 
melakukan tindakan–tindakan yang anarkis, kekerasan, dan 
tidak bertanggung jawab. Padahal nilai siri‘ adalah nilai 
sakral masyarakat bugis, budaya siri‘ harus dipertahankan 
pada koridor ade‘ (adat) dan ajaran agama Islam dalam 
mengamalkannya.  Itulah merupakan interpretasi manusia 
Bugis yang sesungguhnya. Sehingga jika dilihat secara utuh, 
sesungguhnya seorang manusia Bugis ialah manusia yang 
sarat akan prinsip dan nilai–nilai ade‘ (adat) dan ajaran 
agama Islam di dalam menjalankan kehidupannya, serta 
sifat panngadereng (adat istiadat) melekat pada pribadi 
mereka. 

Mereka yang mampu memegang teguh prinsip–
prinsip tersebut adalah cerminan dari seorang manusia 
Bugis yang turun dari dunia atas (to manurung) untuk 
memberikan keteladan dalam membawa norma dan aturan 
sosial di bumi. Sejarah orang–orang Bugis memang sangat 
panjang, di dalam teks–teks sejarah seperti karya sastra La 
Galigo dan Lontara‘ diceritakan baik awal mula peradaban 
orang–orang Bugis, masa kerajaan–kerajaan, budaya dan 
spritualitas, adat istiadat, serta silsilah keluarga bangsawan. 
Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan adat istiadat ini 
harus selalu dipertahankan sebagai bentuk warisan dari 
nenek moyang orang–orang Bugis yang tentunya sarat nilai-
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nilai positif, karena itulah merupakan interpretasi manusia 
Bugis yang sesungguhnya. Sehingga jika dilihat secara utuh, 
sesungguhnya seorang manusia Bugis ialah manusia yang 
sarat akan prinsip dan nilai–nilai ade‘ (adat) dan ajaran 
agama Islam di dalam menjalankan kehidupannya, serta 
sifat panngadereng (adat istiadat) melekat pada pribadi 
mereka, yang mampu memegang teguh prinsip–prinsip 
tersebut adalah cerminan dari seorang manusia Bugis yang 
turun dari dunia atas (to manurung) untuk memberikan 
keteladan dalam membawa norma dan aturan sosial di 
bumi. 

Adat istiadat suku Bugis atau biasa di sebut 

panngadereng (Makassar : panngadakkang) merupakan bagian 

dari aturan-aturan, norma-norma dan hukum yang berlaku 

dalam masyarakat suku Bugis yang harus dipatuhi dan 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari42. Menurut 

Mattulada ruang lingkup panngadereng mencakup aspek-

aspek yang di sebut sistem norma dan aturan-aturan adat 

yang bersifat normatif yang harus diwujudkan dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari kesadaran 

individu yang merupakan bagian dari panngadereng. 

Kesadaran ini dilatarbelakangi oleh perasaan memiliki yang 

tidak terpisahkan dengan panngadereng sebagai hal 

memungkinkan seseorang merasa wajib melibatkan diri 

dalam keseluruhan pranata sosial dalam masyarakat Bugis.  

                                                             
42 Mattulada, Latoa : Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi 
Orang Bugis, dalam Nurman Said, Membumikan Islam di Tanah 

Bugis, (Cet. I ; Makassar : Alauddin University Press, 2011), h. 15 
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Kelima aspek panngadereng yaitu ade’ merupakan 

pengatur pelaksana sistem norma ; bicara merupakan aspek 

yang mempersoalkan hak dan kewajiban ; rapang 

merupakan merupakan contoh dan perumpamaan norma 

yang dapat mengokohkan negara ; wari merupakan pranata 

dalam hubungan kekerabatan ; dan sara’ merupakan syariah 

Islam. menurut Mattulada sara’ adalah aspek terakhir yang 

melengkapi lima aspek panngadereng tersebut yang baru 

dijadikan bagian dari aspek panngadereng setelah Islam 

masuk di tanah Bugis. 43 

Para ahli sesudah abad ke-XVI berpendapat bahwa 

hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dan budaya 

Bugis, hanyalah kedudukan komplementer dalam hukum 

adat Bugis. Para ahli tersebut dipelopori oleh C. Van 

Vallehoven yang berpendapat bahwa sumber pokok hukum 

asli Bugis adalah adat istiadat, kaidah-kaidah, nilai-nilai 

kemasyarakatan atau seluruh kebudayaan yang hidup 

dalam masyarakat Bugis 44. Hal ini ditekankan bahwa pada 

dasarnya masyarakat Bugis lebih berpedoman pada pranata 

budaya, meskipun Islam sudah menjadi bagian panngadereng 

itu sendiri. 

                                                             
43 Mattulada, Latoa Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi 
Politik Orang Bugis, dalam Nurman Said, Membumikan Islam di 
tanah Bugis (Cet. I ; Makassar : Alauddin University Press, 2011), h. 
15 
44 Mattulada, Latoa Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi 

Politik Orang Bugis, h. 382 
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Seiring berkembangnya ajaran Islam pernyataan adat 

mulai ditekankan dalam panngadereng bahwa sara’ 

merupakan bagian dari aspek-aspek panngadereng yang 

harus dipatuhi ketaatan pada sara’ sama halnya dengan 

ketaatan pada aspek-aspek panngadereng lainnya. 45 Kelima 

aspek tersebut harus diterapkan dalam kehidupan, agar 

tercipta keselarasan hidup antara budaya dan norma agama 

yang berlaku.  Adat istiadat sangat menunjang 

pembentukan etika, untuk itu melibatkan panngadereng 

sangatlah penting, sebab ini merupakan landasan dari 

pembentukan etika bagi masyarakat Bugis. Etika itu dapat 

menyelidiki segala bentuk perbuatan manusia kemudian 

menetapkan hukum baik atau buruk, akan tetapi tidak 

semua perbuatan manusia itu dapat diberi hukum seperti 

itu. 

2. Fungsi Kebudayaan Bagi Masyarakat 

Spillman menjelaskan sedikitnya ada tiga macam 

fungsi dan peran kebudayaan dalam kehidupan sosial. 46  

Pertama kebudayaan sebagai ciri kelompok, komunitas atau 

masyarakat (a feature of entire groups and societies). 

Kebudayaan diasumsikan mempunyai kekuaatan yang 

menghubungkan orang dengan kelompok, komunitas atau 

                                                             
45 Mattulada, Latoa Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi 
Politik Orang Bugis, h. 382 
 
46 Lyn Spillman, Introduction : Culture and Cultural Sociology, dalam 
Sunyoto Usman, Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi, (Yogyakarta 

: Pustaka Pelajar, 2012), h. 90-92.   
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masyarakat tempat afiliasinya, yang kemudian 

membedakannya dnegan kelompok, komunitas atau 

amsyarakat lain. Di dalam kebudayaan diasumsikan 

terdapat ide-ide yang amat kompleks yang dipergunakan 

oleh anggota masyarakat sebagai pedoman atau acuan 

tentang apa yang seharusnya diketahui, apa yang di larang 

dan diperbolehkan dilakukan, bagaimana sesuatu 

seharusnya diperlakukan, dan hal apa saja yang seharusnya 

disosialisasikan kepada orang lain. Kebudayaan mewarnai 

hidup dan kehidupan, memberikan identitas dan 

mempunyai kekuatan memaksa anggota masyarakat 

melakukan tindakan sesuai dengan nilai, norma dan 

pengetahuan yang dikandungnya. Sebuah negara yang di 

huni oleh bermacam-macam suku bangsa dan etnis 

(masyarakat majemuk), di dalamnya terdapat bermacam-

macam nilai, norma dan pengetahuan. 

Kedua, kebudayaan sebagai ekspresi kehidupan 

sosial (a separate realm of human expression). Dalam konteks 

ini, kebudayaan bisa berupa kesenian yang didamnya 

terdapay karya kreatif yang indah para seniman dalam 

bnetuk lukisaan, ukiran, tari, gubahan lagu dan sebagainya. 

Karya kreatif tersebut hasil dari kreasi dan kecerdasan 

manusia, di olah sesuai dengan kemampuan dan tuuan 

tertentu. Fungsi karya tersebut antara lain sebagai alat 

anggota masyarakat untuk mengauasai atau beradaptasi 

dengan lingkungan. Melalui karya kretaif tersebut kemudian 

dapat dibandingkan perbedaan dan persamaan arakteristik 

kebudayaan berdasarkan perbedaan waktu. Dalam konteks 
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ini kebudayaan juga berupa serankaian institusi (a special set 

of institution) yang didalamnya berisi simbol, nilai, 

keyakinan, norma dan kebiasaan tertentu yang terkait 

dengan kebutuhan hidup. Ciri-ciri kehidupan masyarakat 

modern seperti kapitalisme, industri dan demokrasi 

bukanlah semata-mata persoalan perkembangan kehidupan 

politik, tetapi lebih daripada itu merupakan cerminan 

kemampuan manusia dan ekspresi perkembangan nilai, 

norma, kebiasaan tertentu (baru) yang berbeda dengan 

sebelumnya. Nilai-nilai semacam itu dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat sebagai dasar membuat penilaian hal-hal 

yang memiliki tabiat merusak, deskruktif, atau superfisial 

dalam kehidupan sosial.    

Ketiga, kebudayaan berfungsi sebagai sarana 

pemaknaan (as meaning-making). Dalam konteks ini, 

kebudayaan tidak ditempatkan semata-mata hanya sebagai 

ciri atau identitas kelompok, komunitas dan masyarakat. 

kebudayaan juga tidak semata-mata di anggap sebagai karya 

kreatif manusia yang di kemas dalam bentuk karya seni atau 

serangkaian institusi sosial yang di bangun untuk memberi 

respons kondisi sosial tertentu. Akan tetapi lebih dikaitkan 

dengan proses pemaknaan  (processes of meaning making) di 

berbagai level lokasi sosial dan kepentingan. Focus 

perhatiannya adalah pada pemahaman tentang proses 

pemaknaan, pemahaman tentang perbedaan makna, serta 

efek makna tersebut bagi kehidupan sosial. kebudayaan 

sebagai ciri masyarakat atau sebagai karya kreatif, 

ditempatkan sebagai bagian dari upaya memahami proses 
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tersebut. Berbagai bentuk nilai, norma, keyakinan, ritual, 

dan ketentuan yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat diyakini tidak muncul mendadak atau terjadi 

secara tiba-tiba, tetapi berlilit-lilit dengan sejumlah hal yang 

saling bertautan yang diliputi oleh beragam makna. 

Adat istiadat bagi suku Bugis-Makassar memiliki 

fungsi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

masyarakat, nilai-nilai didalamnya sangat membantu  

sebagai acuan penting yang harus diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Adat istiadat 

juga diterapkan dalam dalam membina anak, karena adat 

mengajarkan nilai-nilai etika yang mengacu kepada 

kebaikan dan moral, seperti adat kesopanan dalam berbicara 

dan bertingkahlaku, penghormatan, menghargai serta 

menjaga harga diri. Adat juga membentuk kepribadian 

seorang anak agar lebih rendah hati dan religius. 

Adat harus menjadi pondasi yang kokoh sehingga 

walaupun kehidupan masyarakat semakin modern namun 

tidak mampu melengserkan adat dan kebiasaan yang hidup 

dalam masyarakat. Adat dapat mengadaptasikan diri dengn 

keadaan dalam proses kemajuan zaman sehingga adat itu 

tetap mampu menghadapi tantangan zaman. Hukum adat 

merupakan suatu tatanan hidup masyarakat yang kemudian 

menjadi hukum yang tidak tertulis, berfungsi sebagai pola 

untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses 

interaksi dalam masyarakat tersebut. Walaupun demikian, 

adat tetap dipatuhi berdasarkan atas keyakinan bahwa 

peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. 
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Dengan kata lain, hukum adat mempunyai fungsi dan 

manfaat dalam pembangunan (hukum) karena : 

a. Hukum adat merumuskan keteraturan perilaku 

mengenai peranan ; 

b. Perilaku-perilaku dengan segala akibatnya-

akibatnya dirumuskan secara menyeluruh ; 

c. Pola penyelesaian sengketa yang kadang bersifat 

simbolis. 

Daerah yang masih teguh melaksanakan adat istiadat 
(walaupun tidak secara keseluruhan) Bugis adalah 
Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng 
dan Kabupaten Bone. Kabupaten Bone yang dahulu adalah 
suatu kerajaan besar terletak sekitar 174 km sebelah timur 
kota Makassar dengan luas wilayah 4.559 km2. Di sebelah 
utara kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Wajo, 
sebelah selatan dengan Sinjai, sebelah timur denga teluk 
Bone dan sebelah barat dengan Kabupaten Maros. Menurut 
sejarah, Kabupaten Bone yang ada sekarang berawal dari 
masa kejayaan Kerajaan Bone yang dulu sangat terkenal di 
nusantara. Bersama kerajaan Gowa-Tallo, Kerajaan Bone 
turut mewarnai sejarah panjang nusantara kala itu. Kejayaan 
Kerajaan Bone mencapai puncaknya pada abad ke 17 pada 
masa pemerintahan Raja Bone XV La Tenri Tatta Daeng 
Serang Petta Malampe’e Gemme’na. Di dalam naskah 
lontara disebutkan sebagai berikut: riwettu puatta 
Malampe’e Gemme’na paoppang palengngengi tana Bone, 
Bone wettuero kutosaba keteng, tepu seppulo lima yang 
berarti: pada saat Bone dipimpin oleh La Tenri Tatta Daeng 
Serang Petta Malampe’e Gemme’na, maka Bone pada saat 
itu seumpama bulan, sempurna bentuknya. 
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Tahun 1905 Kerajaan Bone jatuh ke tangan Belanda 
dan terbentuk pemerintahan sendiri (Zelf bestur) di bawah 
pengawasan Belanda. Selanjutnya pada masa pemerintahan 
Raja Bone XXXIII La Pabbenteng Petta Lawa Sultan Muh. 
Idris Matinroe Ri Matuju sistem kerajaan diubah mengikuti 
sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kerajaan Bone dan 
Gowa sejak dulu dikenal sering berseberangan dalam 
mewujudkan supremasi kekuasaan di wilayah Sulawesi 
Selatan. Alasan politis tentu menjadi pertimbagan utama. 
 Sifat berseberangan ini juga menjadi salah satu alasan 
Kerajaan Bone pada awalnya menolak ajakan dari raja Gowa 
untuk memeluk agama Islam. Pada saat itu Islam sudah jadi 
agama resmi yang dianut di kerajaan Gowa. Raja Bone 
menganggap ajakan dari raja Gowa ini hanyalah salah satu 
siasat untuk melebarkan pengaruh dan kekuasaan kerajaan 
Gowa. Sebenarnya bukan hanya kerajaan Bone saja yang 
berpendapat begitu, karena pada umumnya kerajaan-
kerajaan besar di Sulawesi Selatan juga berpikir sama. 

Setelah kerajaan Sidenreng, Soppeng dan Wajo 
menerima Islam, secara diam-diam raja Bone X We 
Tenrituppu diam-diam berangkat ke Sidenreng untuk 
menemui adattuang Sidenreng La Patiroi yang telah 
memeluk Islam. Namun takdir berkata lain, sesaat setelah 
memeluk Islam sang raja kemudian menghembuskan nafas 
terakhir setelah menderita sakit. Untuk itu beliau mendapat 
gelar “matinroe ri Sidenreng” . Tahun 1611 raja Bone X 
digantikan oleh La Tenriruwa sebagai raja Bone XI. 
Pergantian raja ini sampai ke telinga raja Gowa, Sultan 
Alauddin. Sang raja Gowa bersama pasukannya kemudian 
bergerak menuju Bone untuk bertemu dengan raja yang 
baru. Maksud utama kedatangan Sultan Alauddin adalah 
untuk mengajak sang raja baru memeluk agama Islam. 
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Secara pribadi ajakan ini sebenarnya diterima raja Bone yang 
baru, sayangnya para Ade’ Pitu masih menentang karena 
khawatir akan rencana kerajaan Gowa untuk menjajah 
kerajaan Bone. 

Selain itu mereka juga masih segan meninggalkan 
kebiasaan lama seperti makan babi, minum tuak, sabung 
ayam, beristri banyak dan lain-lain yang tidak sesuai dengan 
syariat Islam. Namun itu hanya soal waktu karena akhirnya 
Islam dapat diterima oleh kerajaan Bone. Ajaran Islam 
bahkan memberi warna baru dalam pranata sosial orang 
Bone. Mereka bisa menerima Islam dengan baik karena 
menurut mereka ajaran Islam tidak mengubah nilai-nilai, 
kaidah kemasyarakatan dan budaya yang telah ada. 

 Hukum adat yang berlaku di kabupaten Bone 

disebut dengan “malaweng” yang memiliki tiga tingkatan 

yaitu : 

1. Malaweng tingkat pertama yaitu malaweng pakkita, 

yakni seseorang yang melakukan pelanggaran 

melalui pandangan mata, misalnya menatap sinis 

kepada orang lain, menatap tajam laki-laki dan 

perempuan yang bukan muhrimnya dan lain 

sejenisnya. 

2. Malaweng tingkat kedua yaitu malaweng ada-ada, 

yakni seseorang yang melakukan pelanggaran 

melalui kata-kata yang diucapkan, misalnya 

berkata yang tidak senonoh kepada seseorang, 

membicarakan aib orang lain, berkata sombong 
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dan angkuh, berkata kasar kepada lawan 

bicaranya, dan lain sejenisnya. 

3. Malaweng tingkat ketiga malaweng kedo-kedo, yakni 

seseorang yang melakukan pelanggaran karena 

perbuatan tingkahlaku, misalnya laki-laki 

melakukan hubungan intim dengan adik 

perempuan atau kakak kandungnya sendiri, 

membawa lari anak gadis (silariang), melakukan 

hubungan intim dengan ibu/ayah kandungnya 

sendiri, menghilangkan nyawa orang lain, 

mengambil barang orang lain tanpa 

sepengetahuan yang punya, dan lain sejenisnya. 

Hal terebut merupakan bentuk pengaplikasian dari 
rapang yang memberikan perumpamaan, hingga menjadikan 
sebuah ketentuan hukum dan memberikan sanksi bagi yang 
melakukan pelanggaran adat (ade’). Hukum adat secara 
tidak langsung memberikan gambaran kepada anak 
mengenai hal-hal apa saja yang melanggar hukum adat dan 
hukum agama. Adat yang berlaku di dalam masyarakat 
suku Bugis tidak melenceng dari ajaran agama Islam, 
melainkan sejalan dan saling terkait dalam membimbing 
masyarakat menjadi religius. Orang Bugis sangat 
mengedepankan adat, segala sesuatunya didasarkan pada 
adat. Orang Bugis memandang bahwa kehidupan itu harus 
berdasar pada adat istiadat setelah agama. Sebelum 
masuknya agama Islam, adat menjadi norma hukum utama 
yang harus dipatuhi.              

C.Perwujudan Kebudayaan 
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Sejarah orang–orang Bugis memang sangat panjang, 
di dalam teks–teks sejarah seperti karya sastra La Galigo dan 
Lontara‘ diceritakan dengan baik awal mula peradaban 
orang–orang Bugis, masa kerajaan–kerajaan, budaya dan 
spritualitas, adat istiadat, serta silsilah keluarga bangsawan. 
Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan adat istiadat ini 
harus selalu dipertahankan sebagai bentuk warisan dari 
nenek moyang orang–orang Bugis yang tentunya sarat nilai-
nilai positif. 

Bagi Manusia Bugis-Makassar, siri‘ adalah jiwa, 
harga diri, dan martabat mereka. Sebab itu, untuk 
menegakkan dan membela siri‘ yang dianggap tercemar atau 
dicemarkan oleh orang lain, maka manusia Bugis-Makassar 
bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang 
paling berharga demi tegaknya siri‘ dalam kehidupan 
mereka. Di zaman ini, siri‘ tidak lagi diartikan sebagai 
sesuatu yang berharga dan harus dipertahankan. Pada 
prakteknya siri‘ dijadikan suatu legitimasi dalam melakukan 
tindakan–tindakan yang anarkis, kekerasan, dan tidak 
bertanggung jawab. Padahal nilai siri‘ adalah nilai sakral 
masyarakat bugis, budaya siri‘ harus dipertahankan pada 
koridor ade‘ (adat) dan ajaran agama Islam dalam 
mengamalkannya. Inilah yang merupakan interpretasi 
manusia Bugis yang sesungguhnya. Sehingga jika dilihat 
secara utuh, sesungguhnya seorang manusia Bugis ialah 
manusia yang sarat akan prinsip dan nilai–nilai ade‘ (adat) 
dan ajaran agama Islam di dalam menjalankan 
kehidupannya, serta sifat panngadereng (adat istiadat) 
melekat pada pribadi mereka. Orang yang mampu 
memegang teguh prinsip–prinsip tersebut adalah cerminan 
dari seorang manusia Bugis yang turun dari dunia atas (to 
manurung) untuk memberikan keteladan dalam membawa 
norma dan aturan sosial di bumi. Selain panngadereng, 
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masyarakat Bugis juga memiliki peribahasa atau petuah-
petuah (paseng) yang lebih menegaskan bagaiman 
sesungguhnya orang Bugis pedoman  menjalani 
kehidupannya. Petuah-petuah (paseng) tersebut yaitu :   
 
1.Teppettu maoompennge’, teppolo massellomoe’.  

(Tak akan putus yang kendur, tak akan patah yang lentur). 

Artinya : Peringatan agar bijaksana menghadapi suatu 
permasalahan. Toleransi dan tenggang rasa perlu dipupuk 
supaya keinginan tercapai tanpa kekerasan. 

2.Turukie’ inapessu, padai tonangie’ lopi sebbok. (Menuruti 
hawa nafsu ibarat menumpang perahu bocor). 

Artinya : Jika menuruti hawa nafsu, lenyaplah pengendalian 
diri. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilandasi hawa 
nafsu, yang berlebihan bisa berakhir dengan kegagalan. 

3.Rebba sipatokkong, mali siparappe’, sirui me’nre tessirui 
nok, malilusipakainge, maingeppi mupaja. (Rebah saling 
menegakkan, hanyut saling mendamparkan, saling menarik 
ke atas dan tidak saling menekan ke bawah, tak lupa saling 
mengingatkan, nanti sadar atau tertolong barulah berhenti). 

Artinya : Pesan agar orang selalu berpijak dengan teguh dan 
berdiri kokoh dalam mengarungi kehidupan. Harus tolong-
menolong ketika menghadapi rintangan, dan saling 
mengingatkan untuk menuju ke jalan yang benar. Hal itu 
akan akan tenwujud masyarakat yang aman dan sejahtera. 

4.la uragae’, tebakke’ tongennge’ teccau mae’gae’, tessie’wa 
siyulae’. (Berhasil tipu daya, tak akan musnah kebenaran, 
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tak akan kalah yang banyak, tak akan berlawanan yang 
berpantangan). 

Artinya : Tipu daya, mungkin berhasil untuk sementara, 
tetapi kebenaran tidak akan hilang. Kebenaran akan tetap 
hidup bersinar terus dalam kalbu manusia karena akan ia 
datang dari sumber yang hakiki, yaitu Tuhan Yang Maha 
Esa. 

5.Taroi telleng linoe’, tellaing pe’sonaku ri masagalae’. (Biar 
dunia tenggelam, tak akan berubah keyakinanku kepada 
Tuhan). 

Artinya : Apapun yang terjadi, keyakinan yang sudah 
dihayati kebenarannya tidak boleh bergeser, karena segala 
kesulitan di dunia ini hanyalah tantangan untuk menguji 
keimanan seseorang. 

6.Ajak mupoloi olona tauwe’. (Jangan memotong 
(mengambil) hak orang lain. 

Artinya : Memperjuangkan kehidupan adalah sesuatu yang 
wajar, tetapi jangan menjadikan perjuangan itu pertarungan 
dengan kekerasan yaitu saling merampas rezeki orang lain. 

7.Nare’kko mae’lokko made’ceng ri jama-jamammu, 
attanngakko ri bate’lak-e’. Ajak muolai bate’lak sigaru-
garue’, tuttungngi bate’lak makessingnge’ tumpukna. (Kalau 
mau berhasil dalam usaha atau pekerjaanmu, amatilah jejak-
jejak. Jangan mengikuti jejak yang simpang siur, tetapi 
ikutlah jejak yang baik urutannya). 
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Artinya : Jejak yang simpang siur adalah jejak orang yang 
tidak tentu arah tujuan. Jejak yang baik urutannya adalah 
jejak orang yang berhasil dalam kehidupan. Sukses tak dapat 
diraih dengan semangat saja, melainkan harus dibarengi 
dengan tujuan yang pasti dan jalan yang benar. 

8.Tuppui naterri, turungngi name’cawa. (Mendaki ia 
menangis, menurun ia tertawa). 

Artinya : Setiap keadaan ada timbal baliknya. Ada dua hal 
yang silih berganti dalam kehidupan. Maka bersiaplah 
menghadapi dua kemungkinan itu. Jangan takabur 
(sombong) jika sedang merasakan kebahagiaan, karena nanti 
akan merasakan kesedihan juga. Demikian pula sebaliknya, 
jangan terlampau bersedih jika dirundung malang, karena 
dari situlah proses terjadinya kebahagiaan bakal dimulai. 

9.Manya manya mui ellokmu tabbollo berrek, iami 
napittokko manuk. (Berhati-hatilah dengan hasratmu, kelak 
tertumpah bagaikan beras lalu engkau dicotok ayam). 

Artinya : Memperlihatkan hasrat yang berlebihan sama 
halnya menunjukkan kepribadian yang lemah. Dengan 
menampakkan kelemahan berarti membuka peluang bagi 
orang yang bermaksud jahat melaksanakan niatnya. 

10.Ia de’ce’nnge’ mabuang tassanrama. (Kebaikan itu meski 
pun jatuh tersangkut jua). 

Artinya : Kebaikan kadang tertutup oleh gelapnya keadaan. 
Akan tetapi suatu saat akan tampak dalam nurani manusia 
yang mencintai kebaikan. 
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11.De’ce’ng-de’ce’nna ada de’k-e’ riolona, engka rimumnri. 
Sijakna ada engka riolona de’k-e’ rimunri. (Sebaik-baiknya 
bicara ialah yang kurang komentar tetapi didukung oleh 
kenyataan. Seburuk-buruk bicara adalah yang banyak 
komentar tetapi tidak didukung oleh kenyataan). 

Artinya : Sedikit bicara tetapi banyak kerja lebih baik 
daripada banyak bicara tetapi tidak bekerja. 

12.Unga tabbakkae’ ri subue’ nare’kko nompokni essoe’ 
pajani baunna. (Kembang mekar di waktu subuh, di kala 
matahari terbit baunya pun hilang). 

Artinya : Jangan langsung percaya atau gembira mendengar 
berita atau janji yang muluk-muluk, sebab berita tersebut 
mungkin saja tidak sesuai dengan kenyaataan. 

13.Cecceng Ponna, kella-kella tenngana, sapuripalek 
cappakna. (Serakah awalnya, tamak pertengahannya, licin 
tandas akhirnya). 

Artinya : Sejauh keserakahan bertambah, sejauh itu pula 
menghanyutkan yang baik dan akan berakhir dengan 
kehancuran. 

14.Sadda mappabati' ada, ada mappabati' gau, gau’ 
mappabati' tau. (Bunyi mewujudkan kata, kata menandakan 
perbuatan, perbuatan menunjukkan manusia). 

Artinya : Kedudukan dan peranan orang Bugis lebih 
ditentukan oleh perbuatan daripada nama yang 
bersangkutan. Dengan kata lain, kata dan perbuatan 
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seseorang akan menentukan derajat nilai seseorang dalam 
masyarakat. 

15.Iyya nanigesara’ ada' 'biyasana buttaya tammattikamo 
balloka, tanaikatonganngamo jukuka, annyalotongi ase’yo. 
(Jika dirusak adat kebiasaan negeri maka tuak berhenti 
menitik, ikan menghilang pula, dan padi pun tidak menjadi). 

Artinya : Jika adat dilanggar berarti melanggar kehidupan 
manusia. Akibatnya bukan hanya dirasakan oleh yang 
bersangkutan, tetapi juga oleh seluruh anggota masyarakat, 
binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta. 

16.Pura babbara' sompekku, pura tangkisi' golikku, 
ulebbirenni tellennge’ nato'walie’. (Layarku sudah 
berkembang, kemudiku sudah terpasang, lebih baik 
tenggelam daripada kembali). 

Artinya : Semangat yang mengandung makna kehati-hatian 
dan didasarkan atas acca (mendahulukan pertimbangan 
yang matang). Pelaut Bugis tak akan berlayar sebelum tiang, 
jangkar, serta tali-temali diperiksa cermat dan teliti. Di 
samping itu juga memperhatikan waktu dan musim yang 
tepat untuk berlayar. Setelah segala sesuatunya meyakinkan, 
barulah berlayar. 

17.Alai cedde'e risesena engkai mappedeceng, sampeanngi 
maegae risesena engkai maega makkasolang. (Ambil yang 
sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, tolak 
yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan 
kebinasaan). 
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Artinya : Mengambil sesuatu dari tempatnya dan 
meletakkan sesuatu pada tempatnya, termasuk perbuatan 
mappasitinaja (kepatutan). Kewajiban yang dibaktikan 
memperoleh hak yang sepadan merupakan suatu perlakuan 
yang patut. Banyak atau sedikit tidak dipersoalkan oleh 
kepatutan, kepantasan, dan kelayakan. 

18.Balanca manemmui waramparammu, abbeneng 
manemmui, iyakiya aja' mupalaowi modala'mu enrennge’ 
bagelabamu. (Boleh engkau belanjakan harta bendamu, dan 
pakai untuk beristri, namun janganlah sampai kamu 
menghabiskan modal dan labamu). 

Artinya : Peringatan pada para pedagang (pengusaha) agar 
dalam menggunakan harta tidak berlebihan sehingga 
kehabisan modal dan membangkrutkan usahanya. 

19.Siri'e’ mi rionrowong ri-lino. (Hanya untuk siri'itu sajalah 
kita tinggal di dunia). 

Artinya : Dalam pepatah ini ditekankan bahwa siri’ sebagai 
identitas sosial dan martabat pada orang Bugis, dan jika 
memiliki martabat itulah, hidup menjadi berarti. 

20.Ade'e’ temmakke-anak' temmakke’-e’po. (Adat tak 
mengenal anak, tak mengenal cucu). 

Artinya : Dalam menjalankan norma-norma adat tidak boleh 
pilih kasih (tak pandang bulu). Misalnya, anak sendiri jelas-
jelas melakukan pelanggaran, maka harus dikenakan sanksi 
(hukuman) sesuai ketentuan adat yang berlaku. 
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21.Ka-antu jekkongan kammai batu nibuanga naung rilikua; 
na-antu lambu suka kammai bulo ammawanga ri je’ne’ka, 
nuassakangi poko’na ammumbai appa’na, nuasakangi 
appa’na ammumbai poko’na. (kecurangan itu sama dengan 
batu yang dibuang kedalam lubuk; sedangkan kejujuran 
laksana bambu yang terapung di air, engkau tekan 
pangkalnya maka ujungnya timbul, engkau tekan ujungnya 
maka pangkalnya timbul). 

Artinya : Kecurangan mudah disembunyikan, namun 
kejujuran akan senantiasa tampak dan muncul ke 
permukaan. 

22.Mattulu’ perejo te’pe’ttu siranreng, padapi mape’ettu iya. 

(Terjalin laksana tali pengikat batang bajak pada luku yang 
selalu bertautan, tak akan putus sebelum putus ketiganya) 

Artinya : Ungkapan ini melambangkan eratnya 
persahabatan. Masing-masing saling mempererat dan 
memperkuat, sehingga tidak putus jalinannya. Apabila 
putus satu, maka semua putus. 

23.Naia riyasennge’ pannawanawa, mapaccingi riatinna, 
sappai rinawanawanna, nalolongenngi sininna adae’ 
enrenge’ gau’e’ napolei’ ja’ enrenge’ napolei’ 

de’ceng.(Cendekiawan (pannawanawa) ialah orang yang 
ikhlas, yang pikirannya selalu mencari-cari samapai dia 
menemukan pemecahan persoalan yang dihadapi demikian 
pula perbuatan yang menjadi sumber bencana dan sumber 
kebajikan). 

Artinya : Ungkapan ini menggambarkan posisi orang pandai 
di masyarakatnya. 
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24.Aja' mumatebek ada, apak iyatu adae’ mae’ga 
bettuwanna. Muatutuiwi lillamu, apak iya lillae’ pawere’-
were’.(Jangan banyak bicara, sebab bicara itu banyak artinya. 
Jaga lidahmu, sebab lidah itu sering mengiris). 

Artinya : Peringatan agar setiap orang selalu menjaga kata-
kata yang diucapkan jangan sampai menyakiti hati orang 
lain. 

25.Aju malurue’mi riala parewa bola. (Hanyalah kayu yang 
lurus dijadikan ramuan rumah). 

Artinya : Rumah sebagai perlambang adalah pemimpin 
yang melindungi rakyat. Hanya orang yang memiliki sitat 
jujur yang layak dijadikan pemimpin, agar yang 
bersangkutan dapat menjalankan fungsi perannya dengan 
baik. 

26.Duwa laleng tempekding riola, iyanaritu lalenna 
passarie’ enrennge’ lalenna. Paggollae’. (Dua cara tak dapat 
ditiru, ialah cara penyadap enau dan cara pembuat gula 
merah). 

Artinya : Jalan yang ditempuh penyadap enau tidak tentu, 
kadang dari pohon ke pohon lain melalui pelepah atau 
semak belukar, sehingga dikiaskan menghalalkan segala 
cara untuk mencapai tujuan. Pembuat gula merah umumnya 
tak menghiraukan kebersihan, lantaran itu banyak tak 
diketahui orang. 

27. Lapa nakulle’ taue’ mabbaina narekko naulle’ni 
magguli-lingiwi dapurenge’ we’kka pitu. (Apabila se orang 
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ingin beristeri, harus sanggup mengelilingi dapur tujuh 
kali). 

Artinya : Di sini dapur merupakan perlambang dari masalah 
pokok data, kehidupan rumah tangga. Sedangkan tujuh kali 
merupakan padanan terhadap jumlah hari yang juga tujuh 
(Senin sampai Minggu). Maksudnya, sebelum berumah 
tangga harus memiliki kesanggupan memikul tanggung 
jawab menghidupi keluarga setiap hari. 

28. De’k nalabu essoe’ ri tenngana bitarae’. (Tak akan 
tenggelam matahari di tengah langit). 

Artinya : Manusia tidak akan mati sebelum takdirnya 
sampai. Oleh karena itu, keraguan harus disingkirkan dalam 
menghadapi segala tantangan hidup. 

29. Jagaiwi balimmu siseng mualitutui rangemmu wekka 
seppulo nasaba rangemmu ritu biasa mancaji bali. (Jagalah 
lawanmu sekali dan jagalah sekutumu sepuluh kali lipat 
sebab sekutu itu bisa menjadi lawan). 

Artinya : Terhadap lawan sikap kita sudah jelas, namun 
yang harus lebih diwaspadai jangan sampai ada kawan 
berkhianat. Sebab, lawan menjadi bertambah dan membuat 
posisi rentan karena yang bersangkutan mengetahui rahasia 
(kelemahan) kita. 

30. Lebbik-i cau-caurennge’ napellorennge’. (Lebih baik 
sering kalah daripada pengecut). 

Artinya : Orang yang sering kalah, masih memiliki semangat 
juang meskipun lemah dalam menghadapi tantangan. 
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Sedangkan seorang pengecut, sama sekali tak memiliki 
keberanian ataupun semangat untuk berusaha menghadapi 
tantangan. 

31. Malai bukurupa ricau’e, mappalimbang ri maje’ 
ripanganroe’. (Memalukan kalau dikalahkan, mematikan 
kalau ditaklukkan). 

Artinya : Dikalahkan karena keadaan memaksa memang 
memalukan. Sedangkan takluk sama halnya menyerahkan 
seluruh harga diri, dan orang yang tidak memiliki harga diri 
sama halnya mati. 

32. Naiya tau malempuk-e’ manguruk manak-i tau sugi-e. 
(Orang jujur sewarisan dengan rang kaya). 

Artinya : Orang jujur tidak sutit memperoleh kepercayaan 
dari orang kaya karena kejujurannya. 

33. Masse’sa panga, temmase’sa api, masse’sa api 

temmas’esa botoreng. (Bersisa pencuri tak bersisa api, 
bersisa api tak barsisa penjudi). 

Artinya : Sepintar-pintarnya pencuri, dia tidak mampu 
mengambil semua barang (misalnya mengambil rumah atau 
tanah). Akan tetapi sebesar-besarnya kebakaran hanya 
mampu menghancurkan barang-barang (tanah masih utuh). 
Akan tetapi seorang penjudi dapat menghabiskan seluruh 
barang miliknya (termasuk tanah dalam waktu singkat). 

34. Mau mae’ga pabbise’na nabenngo panglopinna te’a wa' 
nalureng. (Biar banyak pendayungnya, tetapi bodoh juru 
mudinya takkan ku jadi penumpangnya). 
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Artinya : Kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh 
banyak harta, tetapi yang paling menentukan adalah 
kecakapan dan rasa tanggung jawab kepala rumah tangga 
itu sendiri. 

35. Naiya accae ripatoppoki je’kko, agato aliri, nare’kko 
te’yai maredduk, mapoloi. (Kepandaian yang disertai 
kecurangan ibarat tiang rumah, kalau tidak tercerabut ia 
akan patah). 

Artinya : Di Bugis, tiang rumah dihubungkan satu dengan 
yang lain menggunakan pasak. Jika pasak itu bengkok sulit 
masuk ke dalam lubang tiang, dan patah kalau dipaksakan. 
Kiasan terhadap orang pandai tetapi tidak jujur. Ilmunya tak 
akan mendatangkan kebaikan (berkah), bahkan dapat 
membawa bencana (malapetaka). 

36. Narekko mae’lokko tikkeng se’uwa olokolok sappak-i 
bate’lana. Narekko sappakko dalle’k sappak-i mae’gana 
bate’la tau. (Kalau ingin menangkap seekor binatang, 
carilah jejaknya. Kalau mau rezeki, carilah di mana banyak 
jejak manusia). 

Artinya : Pada hakikatnya, manusialah yang menjadi 
pengantar rezeki, sehingga di mana banyak manusia akan 
ditemui banyak rezeki. 

Ungkapan-ungkapan paseng tersebut menunjukkan 
ciri manusia Bugis sesungguhnya. Suku Bugis ini memiliki 
bahasa dan adat-istiadat yang khas, sehingga pendatang 
Melayu dan Minangkabau yang merantau ke Sulawesi sejak 
abad ke-15 sebagai tenaga administrasi dan pedagang di 
Kerajaan Gowa dan telah terakulturasi, juga bisa 
dikategorikan sebagai orang Bugis.  Kini orang-orang Bugis 
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menyebar pula di berbagai provinsi Indonesia, seperti 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan 
Timur, dan Kalimantan Selatan. Orang Bugis juga banyak 
yang merantau ke mancanegara seperti di Malaysia, India, 
dan Australia. 

Suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang 
mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat 
seseorang. Jika seorang anggota keluarga melakukan 
tindakan yang membuat malu keluarga, maka ia akan diusir 
atau dibunuh. Namun, adat ini sudah luntur di zaman 
sekarang ini. Tidak ada lagi keluarga yang tega membunuh 
anggota keluarganya hanya karena tidak ingin menanggung 
malu dan tentunya melanggar hukum. Sedangkan adat malu 
masih dijunjung oleh masyarakat Bugis kebanyakan. 
Walaupun tidak seketat dulu, tapi setidaknya masih diingat 
dan dipatuhi. Adat istiadat yang masih ditemukan dalam 
kehidupan masyarakat Bugis antara lain : 

1. Adat Panen 

Mulai dari turun ke sawah, membajak, sampai tiba 
waktunya panen raya. Ada upacara appalili sebelum 
pembajakan tanah. Ada appatinro pare atau appabenni ase 
sebelum bibit padi disemaikan. Ritual ini juga biasa 
dilakukan saat menyimpan bibit padi di possi balla, sebuah 
tempat khusus terletak di pusat rumah yang ditujukan 
untuk menjaga agar tak satu binatang pun lewat di atasnya. 
Lalu ritual itu dirangkai dengan massureq, membaca meong 
palo karallae, salah satu epos Lagaligo tentang padi. Dan 
ketika panen tiba digelarlah katto bokko, ritual panen raya 
yang biasanya diiringi dengan kelong pare. Setelah melalui 
rangkaian ritual itu barulah dilaksanakan Mapadendang. Di 
Sidrap dan sekitarnya ritual ini dikenal dengan appadekko, 
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yang berarti adengka ase lolo, kegiatan menumbuk padi 
muda. Appadekko dan mappadendang konon memang berawal 
dari aktifitas ini. 

Bagi komunitas pakalu (Bugis = paggalung), ritual 
mappadendang mengingatkan kita pada kosmologi hidup 
petani pedesaan sehari-hari. Padi bukan hanya sumber 
kehidupan. Ia juga makhluk manusia. Ia berkorban dan 
berubah wujud menjadi padi. Agar manusia memperoleh 
sesuatu untuk dimakan, yang seolah ingin menghidupkan 
kembali mitos Sangiyang Sri, atau Dewi Sri di pedesaan 
Jawa, yang diyakini sebagai dewi padi yang sangat 
dihormati. Tapi itu dulu. Ketika tanah dan padi masih 
menjadi sumber kehidupan yang mesti dihormati dan 
diagungkan. Sebelum akhirnya bertani menjadi sarana bisnis 
dan proyek peningkatan surplus produksi ekonomi 
nasional. 

Sekadar mengingat kembali lebih dari 30 tahun yang 
silam, pemerintah melancarkan program intensifikasi 
pertanian di desa-desa, yang dikenal dengan revolusi hijau 
dalam pembangunan pertanian. Program itu, di awal tahun 
1970-an, populer dengan nama Bimas Padi Sawah. Nyaris 
tak ada satu jengkal pun lahan pertanian yang terhindar dari 
proyek berorientasi swasembada dan bisnis pertanian ini. 
Segala cara dilakukan para penyuluh dan pegawai Bimas, 
melalui ancaman maupun paksaan, agar para petani 
menjalankan program bimas. Kelompok-kelompok petani 
dibentuk. Modernisasi sistem pertanian dilancarkan. Hingga 
pengenalan varietas baru yang disebut-sebut sebagai ‘bibit 
unggul’ itu wajib ditanam. 

Sejak saat itu pare riolo yang biasa disemai para petani 
ini mulai jarang ditanam, digantikan dengan varietas 
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‘unggul’ padi sawah. Seperti padi Shinta, Dara, Remaja, 
yang merupakan produk persilangan yang dikeluarkan 
Lembaga Pusat Pertanian (LP-3) Bogor. Atau varietas unggul 
baru macam IR-5 dan IR-8 yang dikenal dengan PB-5 dan 
PB-8 yang hasil rekayasa Rice Researce Institute (IRRI). 
Teknik baru berupa mesin-mesin traktor juga menggantikan 
sistem pengolahan tanah yang mengandalkan tenaga sapi 
atau kerbau. 

Seiring dengan modernisasi sistem pertanian dan 
orientasi pada aktifitas peningkatan “income” dan produksi 
nasional. Akhirnya ritual-ritual bercocok tanam yang rutin 
digelar, lambat laun mulai hilang. Lantaran sistem pertanian 
pendukung ritual itu semakin ditinggalkan. Tak ada lagi 
memanen dengan ani-ani. Tak ada lagi katto bokko. Tidak 
pula kelong pare dan mappadendang. Bersamaan dengan itu 
tiada lagi penghargaan terhadap sumber kehidupan. Praktek 
menanam tidak berurusan dengan anugerah Sangiyang Sri 
seperti yang diyakini selama ini. Tapi soal bagaimana 
produk pertanian dapat mengejar target produksi nasional 
yang diharapkan para penyuluh pertanian. 

Mappadendang itu tradisi menumbuk padi. Dulu 
merontokkan padi itu dengan menumbuk. Sekarang sudah 
pakai mesin giling. Makanya mappadendang pun semakin 
jarang dilakukan. Padahal dalam ritual itulah rasa 
kebersamaan para petani muncul. Bahkan mappadendang 
menjadi tempat pertemuan muda-mudi yang ingin mencari 
pasangan hidup. Dalam ritual itu setiap pasangan mulai 
saling mengenal calon pasangannya, memperhatikan sikap 
dan tingkah lakunya. 

Kini penghargaan terhadap padi sebagai sumber 
kehidupan sudah pudar. Orang-orang sekarang hanya 
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berpikir bagaimana bibit itu bisa cepat tumbuh dan cepat 
panen. Meski demikian, tidak berarti program 
pembangunan pertanian masa pemerintahan Suharto yang 
berhasil mengubah kultur masyarakat pedesaan ini tanpa 
menuai reaksi dan protes. Di Sidrap, misalnya puluhan 
petani enggan beralih bibit padi baru. Di Kindang yang 
masuk wilayah Bulukumba, seorang petani menantang 
seorang penyuluh pertanian yang mendatanginya. Cerita  ini 
justeru membuktikan hasil panen Karaeng Haji jauh lebih 
besar ketimbang hasil panen yang dijanjikan para penyuluh 
pertanian dari Bimas. Di Sulawesi Selatan, khususnya di 
daerah-daerah pertanian, kasus-kasus serupa tak sedikit 
jumlahnya. Alasannya pun bermacam-macam. Dikatakan, 
misalnya varietas bibit baru unggulan itu kenyataannya 
cuma unggul sekali panen atau paling dua kali panen. 
Adapun untuk masa tanam berikutnya mereka harus 
mengganti bibit dengan cara membeli bibit baru melalui unit 
koperasi yang masih dijalankan secara ‘top-down’ pula. Tentu 
saja ini menyulitkan para petani yang harus bergonta-ganti 
bibit baru setiap musim tanam. Di Kabupaten Sidrap dewasa 
ini, tradisi mappadendang digelar dengan acara makan 
bersama di balai desa yang dihadiri oleh tetua-tetua, 
pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan semua 
petani-petani. Acara ini dimaksudkan untuk mensyukuri 
hasil panen mereka. Mereka mensyukuri rejeki yang 
dilimpahkan oleh Allah SWT kepada mereka. 

 
 

2. Adat pernikahan 

Pernikahan yang kemudian dilanjutkan dengan pesta 
perkawinan merupakan hal yang membahagiakan bagi 
semua orang terutama bagi keluarga dan orang-orang di 
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sekitarnya. Di Sulawesi Selatan terdapat banyak adat 
perkawinan sesuai dengan suku dan kepercayaan 
masyarakat. Bagi orang Bugis-Makassar sebelum 
melaksanakan lamaran dilakukan pendekatan kepada orang 
tua/gadis yang akan di lamar (mammanu-manu’), Kemudian 
satelah itu dilaksanakan proses melamar atau “assuro” 
(Makassar) dan “madduta” (Bugis). Jika lamaran diterima, 
dilanjutkan dengan proses membawa uang lamaran dari 
pihak pria yang akan dipakai untuk acara pesta perkawinan 
oleh pihak wanita ini disebut dengan “mappenre dui” (Bugis) 
atau “appanai leko caddi” (Makassar). Pada saat mengantar 
uang lamaran kemudian ditetapkan hari baik untuk acara 
pesta perkawinan yang merupakan kesepakatan kedua 
belah pihak. Sehari sebelum hari “H” berlangsung acara 
“malam pacar” mappacci (Bugis) atau “akkorontigi” 
(Makassar), calon pengantin baik pria maupun wanita 
(biasanya sudah mengenakan pakaian adat daerah masing-
masing) duduk bersila menunggu keluarga atau kerabat 
lainnya datang mengoleskan daun pacar ke tangan mereka 
sambil diiringi doa-doa untuk kebahagiaan mereka. 
Keesokan harinya (Hari “H”), para kerabat datang untuk 
membantu mempersiapkan acara pesta mulai dari lokasi, 
dekoasi, konsumsi, transportasi dan hal-hal lainnya demi 
kelancaran acara. Pengantin pria diberangkatkan dari 
rumahnya (mappenre botting = Bugis/appanai leko lompo = 
Makassar) diiringi oleh kerabat dalam pakaian pengantin 
lengkap dengan barang seserahan ‘erang-erang’ menuju 
rumah mempelai wanita. Setibanya di rumah mempelai 
wanita, pernikahan pun dilangsungkan, mempelai pria 
mengucapkan ijab kabul dihadapan penghulu disaksikan 
oleh keluarga dan kerabat lainnya. Setelah proses 
pernikahan selesai, para pengantar dipersilakan menikmati 
hidangan yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, para 
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pengantar pulang dan mempelai pria tetap di rumah 
mempelai wanita untuk menerima tamu-tamu yang datang 
untuk mengucapkan selamat dan menyaksikan acara pesta 
perkawinan. Pada acara pesta perkawinan biasanya meriah 
karena diiringan oleh hiburan organ tunggal atau kesenian 
daerah lainnya. Keesokan harinya, sepasang pengantin 
selanjutnya diantar ke rumah mempelai pria dengan iring-
iringan yang tak kalah meriahnya. Selanjutnya, rumah 
mempelai pria berlangsung acara yang sama (bahasa Bugis 
disebut ‘mapparola’). 

3. Adat berpakaian 
  

Malabbiri memang tongngi 
Tulolona Sulawesi 
Mabbaji ampe mabbaji ampe 
Alusu' ri pangadakang 
 
Tulolona Sulawesi.. 
Tulolona Sulawesi.. 
Malabbiri memang tongngi 
Tulolona sulawesi 
Mabbaju bodo mabbaju bodo 
Nakingking lipa' sabbena.. 
 

Sepenggal lirik lagu di atas yang menggambarkan 
seorang dara mengenakan baju bodo dan lipa' sabbe. Baju bodo 
adalah baju adat Bugis-Makassar yang dikenakan oleh 
perempuan. Sedangkan lipa' sabbe adalah sarung sutra, 
biasanya bercorak kotak dan dipakai sebagai bawahan baju 
bodo. Konon dahulu kala, ada peraturan mengenai 
pemakaian baju bodo. Masing-masing warna menunjukkan 
tingkat usia perempuan yang mengenakannya. 
1. Warna jingga, dipakai oleh perempuan umur 10 tahun. 
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2.Warna jingga dan merah darah digunakan oleh 
perempuan umur 10-14 tahun. 
3. Warna merah darah untuk 17-25 tahun. 
4. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. 
5. Warna hijau diperuntukkan bagi puteri bangsawan 
6. Warna ungu dipakai oleh para janda. 
 

Selain peraturan pemakaian baju bodo itu, dahulu 
juga masih sering didapati perempuan Bugis-Makassar yang 
mengenakan baju bodo sebagai pakaian pesta, misalnya pada 
pesta pernikahan. Akan tetapi saat ini, baju adat ini sudah 
semakin terkikis oleh perubahan zaman. Baju bodo kini 
terpinggirkan, digantikan oleh kebaya modern, gaun malam 
yang katanya modis, atau busana-busana yang lebih simple 
dan mengikuti trend. Walau dengan keterpinggirannya, Baju 
bodo kini tetap dikenakan oleh mempelai perempuan dalam 
resepsi pernikahan ataupun akad nikah. Begitu pula untuk 
passeppi'-nya (pendamping mempelai, biasanya anak-anak). 
Juga digunakan oleh pagar ayu (pajjempu/padduppa tamu). 
 
4. Kepercayaan Dalam Penentuan hari/waktu 

Penentuan hari/tanggal pada masyarakat Bugis 
didasarkan pada kemunculan bulan atau ompona ulengnge 
yang disesuaikan dengan penanggalan hijriah. Tanggal satu 
Muharram sama dengan siddi ompona ulengnge atau tanggal 
satu dalam penanggalan masehi. Omporenna uleng 
madeceng/majae agi-agi maelo ripugau rilalenna ritu : 
(Kemunculan bulan yang baik /tidak baik apapun yang 
ingin dilakukan dalam bulan itu) artinya bahwa bila ingin 
melakukan suatu hajat maka harus melihat bulan yang baik 
dan tidak baik, yaitu : 
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1.Siwenni/seddi ompo : esso anynyarang asenna, ana-ana 
jaji malampe sunge’i pegaui passurong Puang, matturu’i 
ripajajianna, masempo dalle’i nasaba esso ripancajinna Nabi 
Adam. Agi-agi pura tempeddingngi riappammulang. 
Artinya : Tanggal satu/kemunculan bulan hari kuda 
namanya anak-anak yang lahir panang umur, melaksanakan 
perintah Allah SWT, menurut pada kedua orang tuanya, 
murah reski karena hari kelahirannya Nabi Adam. Apapun 
yang sudah dilakukan tidak boleh lagi dijadikan sebagai 
awal.  

2.Duampenni : esso jonga asenna, najajiangngi ana’ pertama, 
maupe’i namasiga mallakkai, apa iyanaritu naripancaji 
neneta Hawa. Agi-agi madecengnge wedding mua ripugau, 
rilaoangngi sompe, runtu’ki alabang, tapi de’ nawedding 
rilaoangngi mammusu. 

Artinya : Tanggal dua, hari rusa namanya, bila melahirkan 
anak pertama perempuan maka dia akan beruntung dan 
cepat dapat jodoh/suami, karena hari itu diciptakan nenek 
kita Hawa. Apapun yang baik boleh dilakukan, pergi 
merantau dapat keberuntungan, tapi tidak boleh pergi 
berperang.  

3.Tellumpenni : esso macang asenna, nakase’i nasaba esso 
najajiangnge Kabil ana’na Adam. Ana-ana jaji madorakai 
ripajajianna, maja’i riappabbottingeng, majai riattanengeng, 
rilaoangngi mabela nakennai sukkara, iyanaro naripassu’ 
Adam-Hawa pole ri surugana Puang Allah Ta’ala. 

Artinya : Tanggal tiga, hari harimau namanya, nakkase 
karena hari jadi Kabil anak Adam. Anak-anak yang lahir 
durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak baik untuk hari 
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pernikahan, tidak baik untuk menanam, jika akan bepergian 
jauh mengalami kesukaran. Pada hari itu dikeluarkan Nabi 
Adam dan Hawa dari surga oleh Allah SWT.   

4.Eppa wenninna : esso meyong asenna, najajiangngi ana 
baraniwi, makessingngi riappanorang bine, tapi ompo 4-5-6-
7-13-15-17 majai riappammulang mattaneng ase nasaba 
nanrei ule, makessing muto rilaoang mabela, narekko tau 
kawing pangkagarengngi nadenaullei massarang, narekko 
riakkalangngi inreng denariullei waja’i. 

Artinya : Tanggal empat : hari kucing namanya, bila 
melahirkan anak akan berani, bagus untuk menurunkan 
bibit, tapi tanggal 4,5,6,7,13,15,17. Tidak baik untuk 
permulaan menanam padi karena di makan hama, bagus 
untuk perjalanan jauh/merantau, Bila orang menikah tidak 
akan bercerai, bila mengambil utang tidak mampu untuk 
membayarnya. 

5.Lima ompo : esso kalapui asenna, najajiangngi ana 
madorakai ripajajianna, nakase’i de nawedding 
riappanorang bine. 

Artinya : Tanggal lima/lima kemunculan bulan : hari kura-
kura namanya, bila melahirkan anak akan durhaka pada 
orang tuanya, nakkase tidak boleh menurunkan benih. 

6.Enneng ompo : esso tedong asenna, makessing mua 
rilaoang mabela, runtu’ki alabang, makessing muto 
rikawingang, najajiang ana tanra maccai mabbicara toriolo, 
pugau’i passurong Puang, tapi kasi-asiwi, makessingngi 
riangelliang tedong (saping) iyarega olo-kolo mawijai, 
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makessingngi riakkabbureng wakke nasaba teai lobbang 
wakke’na ritu, makessing muto riappanorang bine (ase). 

Artinya : Tanggal enam/kemunculan bulan, hari kerbau 
namanya, bagus untuk perjalanan jauh akan mendapat 
keuntungan, bagus untuk hari perkawinan, melahirkan anak 
yang pandai berbicara tentang orang terdahulu, taat pada 
perintah Tuhan, tapi miskin. Bagus untuk membeli sapi atau 
hewan yang lain akan berkembang biak, bagus untuk 
menurunkan benih. 

7.Pitu ompo : esso balawo asenna, tempeddingngi 
riakkalang inreng nasaba tenriullei waja’i, maja’ toi 
riellauang wae galung nasaba nanrei kare ase ritu, tapi 
makessingngi riakkebbureng pakkakkasa no’ ri salo’e/ri 
tasi’e, madeceng muto rikawingeng nasaba weddingngi 
sugi. 

Artinya : Tanggal Tujuh, hari tikus namanya, tidka boleh 
mengambil utang karena tidak mampu membayarnya, tidak 
baik juga untuk meminta penagiran sawah karena padi akan 
di makan hama tapi bagus untuk membuat peralatan untuk 
turun ke sungai /laut, bagus juga untuk perkawinan karena 
bisa kaya. 

9.Aruwa ompo : esso sapingngi asenna, ana-ana jaji malomo 
patulungngi ripadanna tau, masempo dalle’i, madecengngi 
rikawingeng nenniya riappatettongeng bola nasaba mattiro 
camming asenna, madeceng muto rilaoang sompe (tega-
tega), madeceng riappammulang balu-balu. 

Artinya : Tanggal delapan, hari sapi namanya, anak-anak 
yang mudah menolong sesamanya manusia, murah reski, 
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bagus untuk perkawinan dan mendirikan rumah karena 
melihat crmin namanya, bagus juga untuk pergi merantau 
kemana pun, bagus untuk memulai menjual.  

10.Asera ompo : esso asui asenna, madecengngi 
riappammulang mattaneng rigalungnge sibawa waena 
galungnge mappammula malaki’ wae galung, mauni 
sibotolo’ muna naripenre rirakkeangnge, najajiangngi ana-
ana madorakai ripajajianna sibawa ri Puang Allah Ta’ala. 
Narekko rikawingengngi malomoi massarang iyarega matei 
masitta makkunraie. 

Artinya : Tanggal sembilan, hari anjing namanya, bagus 
untuk mulai menanam di sawah dan mengambil air 
pengairan sawah walau hanya sebotol dan dinaikkan di atas 
loteng, anak-anak yang lahir durhaka kepada kedua orang 
tuanya juga kepada Allah SWT. Bila dijadikan hari 
perkawinan mudah untuk bercerai atau si perempuan/istri 
cepat meninggal.  

11.Seppulo ompo : esso nagai asenna, maja’i riappammulang 
mattaneng rigalungnge/ridare’e, makessing tosi rilaloang 
mangolo riarungnge, makessing riabbottingeng, najajiangngi 
ana’ maupe’i. 

Artinya : Tanggal sepuluh, hari naga namanya, tidak baik 
untuk menanam di sawah dan di kebun, bagus untuk 
menghadap kepada bangsawan/pejabat, bagus untuk 
perkawinan bila melahirkan anak akan beruntung. 

11.Seppulo siddi ompo : esso bembe’i asenna, makessingngi 
nasaba iyanaritu nariputtama Nabi Adam ri surugae, 
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najajiangngi ana’ turu’, maupe’i, malampe sunge’i napugau’i 
passuroangna Puang Allah Ta’ala. 

Artinya : tanggal sebelas , hari kambing namanya, bagus 
karena hari dimasukkanya Nabi Adam ke surga, melahirkan 
anak anak patuh pada orang tuanya, beruntung, panjang 
umur, melaksanakan perintah Allah SWT 

12.Seppulo dua ompo : esso gajai asenna, temmagagai tau 
laloe, toriwelaiye, tau ripoleiye nasaba iya najajiang Nabi 
Muhammad SAW, najajiang ana maupe’i pogau’i 
passuroang, madeceng riappanorang bine, agi-aginna 
madecengngi nasaba barakka’na Nabitta Muhammad SAW. 

Artinya : Tanggal dua belas, hari gajah namanya, tidak akan 
terjadi apapun pada orang yang lewat dijauhkan, orang 
yang ditinggalkan, orang yang didatangi karena hari 
kelahiran Nabi Muhammad, bila melahirkan anaknya akan 
beruntung, melaksanakan perintah, bagus untuk 
menurunkan benih, apapun yang dilakukan akan baik 
karena berkah Nabi Muhammad SAW.      

13.Seppulo tellu ompo : esso singa asenna, nakase’i (maja’i) 
nasaba esso ritununna api Nabi Ibrahim, ripakkerina Raja 
Namruz, najajiangngi ana mabbiasai ujangeng, rilaoangngi 
mabela biasai nakennaki lasa ritengnga laleng atau mateki 
rilaotta. 

Artinya : Tanggal tiga belas, hari singa namanya, nakkasei 
(jelek) karena hari dibakarnya Nabi Ibrahim as, dihukumnya 
Raja Namruz, melahirkan anak akan gila, bila akan 
bepergian tertimpa masalah di tengah perjalanan atau 
meninggal dalam perjalanan.  
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14.Seppulo eppa ompo : esso serigala asenna, sininna jama-
jamang madecengnge salama’i ripugau, makessingngi 
rilaoang mammusu, dangkang, sibawa rikawingeng nasaba 
iyanaritu narijajiang Nabi Sulaiman, najajiangngi ana sugi’i. 

Artinya : Tanggal empat belas, hari serigala namanya, semua 
pekerjaan akan baik dan selamat dalam mengerjakannya, 
bagus untuk berangkat berperang berdagang, dan 
melaksanakan perkawinan karena kelahiran Nabi Sulaiman, 
bila melahirkan anak akan kaya.   

15.Seppulo lima ompo : esso iti asenna, ana-ana jaji pogau’i 
passuroang, naniriwi pappesangka, turu’i ripajajianna, 
riammasei ri padanna tau, macanti’i tappana nasaba 
najajiangnge Nabi Yusuf, tempeddingngi riappatettongeng 
bola nasaba teyai nasalai lasa punnana, rilaoangngi sompe 
nakennaki lasa atau halangeng. 

16.Seppulo enneng ompo : esso bawi asenna, nakase’i nasaba 
esso ribuanna Nabi Yusuf rikalebbongnge ri padaroanena, 
ana-ana jaji ujangengngi, agi-agi maja’i ripugau kecuali 
mattaneng kaju ki’, mabbuai, madecengngi riakkabbureng 
onrong doi’ teyai lobbang. 

Artinya : Tanggal enam belas, hari babi namanya, nakkasei 
(jelek) karena hari di buangnya Nabi Yusuf as di dalam 
lubang oleh saudara laki-lakinya, anak-anak yang lahir gila, 
apapun jelek untuk dilakukan kecuali menanam sayur akan 
berbuah bagus untuk dijadikan pekerjaan akan beruntung. 

17.Seppulo pitu ompo : esso jarakenniai asenna, 
madecengngi rilaoang mangolo riarungnge, rilaoang 
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madduta teyai tenritarima, rilaoangngi riwanua laingnge 
madecengngi. 

Artinya : Tanggal tujuh belas, hari burung elang namanya 
bagus untuk pergi menghadap kepada bangsawan/pejabat, 
bila pergi melamar akan diterima, baik untuk pergi 
merantau ke daerah lain. 

18.Seppulo arua ompo : esso balipeng asenna, nakkase’i 
nasaba esso najajiangnge Nabi Isa, najajiangngi ana 
macanti’i, iyatonaro naripancaji matanna essoe, salama’i 
rilaoang mabela atau sompe, narekko jajiang ana napeddiri 
ati tomatoanna, tapi pogau’i passuroang Puang Allah Ta’ala. 

Artinya : Tanggal delapan belas, hari lipan namanya, 
nakkase’i  karena hari kelahiran Nabi Isa, melahirkan anak 
akan cantik, hari itu juga diciptakan matahari, selamat 
dalam perjalanan yang jauh atau merantau, kalau 
melahirkan anak membuat sakit hati orang tuanya, tapi 
melaksanakan perintah Allah SWT. 

19.Seppulo asera ompo : esso lancengngi asenna, najajiang 
ana pogau’i passurongna Puang Allah Ta’ala, malomoi sugi, 
malomo atiwi ripadanna tau sibawa ripajajianna, esso 
najajiangnge Nabi Yakub, makessingngi rilaoang dangkang. 

Artinya : Tanggal Sembilan belas, hari kera namanya, bila 
melahirkan anak akan melaksanakan perintah Allah SWT, 
mudah untuk kaya, murah hati kepada sesamanya manusia 
dan kepada kedua orang tuanya, hari kelahiran nabi Yakub, 
bagus untuk berdagang. 
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20.Duappulo ompo : esso ula’ asenna, makessing ladde 
rilaoang madduta, najajiangngi ana teyai tessugi, esso 
najajiangnge Nabi Ismail. 

Artinya : Tanggal dua puluh, hari ular namanya, sangat 
bagus untuk pergi melamar, bila melahirkan pasti kaya, hari 
kelahiran Nabi Ismail as.  

21.Duappulo siddi ompo : esso tau asenna, nakkase’i nasaba 
esso najajiangnge Fir’auna, tau rigellie ri Puang Allah Ta’ala, 
narekko riappattettongengngi bola teyai tennanre api, 
narekko riappammulangngi tennung atau riassapparengngi 
tennung teyai tenriaddorang tau mate, ponco’na ada 
appakeng parewa agi-agi aja’na naripammulai, kuaenna 
parewa bola tempeddingngi riala, pada-padai narekko ompo 
siwenniwi akerekenna. 

Artinya : Tanggal dua puluh satu, hari manusia (tau) 
namanya, nakkase’i karena hari kelahiran Firaun, orang 
yang dibenci oleh Allah SWT, bila mendirikan rumah pasti 
di makan api, bila dilakukan untuk memulai menenun akan 
menyebabkan kematian, singkat kata jangan memulai suatu 
pekerjaan apapun pada hari ini, jangan mengambil peralatan 
rumah sama dengan tanggal satu keramat.   

22.Duappulo dua ompo : esso aloi asenna, narekko anu 
madecengmua, salama’i ripugau’, esso naripancajianna 
malaika’e, najajiangngi ana tanra turu’i ripajajianna, 
turusitoi passurong Puang Allah Ta’ala, salama’i rilaoang 
sompe, rilaoangngi mammusu ricau’i balie, ko ‘idi rilaoi idi 
tosi ricau’. 
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Artinya : Tanggal dua puluh dua, bila sesuatu yang baik 
yang dikerjakan maka akan selamat, hari diciptakannya 
malaikat, bila melahirkan anak akan patuh pada kedua 
orang tuanya, juga patuh pada perintah Allah SWT, selamat 
bila pergi merantau, bila pergi berperang lawan akan kalah 
tapi bila musuh yang mendatangi maka dia yang akan kalah.   

23. Duappulo tellu ompo : esso incale asenna, makessingngi 
riabbottingeng, sawei mawase’ki, riangelliang appakeng 
temmaradde’i ridi, tapi makessingngi riangelliang balu-balu, 
magatti’i tarala namakessing sarona. 

Artinya : Tanggal dua puluh tiga, hari belalang namanya, 
bagus untuk pernikahan, bial membeli pakai tidak baik, tapi 
bagus untuk membeli barang jualan akan cepat laku dan 
untungnya/labanya bagus.  

24.Duappulo eppa ompo : esso balipengi asenna, 
makessingngi riappabbottingeng, najajiangngi ana masempo 
dalle’i nasaba timunnami kedo jajisi pattujunna, 
makessingto riangelliang alo-kolo nasaba mawijai ritu. 

Artinya : Tanggal dua puluh empat, hari lipan namanya, 
bagus untuk perkawinan, bila melahirkan anak akan murah 
reski karena hanya dengan berbicara tujuannya akan 
tercapai, bagus juga untuk karena akan berkembang biak. 

25. Duappulo lima ompo : esso balawoi asenna, nakkase’i 
nasaba nakennai lupu kampongnge, pituttaungngi tika, 
najajiangngi Nabi Ibrahima, ana jaji matturu’i ri Puang Allah 
Ta’ala sibawa topajajianna, narekko riappabbottingengngi 
teyai temmassarang, pangkagarengngi mallaibine, 
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makessingi rilaoang massinge pappainreng nasaba teyai 
tenriwaja, mauni maega muna. 

Artinya : Tanggal dua puluh lima, hari tikus namanya, 
nakkase’I karena kampung di landa kelaparan selama tuuh 
tahun, hari kelahiran Nabi Ibrahim as, bila melahirkan anak 
akan taat pada perintah Allah SWT dan patuh pada kedua 
orang tuanya, bila melaksankan perkawinan pasti bercerai, 
bagus untuk pergi menagih utang sebab pasti di bayar 
walaupun piutang itu banyak. 

26.Duappulo enneng ompo : esso serigala asenna, 
makessingi rilaoangngi sompe, riabbotingengngi ana jawiji 
sugi, makessing riattanengeng agi-agi makessing maneng 
mui ri jama. 

Artinya : Tanggal dua puluh enam, hari serigala namanya, 
bagus untuk pergi merantau, bial melahirkan anak akan 
kaya, bagus untuk menanam tanaman apapun, semua bagus 
untuk dikerjakan. 

27 Duappulo pitu ompo : esso nabi asenna, makessingngi 
rilaoang mabela, riappangujuang menre ritana Mekkah, 
makessingto riappanorang bine, riappattettongeng bola, 
riakkalang inreng nasaba masitta’i riwaja, riappakkennang 
pangulu bangkung, passorong bessi, riakkabbureng 
addeneng, massuro mallanro kawali tappi. 

Artinya : Tanggal dua puluh tujuh, hari nabi namanya, 
bagus untuk perjalanan jauh/merantau, menuju ke tanah 
suci Mekkah, bagus juga untuk menurunkan benih, 
mendirikan rumah, mengambil utang karena akan cepat di 
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bayar, mengenakan pemegang parang, pendorong besi, 
membuat tangga, menyuruh membuat badik di pinggang. 

28.Duappulo arua  ompo : esso kalapu asenna, najajiang ana 
pogau’i passurong, makessingngi riakkabbureng wakke 
olokolo nasaba mawijai, makessing to riabbottingeng. 

Artinya : Tanggal dua puluh delapan, hari kura-kura 
namanya, bila melahirkan anak akan patuh, bagus untuk 
beternak karena akan berkembang biak, bagus juga untuk 
melaksanakan perkawinan.  

29.Duappulo asera ompo : esso sikadongngi asenna, 
madeceng riallantikeng tomapparenta nasaba mattuppu 
batui batena mapparenta, madeceng to riangelliang balu-
balu nasaba magatti’i taralla, naekiya maja’i riangelliang 
appakeng nasaba nalai pelolang atau tabbei, madecetto 
rilaoang sompe, riattanengeng, agi-agi jama-jamang 
madeceng manengi ritu. 

Artinya : Tanggal dua puluh Sembilan, bagus untuk 
melantik pemerintah karena bagus di dalam memerintah 
mencapai tujuannya, bagus juga membeli barang-barang 
jualan karena cepat laku, tapi jelek untuk membeli pakaian 
karena akan di curia tau tercecer, bagus juga untuk pergi 
merantau, menanam, semua pekerjaan akan bagus. 

30 Telluppulo ompo : esso manu asenna, makessingi 
rilaoang dangkang nasaba salama’i iyatonaro naripaturung 
dalle’e risininna ripancajie, makessingngi riellau doangeng 
rimunri sempajang assara’, iyatonae esso kaminang macoa, 
appettung bicaratoi sininna pananrangnge rilangi’e, ana jaji 
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malampe sunge’i namasempo dalle’i napugau’i passuroanna 
Puang Allah Ta’ala, iyatona riaseng tepu lotong. 

Artinya : Tanggal tiga puluh, hari ayam namanya, bagus 
untuk pergi berdagang sebab akan selamat dan diturunkan 
reski untuk semua makhluk, bagus untuk berdoa setelah 
shalat Ashar, inilah hari yang paling tua, semua makhluk di 
langit akan berbicara, anak yang lhir akan panjang umur dan 
murah reski, melaksanakan perintah Allah SWT, inilah juga 
yang di sebut waktu hujan. 

Apa yang telah diuraikan di atas itulah yang di sebut 
Lontara’ Laongruma adalah naskah yang memuat tentang tata 
cara bercocok tanam, perubahan iklim, siklus musim tanam, 
baik tanaman palawija maupun tanaman padi. Naskah ini 
juga memuat tentang prakiraan serangan hama tanaman bila 
ditanam pada waktu tertentu dalam bulan-bulan tertentu, 
dan bahkan juga dapat diprediksi musim-musim wabah 
penyakit (sai =Bugis). Naskah-naskah klasik di Sulawesi 
Selatan, menurut jenis dan isinya dapat dikategorikan 
sebagai berikut : 

1.Lontara’ Patturiolong/ade’ (memuat tentang aturan-aturan 
hukum dalam hubungan sosial kemasyarakatan),  

2.Lontara’ Pabbura (memuat tentang ramuan-ramuan 
obat/obat-obatan), 

3.Lontara’ Bilang (memuat tentang catatan harian/agenda 
peristiwa penting dalam kerajaan),  

4.Pappaseng (memuat tentang pesan-pesan/nasehat orang-
orang bijak),  
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5.Kutika (memuat tentang waktu/hari yang baik dan buruk 
atau tentang nasib dan peruntungan), 

6.Lontara’ Laongruma/Pananrang (memuat tentang tata cara 
bercocok tanam, iklim dan curah hujan).  

  Masyarakat Bugis juga percaya pada waktu-waktu 
kemunculan bulan Muharram (ompona Muharram) atau 
terbitnya bulan Muharram. Apabila terbitnya bulan 
Muharram jatuh pada: 

1. Hari Sabtu : maka musim dingin akan panjang, panen 
padi melimpah ruah, dan tentram kerajaan. 

2. Hari Ahad : musim sangat dingin terutama yang tinggal 
dibantaran sungai, serta buah-buahan melipah ruah. 

3. Hari Senin : wabah penyakit meraja lela, banyak orang 
yang meninggal, kurang curah hujannnya, banyak orang 
yang melahirkan anaknya laki-laki, terjadi keresahan atau 
kesusahan dalam kampong. 

4. Hari Selasa : tidak ada hasil pada musim timur, banyak 
curah hujan dan petirnya, banyak orang yang sakit akan 
tetapi tidak sampai meninggal. 

5. Hari Rabu : musim dinginnya kurang, mudah mencari 
reseki. 

6. Hari Kamis; tidak ada hasil pada musim timur, banyak 
orang yang melahirkan dan buah-buahan melipah. 
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7.Hari Jumat; para pedagang bakal meraup keuntungan 
besar, bahkan semua orang meskipun yang lemah juga tetap 
ada reskinya, hasil panen juga melimpah, serta buah-buahan 
juga melimpah. 

  Demikian juga penanggalan tanggal  satu sampai tiga 
puluh semuanya memiliki arti bagi masyarakat Bugis dan 
kebanyakan dari mereka berpedoman pada makna yang 
terkandung pada penaggalan tersebut bila akan 
melaksanakan suatu pekerjaan atau hajatan misalnya 
perkawinan. Makna atau arti penanggalan hari satu sampai 
tiga puluh : 

1. Tanggal 1 : Esso annyaranngi ; Hari Kuda 
tidak baik untuk merantau, baik untuk 
urusan pemerintahan, hari kelahiran Nabi 
Adam as. 

2. Tanggal 2 : Esso jongai asenna ; Hari Rusa 
baik untuk perkawinan, baik untuk jualan, 
hari kelahiran Hawa. 

3. Tanggal 3 : Esso sikui asenna ; Hari siku tidak 
baik untuk semua jenis pekerjaan, 

4. Tanggal 4 : Esso meongngi asennna : Hari 
kucing namanya baik untuk membangun 
rumah, pernikahan. 

5. Tanggal 5 : Esso ulai asenna ; Hari ular 
namanya semua yang dikerjakan tidak baik, 
tenggelamnya Nabi Nuh as. 

6. Tanggal 6 : Esso tedongngi asenna ; Hari 
kerbau namanya baik untuk pembelian 
kerbau, tidak baik untuk merantau, dan 
membeli pakaian. 
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7. Tanggal 7 : Esso balawoi asennna : Hari Tikus 
namanya bila berutang tidak dapat dibayar. 

8. Tanggal 8 : Esso Banua alipengngi asennna ; 
Hari lipan namanya baik untuk bepergian, 
pernikahan. 

9. Tanggal 9 : Esso nagai asenna ; Hari naga 
namanya bagus untuk bepergian. 

10. Tanggal 10 : Esso nagai asenna ; Hari naga 
namanya baik untuk meratau, mendirikan 
rumah, menanam. 

11. Tanggal 11 : Esso macangngi asenna ; Hari 
macan namanya masuknya Nabi Adam as ke 
dalam surga, baik untuk kembali ke pantai. 

12. Tanggal 12 : Esso macangngi asenna ; Hari 
macan namanya baik untuk jaual-jualan. 

13. Tanggal 13 : Esso gajai asenna ; Hari Gajah 
namanya tidak baik untuk merantau, kurang 
kebaikan. 

14. Tanggal 14 : Esso pulandoi asenna ; Hari 
pulando (semacam kelinci) baik untuk semua 
pekerjaan keculai merantau. 

15. Tanggal 15 : Esso balei asenna ; Hari ikan 
namanya baik untuk membuat perahu. 

16. Tanggal 16 : Esso bawi asenna ; Hari babi 
namanya baik untuk menanam dan tidak 
dengan yang lainnya. 

17. Tanggal 17 : Esso jarikaniai asenna ; Hari 
elang namanya baik untuk semua pekerjaan 
termasuk merantau, melamar, menghadap 
Raja. 

18. Tanggal 18 : Esso balipengngi asenna ; Hari 
lipan namanya baik untuk merantau, 
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pernikahan, mendirikan rumah, dan 
menanam. 

19. Tanggal 19 : Esso ulawenngi asenna ; Hari 
emas namanya bagus untuk melamar. 

20. Tanggal 20 : Esso ala-alai asenna ; Hari ambil 
namanya baik untuk melamar orang akan 
senang menerima kedatangan kita. 

21. Tanggal 21 : Esso nakkase ; Hari nakkase 
(jelek) kurang kebaikannnya. 

22. Tanggal 22 : Esso assiuddaningeng asenna ; 
Hari saling merindukan namanya baik untuk 
merantau, mendirikan rumah, pernikahan, 
dan menanam. 

23. Tanggal 23 : Esso ilesso’I asenna ; Hari baik 
untuk merantau, menanam, pernikahan, dan 
tidak baik untuk yang lain. 

24. Tanggal 24 : Esso pariai asenna ; Hari paria 
namanya (pahit) kurang kebaikan. 

25. Tanggal 25 : Esso Pasessoroa asenna ; Hari 
kurang kebaikan. 

26. Tanggal 26 : Esso suniai asenna ; Hari baik 
untuk merantau,menanam, kalau berutang 
akan cepat dibayar, baik untuk nelayan. 

27. Tanggal 27 : Esso ulai asenna ; Hari ular 
namanya semua yang dikerjakan akan baik, 
merantau, menanam, kalau berutang akan 
cepat dibayar. 

28. Tanggal 28 : Esso alapung asenna ; Hari di 
mana semua yang dikerjakan akan baik, 
merantau, menanam, kalau berutang akan 
cepat dibayar. 
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29. Tanggal 29 : Esso itii asenna ; Hari itik 
namanya tidak baik untuk merantau, kurang 
kebaikan. 

30. Tanggal 30 : Esso manu’ asennna ; Hari ayam 
namanya baik untuk menebang kayu, tidak 
dimakan rayap, kalau ada anak yang lahir 
akan murah reskinya. 

 
Dalam lontara’ pananrang, setiap hari mulai jumat 

sampai kamis di bagi kedalam lima waktu yaitu pagi, antara 
pagi dan tengah hari (abbue-bueng), tengah hari, lewat tengah 
hari atau sore 

5. Permainan Rakyat Bugis  

Hampir semua permainan rakyat tradisional Bugis 
dilakukan setelah panen. Hal tersebut dikarenakan oleh 
waktu panen yang hanya dilakukan sekali dalam setahun 
walaupunsekarang sudah ada daerah yang panen dua kali 
setahun seperti di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), 
dan untuk mengisi waktu lowong yang cukup panjang maka 
lahirlah berbagai macam permainan rakyat seperti : 
1.Marraga 

Marraga/Mandaga adalah bahasa Bugis yang didalam 
bahasa Indonesia dikenal dengan nama bermain atau 
bersepak raga. Penamaan ini berasal dari jenis peralatan 
permainan yang digunakan yaitu raga. Adapun istilah raga 
bersumber dari makna dan fungsi permainan, yaitu siraga-
raga artinya saling menghibur. Pada zaman dahulu, seorang 
pemuda belum bisa menikah jika belum mahir bermain raga. 
Seorang ahli permainan raga merupakan kebanggaan dan 
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dikagumi masyarakat yang berarti turut meningkatkan 
status sosial seseorang.  

 
Raga yaitu sejenis bola yang terbuat dari rotan yang 

dibelah-belah, diraut halus kemudian dianyam, umumnya 
berukuran dengan diameter sekitar 15 cm. 
Asal usul permainan raga sehingga dikenal di daerah 
Sulawesi Selatan, diperkirakan berasal dari Malaka atau 
pulau Nias. rmainan ini. Pada mulanya permainan raga 
hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan Bugis saja, 
namun didalam perkembangannya selanjutnya dapat 
dilakukan oleh masyarakat luas. Ada dua hal yang 
merupakan unsur pokok permainan raga yaitu sempek atau 
sepak/massempe (menendang) dan bello yakni variasi. 
2. Maggassing 

Penamaan permainan ini bersumber dari peralatan 
pokok yang digunakan dalam bermain yaitu gasing. Asal 
usul permainan ini belum dapat dipastikan benar, namun 
dugaan yang paling kuat berasal dari Sumatera kemudian 
berkembang ke daerah-daerah lainnya sesudah Islam 
melalui hubungan dagang. Khususnya di Sulawesi Selatan 
kemungkinan ini dapat diterima karena sejak lama telah 
terjadi kontak dengan orang-orang Melayu Sumatera. 
3.Maccuke 

Berasal dari bahasa Bugis yaitu cukke yang artinya 
ungkit, yang dengan demikian maccukke berarti bermain 
ungkit. Permainan cukke termasuk permainan musiman yang 
umumnya dilakukan sesudah panen sampai pada waktu 
menjelang turun ke sawah dan dilakukan pada siang hari. 

       4.  Maggaleceng 
Permainan dilakukan malam sampai pagi hari 

sebagai acara rangkaian perkabungan, dimana 
penyelenggaraannya berlangsung sampai pada upacara 
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pemasangan batu bata dan nisan kuburan orang yang 
meninggal yang di daerah Bugis disebut dengan 
mattampung. Maggaleceng biasanya berlangsung selama tujuh 
malam , 40 malam ataukah 100 malam jika yang berkabung 
adalah keluarga raja. Dengan melihat suasana permainannya 
menunjukkan bahwa permainan ini juga berfungsi untuk 
menghibur keluarga yang berkabung dan selama berjaga-
jaga supaya tidak mengantuk. Pada zaman dahulu, oleh 
masyarakat tradisional Bugis, permainan ini termasuk jenis 
permainan sakral, berhubungan dengan nuansa magis. 
5. Massaung Manuk 

Berasal dari kata saung yang berarti sabung dan 
manuk yang berarti ayam. Dilakukan untuk memeriahkan 
pesta-pesta adat misalnya perkawinan, pelantikan raja-raja, 
pesta panen dan sewaktu mengeringkan padi di lapangan. 
Pada waktu silam, permainan ini merupakan kegemaran 
kaun bangsawan pada umumnya dan juga dapat disaksikan 
oleh masyarakat umum. Dikalangan raja-raja terkadang 
mengadakan pertandingan antar kerajaan, yaitu dengan 
mengundang raja-raja disekitarnya. Sehubungan dengan 
kepercayaan masyarakat tradisional, maka yang disabung 
bukanlah ayam sembarangan. Tetapi yang telah dimantra 
atau jampi-jampi dan dirawat dengan cermat. Usia 
permainan ini sudah sangat tua dan dijumpai hamper 
diseluruh nusantara. Menurut cerita rakyat Bugis, bahwa 
dahulu kala yang disabung adalah manusia, yang 
diselenggarakan oleh kalangan raja-raja/bangsawan sebagai 
hiburan sekaligus untuk mendapatkan tobarani (pemberani). 
Tetapi dikemudian hari karena dianggap terlalu kejam dan 
merendahkan martabat manusia, maka diganti dengan 
ayam. Masyarakat tradisional Bugis berkeyakinan bahwa 
dengan senantiasa melihat pertandingan dan darah, maka 
akan menambah keberanian dan kesaktian. 
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6.  Maggale 
Merupakan sejenis permainan yang menggunakan 

kaddaro atau tempurung kelapa. Pada zaman dahulu, 
permainan ini umumnya dilakukan sesudah panen dan juga 
pengisi waktu senggang di kala pagi hari atau sore hari. 
Permainan ini tidak didasarkan pada latar belakang 
stratifikasi sosial dan karenanya sangat merakyat dalam 
masyarakat Bugis yang masih kental dengan tradisi. 
7. Mallogo 

Penamaannya bersumber dari peralatan utama 
bermain yaitu logo (berbentuk cangkul). Bentuknya yang 
seperti cangkul mencerminkan nilai budaya Bugis yang 
bersandar pada kehidupan agraris. Biasanya dilakukan 
sesudah panen dan juga pada waktu senggang lainnya. Logo 
terbuat dari tempurung kelapa yang berkualitas baik dan 
berbentuk segitiga yang ujung-ujungnya ditumpulkan. 

       8.Massalo 
Pada mulanya dimainkan pada malam hari kala 

bulan purnama setelah panen usai dan selanjutnya 
dilakukan pada waktu senggang lainnya. Permainan ini 
merupakan permainan rakyat pada umumnya untuk anak-
anak belasan tahun dan kadang-kadang juga dilakukan oleh 
para remaja. 

       9.Mabbangngak 
Merupakan permainan musiman yaitu setelah panen 

kemiri, namun selama masa pati ngelle yaitu sesudah padi 
dituai sampai turun sawah berikutnya. Juga senantiasa 
diadakan karena umumnya anak-anak/remaja yang hobi 
memiliki persiapan kemiri, khususnya bagi anak-anak 
gembala dijadikan pengisi waktu senggang. Permainan ini 
merupakan permainan dari golongan masyarakat biasa atau 
rakyat kecil, dimana kehadiran dan perkembangan 
permainan ini ditunjang oleh keadaan alam masyarakat 
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Bugis, terutama mereka yang hidup dan bermukim di 
daerah-daerah pertanian/perkebunan. Perlengkapan 
permainan terdiri atas buah kemiri, yang dalam bahasa 
Bugis di sebut pelleng. 

       10.  Mallonggak 
Berasal dari kata longgak yaitu nama makhluk halus 

sejenis jin yang bentuk badanya sangat tinggi. Kata longgak 
diartikan juga dengan tinggi atau jangkung. Sehubungan 
dengan penamaannya ini. Mallonggak berasal dari nama 
seorang raksasa. Merupakan permainan yang digemari 
rakyat pada umumnya karena cukup menarik, dengan 
melihat bentuk dan cara bermain, termasuk jenis permainan 
olahraga. Permainan ini merupakan salah satu bentuk 
pertunjukan upacara. Didalam kehidupan masyarakat 
tradisional Bugis dimasa silam, penyelenggaraan permainan 
ini berkaitan dengan problema magis yang tentunya tidak 
terlepas dari kepercayaan masyarakat yang mistik religius. 
Antara lain dapat dilihat dalam fungsi permainan yang 
dianggap sebagai penangkal penyakit. Apabila disuatu 
kampung terdapat penyakit yang merajalela, maka tujuh 
orang pria dari kampung tersebut dengan berpakaian putih 
semacam talqun, mallonggak mengitari kampung selama 
tujuh kali dengan maksud mengusir roh jahat yang 
menyebabkan wabah tersebut. Dengan cara ini mereka yakin 
bahwa longgak yaitu makhluk halus yang dianggapnya baik 
itu akan turut membantu mereka. Di dalam perkembangan 
selanjutnya, terutama setelah ajaran-ajaran Islam tersebar 
luas dalam masyarakat Bugis, maka fungsi religius ini tidak 
berfungsi lagi, melainkan dilakukan hanya sekedar bermain 
dikalangan anak-anak dan remaja. Mengenai asal usul 
permainan ini belum dapat dipastikan, sebab selain di 
daerah Bugis, juga dijumpai dibeberapa daerah lainnya 
seperti Minahasa dan Mongondou di Sulawesi Utara yang 
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disebut Mogilangkadan. Orang Mori di Palu dan Poso 
menyebutnya Motilako, di pulau Jawa dikenal dengan nama 
Jangkungan dan juga terdapat di pulau Buton Sulawesi 
Tenggara dan di Sumatera. Perlengkapan permainan terdiri 
atas dua batang bambu yang kuat dan panjangnya lebih dua 
kali tinggi badan yaitu sekitar 3 meter. Mengenai panjang 
bambu tergantung pada tingkat perkembangan usia dan 
keberanian seorang pemain. 

       11.Majjeka 

Berasal dari kata jeka yang artinya jalan. Merupakan 
permainan masyarakat pada umumnya oleh karena bahan 
utamanya mudah diperoleh. Perlengkapan permainan 
terdiri atas tempurung kelapa yang utuh dan kuat dan tiap 
belahan ujungnya dibei lubang. Juga terdapat dua utas tali 
yang ujungnya/panjangnya kurang lebih 1,5 meter. 

 
       12. Mappasajang 

Berasal dari kata sajang yang artinya melayang. 
Sedangkan orang Bugis yang berdiam di Sidenreng Rappang 
menamainya malambaru, berasal dari kata lambaru, yakni 
ikan pari. Penamaan ini berdasarkan kepada bentuk 
peralatan pokok dari permainan ini, yaitu menyerupai ikan 
pari. Saat ini lebih populer dengan nama permainan layang-
layang. Bentuk dan ragam hias layang-layang berbagai 
macam, tetapi masyarakat Bugis tradisional umumnya 
menggunakan bentuk dan corak binatang. Menurut 
sejarahnya bahan yang digunakan pada mulanya adalah 
jenis dedaunan yang lebar dan telah kering kemudian 
diberikan tali. Setelah penggunaan kertas dikenal, mulailah 
dijadikan sebagai bahan utama pembuatan layang-layang. 

       13.  Maggeccik 
Berasal dari kata geccik yang artinya menyentil. 

Merupakan permainan tradisional yang hanya dapat 
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dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa. Peralatan 
permainan adalah biji-bijian, umumnya yang digunakan 
adalah biji asam. 

       14. Mappolo Beceng/Mallappo Pinceng 
Termasuk jenis permainan rakyat untuk golongan 

anak-anak. Dalam penyelenggaraan permainan, tidak 
dilakukan pembauran antara laki-laki dan perempuan. 
Dengan kata lain, yang laki-laki bermain dengan sesamanya 
dan perempun juga bermain dengan sesamanya perempuan. 
15. Massantok 

 Orang Bugis umumnya menyebut permainan 
permainan dengan nama massantok, kecuali orang Bugis 
yang berdiam di Soppeng menyebutnya maggalantok. 
Termasuk jenis permainan yang dapat dilakukan oleh semua 
golongan masyarakat. Kehadiran permainan ini sangat 
berkaitan dengan kegemaran suku Bugis menunggang kuda. 
Peralatan permainan terdiri atas sebuah batu besar yang 
akan dijadikan sebagai sasaran lontaran permainan dan 
sebuah batu agak kecil dan pipih sebesar genggaman tangan 
untuk masing-masing pemain sebagai alat pelempar. 
16. Rengngeng 

Dewasa ini, rengngeng lebih populer dengan nama 
perburuan rusa. Masyarakat tradisional Bugis melakukan 
secara kolektif sesudah panen atau pada waktu jagug sudah 
hampir berbuah. Pada masa silam, merupakan permainan 
kegemaran kaum bangsawan, di mana Rusa adalah salah 
satu binatang liar yang digemari karena dagingnya enak. 
sebagai suatu kegemaran pada mulanya timbul dan 
dilakukan oleh kaum bangsawan sebagai suatu hiburan 
kreatif sekaligus melatih ketangkasan personal untuk 
menghadapi kemungkinan perang. Perburuan Rusa juga 
digunakan pula untuk mencari bibit-bibit tobarani yang 
tangguh dan gesit. 
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17. Mattojang 
Mattojang adalah penamaan permainan di daerah 

Bugis, berasal dari kata tojang. Dalam bahasa Bugis lainnya 
di sebut mappere, berasal dari kata pere. Kata tojang dan pere 
mempunyai arti yang sama, yaitu ayunan. Permainan ini 
adalah permainan ayunan atau berayun. Pada umumnya 
mattojang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan 
pesta-pesta tertentu, yaitu pesta panen, pernikahan dan 
kelahiran seorang bayi. Dalam masyarakat Bugis tradisional, 
permainan ini diselenggarakan oleh kalangan 
bangsawan/raja-raja atau penguasa adat. Kehadiran 
permainan ini tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan 
masyarakat Bugis kuno. Menurut mitos yang 
melatarbelakangi penyelenggaraan permainan bahwa 
dimaksudkan untuk mengingatkan kembali proses 
diturunkannya manusia yang pertama yaitu Batara Guru 
dari Botting Langiq atau kayangan ke bumi tojang pulaweng 
atau ayunan emas. Batara Guru inilah yang dianggap 
sebagai nenek moyang manusia dan merupakan nenek dari 
Sawerigading, tokoh legendaris yang terkenal dalam mitos 
rakyat Bugis. Kemudian berkembang dalam bentuk 
permainan sebagai tanda syukur atas berhasilnya panen.  
Hal ini didasarkan pada persamaan waktu 
penyelenggaraannya serta cara pelaksanaannya, baik di 
Jawa maupun di India. Adapun perlengkapan mattojang 
kuno terdiri atas dua batang kelapa atau bambu betung 
dengan tinggi kurang lebih 10 meter untuk tiang ayunan. 
Tali yang terbuat ari kulit kerbau yang dililit dan 
panjangnya sedikit lebih pendek dari tiang ayunan. 
Tudangeng merupakan tempat duduk yang terbuat dari 
kayu. Peppa yaitu alat penarik ayunan yang terbuat dari 
rotan atau tali sabut yang panjangnya 3-4 meter, dimana 
salah satu ujung peppa dikaitkan pada bagian bawah larik. 
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Mattojang dilakukan oleh minimal 3 orang. Seorang berayun 
dan dua orang yang menarik dan mengayun-ayunkan 
kemuka dan ke belakang silih berganti. Pengayunan ini 
disebut padere. 
18. Mappadendang 

Berasal dari kata dendang yang berarti irama atau 
alunan bunyi. Pada masa silam, mappadendang dilakukan di 
malam hari sewaktu bulan purnama. Selain itu 
diselenggarakan dalam kaitannya dengan upacara tertentu 
yakni pernikahan dan panen yang berhasil. Mappadendang 
hanya dilakukan oleh gadis-gadis dan pemuda-pemuda dari 
kalangan masyarakat biasa. Pada dasarnya permainan ini 
berasal dari bunyi tumbukan alu ke lesung yang silih 
berganti sewaktu menumbuk padi. Irama ini kemudian 
dikembangkan menjadi mappadendang dengan menambah 
bobot irama tumbukan alu ke lesung. Pada fase berikutnya, 
permainan ini lebih dikembangkan lagi, di mana alunan 
irama lebih teratur disertai dengan variasi bunyi dan 
gerakan bahkan diiringi dengan tarian. 
19. Makkurung Manu 

Berasal dari kata kurungeng yang artinya kurungan 
dan manuk yang berarti ayam. Jadi yang dimaksudkan 
adalah permainan mengurung ayam. Penamaan permainan 
ini lebih bersifat simbolis. Termasuk jenis permainan rakyat 
untuk golongan anak-anak. Pada mulanya hanya 
merupakan permainan sembunyi-sembunyian. Akan tetapi 
karena kepercayaan masyarakat dulu bahwa banyak anak-
anak yang hilang disembunyikan oleh mahluk halus yang 
bernama nasobbu talimpau. Maka pada umumnya anak-anak 
dilarang bermain sembunyi-sembunyian di malam hari. 
Kemudian muncullah permainan makkurung manuk yang 
dianggap lebih praktis dan berguna 
20. Maggunreco 
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Maggunreco adalah penamaan permainan ini di 
daerah Bugis umumnya. Di daerah Bugis Sidenreng 
Rappang lebih dikenal dengan nama majepe atau attele. 
Permainan ini dilakukan sewaktu suatu keluarga berkabung, 
yaitu pada malam pertama jenazah dimakamkan sampai 
pada waktu-waktu tertentu, seperti malam ketujuh, keempat 
puluh dan keseratus. Lamanya penyelenggaraan permainan 
bergantung kepada derajat kebangsawanan dan 
kemampuan materil seseorang. Pada masyarakat Bugis 
tradisional, permainan ini hanya diselenggarakan apabila 
yang berkabung adalah golongan bangsawan. Adapun yang 
bermain dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa pembatasan 
status sosial seseorang. Puncak acara ini ialah pada malam 
hari malam keempat puluh. Menjelang esok harinya 
diselenggarakan upacara mattampung yaitu penyusunan 
batu bata dan nisan permanen. Penyelenggaraannya 
berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat Bugis 
tradisional, bahwa orang yang mati sebelum cukup empat 
puluh hari empat puluh malam, masih berada disekitar 
rumah dan keluarganya. Sesudah itu barulah sang roh pergi 
ke tempatnya yang abadi. Puncak acara yang 
diselenggarakan pada malam keempat puluh tersebut 
merupakan perpisahan agar perjalanan rohnya selamat. 
Pada mulanya permainan ini bersifat religius, pantang 
dilakukan pada hari-hari lain karena mengundang kematian. 
Namun dengan masuknya Islam, permainan ini kemudian 
dilakukan disembarang waktu. 
21. Massempek 

Berasal dari kata sempek yang berarti sepak. Dengan 
demikian yang dimaksudkan adalah permainan saling 
menyepak atau berlaga dengan menggunakan kaki. 
Diselenggarakan pada pesta atau upacara adat, misalnya 
panen, pernikahan, pelantikan raja dan kadang-kadang 



179 
 

dilakukan untuk mengisi waktu senggang. Dalam 
masyarakat Bugis tradisional, permainan ini hanya 
dilakukan oleh kalangan budak (ata’). Pada mulanya 
penyelenggaraan permainan ini hanya sekedar keisengan 
dari kalangan bangsawan untuk menghibur diri dengan 
jalan mengadu hamba sahayanya. Di kemudian hari 
berkembang menjadi permainan yang digemari oleh 
masyarakat umum. 
22. Mallanca 

Berasal dari kata lanca, yaitu menyepak dengan 
menggunakan tulang kering, yang sasarannya ialah ganca-
ganca, yakni bagian kaki diatas tumit. Permainan ini 
termasuk yang digemari oleh masyarakat Bugis tradisional 
dalam rangkaian penyelenggaraan pesta-pesta adat dan 
hanya dilakukan oleh kalangan budak (ata’). Sebagaimana 
halnya dengan massempek, maka mallanca ini pada mulanya 
hanya sekedar hiburan kalangan bangsawan yang kemudian 
turut digemari oleh masyarakat luas. 

 
 

23. Mammencak 
Berasal dari kata mencak yang artinya pencak atau 

silat. Jadi yang dimaksud adalah permainan pencak silat. 
Dilakukan pada pesta-pesta/keramaian adat yang 
diselenggarakan oleh suatu keluarga serta upacara adat 
lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat. Asal 
permainan ini diperkirakan dari Semenanjung Melayu 
melalui Sumatera, dengan perantaraan dari orang-orang 
Melayu yang datang ke Sulawesi Selatan dimasa silam.  
24. Maccubbu/makkalicubbu 

Berasal dari kata cubbu yang berarti sembunyi, atau 
dengan kata lain maccubbu berarti bermain sembunyi-
sembunyian. Termasuk kedalam permainan ini adalah 
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Mallojo-lojo, Enggo, Mappajolekka dan Mallonci. Pada zaman 
dahulu, dimainkan pada bulan purnama, dimana ketika itu 
anak-anak keluar rumah bermain bersuka cita. Merupakan 
permainan rakyat yang sangat disukai oleh kalangan anak-
anak. 

 

D. Norma-Norma Sosial 

Ketika dalam suatu perjalanan perut terasa lapar, apa 
yang akan kita lakukan ? mungkin kita akan mampir ke 
restoran atau kita akan menahan lapar hingga sampai di 
rumah. Tentunya ada beberapa hal yang menjadi 
pertimbangan jika makan di restoran, tentu harus membayar  
harga makanan yang telah di makan di restoran tersebut 
dengan sejumlah uang. Sebaliknya  jika makan di rumah 
tentunya tidak perlu membayar apa yang telah di makan. 

Peristiwa tersebut, sekilas sangat sederhana. Namun 
jika di kaji lebih jauh banyak hal yang dapat dipelajari. 
Ketika kita makan di restoran berarti kita sedang 
berhubungan dengan sebuah pranata. Oleh karena itu kita 
harus mematuhi aturan-aturan yang terdapat dalam pranata 
tersebut. Salah satu aturannya adalah membayar apa yang 
telah dimakan. Sementara, jika kita makan di rumah berarti 
berhubungan dengan keluarga maka yang dipakai adalah 
aturan-aturan atau fungsi dan tujuan yang ada dalam 
keluarga. 

Kehidupan bermasyarakat akan dapat berlangsung 
dengan lancar dan tertib apabila semua anggota masyarakat 
bersedia menaati semua aturan yang berlaku. Tetapi 
berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu 
taat, tentu merupakan suatu hal yang sulit untuk 
diwujudkan. Realitas membuktikan bahwa tidak semua 
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orang selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau 
aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-
orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku 
untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. 

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup 
sendiri. Sehingga mereka cenderung hidup bersama dalam 
suatu kelompok besar maupun kecil. Sebagai salah satu 
anggota kelompok mereka akan cenderung untuk mengikuti 
peraturan yang ada pada kelompok tersebut, dengan tujuan 
agar mereka tidak tersaingi, dapat berbaur dan lebih mudah 
dalam menjalani hidup. Mematuhi peraturan dalam suatu 
kelompok dan berperilaku sesuai yang diharapkan oleh 
masyarakat disebut konformitas. Semua manusia pada 
dasarnya cenderung berperilaku conform, namun pada 
kenyataannya banyak pula manusia yang merasa tertekan 
oleh peraturan-peraturan yang ada dan berbalik menjadi 
berperilaku non conform. Atau tidak taat pada aturan 
(menyimpang). 

Setiap daerah memiliki karakteristik dalam penataan 
peraturannya, misalnya pada daerah pedesaan perilaku 
conform sangat ditekankan, dan perilaku non conform sangat 
ditentang. Sehingga perubahan conform dan nonconform 
jarang ditemukan karena perubahan bersifat homogen. 
Keaadaan sebaliknya terjadi di wilayah perkotaan, perilaku 
conform sangat erat kaitannya dengan penghambatan 
kemajuan. Hal ini berkaitan dengan wilayah perkotaan yang 
sangat peka terhadap perubahan.        

Pengendalian sosial berkaitan erat dengan norma 
dan nilai sosial bagi anggota masyarakat. Norma sosial 
mengandung harapan yang dijadikan sebagai pedoman 
untuk berperilaku. Namun masih ada sebagian kecil dari 
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masyarakat yang meyimpang dari norma-norma atau nilai-
nilai yang berlaku. Agar anggota masyarakat berperilaku 
sesuai dengan norma maka pengendalian sosial merupakan 
mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan 
sosial dan tindakan amoral lainnya. Sistem pengendalian 
sosial seringkali diartikan sebagai pengawasan oleh 
masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya 
pemerintah beserta aparaturnya. Pengertian sesungguhnya 
dari pengendalian sosial jauh lebih luas, karena pengertian 
tersebut mencakup segala proses baik direncanakan maupun 
tidak yang bersifat mendidik, mengajak, atau memaksa 
warga-warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah dan 
nilai-nilai sosial yang berlaku. 

Nilai-nilai sosial dalam sosiologi bersifat abstrak 
karena nilai tidak dapat dikenali dengan pancaindra. Nilai 
hanya dapat ditangkap melalui benda atau tingkahlaku yang 
mengandung nilai itu sendiri. Nilai mengacu pada 
pertimbangan terhadap suatu tindakan, benda, cara untuk 
mengambil keputusan apakah sesuatu yang bernilai itu 
benar (mempunyai nilai kebenaran), indah (nilai 
keindahan/estetik), dan religius (nilai ketuhanan). 
Pengertian nilai sosial adalah pengahargaan yang diberikan 
masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap baik, luhur dan 
pantas dan mempunyai daya guna fungsional bagi 
masyarakat. Kegiatan menolong orang lain dianggap pantas 
dan berguna, maka kegiatan tersebut diterima sebagai 
sesuatu yang bernilai atau berharga.   

Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh setiap 
individu terhadap individu lainnya, misalnya orang tua 
mendidik anak-anaknya untuk beradaptasi dan berperilaku 
sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam 
lingkungan keluarga dan masyarakat. pengendalian sosial 
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juga dapat dilakukan oleh seorang individu terhadap 
sekelompok individu, misalnya seorang dosen menjadi 
pembimbing mahasiswa dalam suatu kuliah kerja lapangan 
harus senantiasa mengawasi agar mahasiwa tetap 
berperilaku sesuai dengan aturan-aturan akademik dan 
norma-norma masyarakat. pengendalian sosial juga dapat 
dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya 
atau suatu kelompok terhadap individu. Itu semuanya 
merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari, walau sering kali manusia 
tidak menyadari. Pengendalian sosial bertujuan untuk 
mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-
perubahan dalam masyarakat atau suatu sistem 
pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan 
damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan. 

Pengendalian sosial dapat dibedakan menurut 
sifatnya yaitu bersifat preventif dan refresif atau bahkan 
kedua-duanya. Preventif merupakan suatu usaha 
pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada 
keserasian antara kepastian dengan keadilan. Sementara itu 
usaha-usaha yang represif bertujuan untuk mengembalikan 
keserasian yang pernah mengalami gangguan. Usaha-usaha 
prepentif, misalnya dilaksanakan melalui proses sosialisasi, 
pendidikan formal, dan informal. Sementara itu represif 
berwujud pemberian sanksi kepada para warga yang 
melanggar atau menyimpang dari norma-norma yang 
berlaku. Secara umum fungsi pengendalian sosial adalah 
untuk menegakkan norma-norma dan nilai-nilai yang ada 
dalam masyarakat agar dapat dijadikan pedoman 
berperilaku dan memperbaiki perilaku yang menyimpang. 

Secara khusus fungsi-fungsi pengendalian sosial 
adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk meyakinkan masyarakat tentang kebaikan 
norma 

Usaha itu ditempuh melalui pendidikan, baik di 
dalam keluarga (informal), di sekolah (formal), maupun 
didalam masyarakat (nonformal). Pendidikan keluarga 
merupakan cara yang paling utama untuk menanamkan 
benih-benih dasar keyakinan terhadap norma keyakinan 
bagi diri anak, terutama bagi anak yang masih kecil. Anak 
pada umumnya masih peka terhadap lingkungan yang 
dihadapinya. Selanjutnya masyarakat dan sekolah sangat  
dalam menambah keyakinan terhadap norma-norma yang 
ada pada diri anak. 

2. Untuk mempertebal kebaikan norma 

Hal tersebut dilakukan dengan cara mempengaruhi 
alam pikiran seseorang dengan dongeng-dongeng yang 
berisi norma atau cerita tokoh atau pahlawan pejuang yang 
memiliki nilai-nilai terpuji. Begitu juga dengan cerita 
perbuatan tokoh-tokoh yang sangat taat pada norma-norma 
dan pantas untuk dicontoh oleh masyarakat. Karya-karya 
orang besar mencakup penemuan teknologi yang berguna 
bagi kehidupan manusia. 

3. Untuk mempertebal keyakinan norma-norma 
masyarakat 

Hal itu dapat dilakukan dengan membandingkan 
kelebihan norma-norma tertentu dari masyarakat lain. 

Suatu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan 
dengan berbagai cara yang pada pokoknya berkisar pada 
cara-cara tanpa kekerasan (persuasive) ataupun dengan 
paksaan (kurasif). Cara yang sebaiknya diterapkan paling 
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tidak juga tergantung pada faktor terhadap siapa 
pengendalian sosial tadi hendak diberlakukan dan dalam 
keadaan yang bagaimana. Di dalam suatu masyarakat yang 
secara relatif berada dalam keadaan yang tenteram, sebagian 
besar kaidah-kaidah dan nilai-nilai telah melembaga atau 
bahkan mendarah daging (internalized) di dalam diri warga 
masyarakat. Keadaan demikian bukanlah dengan sendirinya 
berarti bahwa paksaan sama sekali tidak diperlukan. Betapa 
tenteram dan tenangnya suatu masyarakat pasti akan dapat 
dijumpai warga-warga yang melakukan tindakan–tindakan 
yang menyimpang. Terhadap mereka itu kadang-kadang 
diperlukan paksaan agar tidak terjadi kegoncangan-
kegoncangan pada ketentraman yang telah ada. 

Paksaan lebih sering diperlukan di dalam 
masyarakat yang berubah karena di dalam keadaan yang 
seperti itu pengendalian sosial juga berfungsi untuk 
membentuk kaidah-kaidah baru yang menggantikan kaidah-
kaidah lama yang telah goyah. Namun demikian, cara-cara 
kekerasan ada pula batas-batasnya dan tidak selalu 
diterapkan karena biasanya kekerasan atau paksaan akan 
melahirkan reaksi negatif, setidak-tidaknya secara potensial. 
Reaksi negatif akan selalu mencari kesempatan dan 
menunggu saat di mana agent of social control berada di 
dalam  keadaan yang lengah. Bila setiap kali paksaan 
diterapkan, hasilnya bukan pengendalian sosial yang akan 
mendarah daging serta berakar kuat. 

Teknik-teknik pengendalian sosial yang lain adalah 
compulsion dan pervasion. Di dalam compulsion diciptakan 
situasi sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat 
atau mengubah sikapnya, yang menghasilkan kepatuhan 
secara tidak langsung misalnya seseorang yang melakukan 
tindak kriminal akan mendapatkan hukuman penjara. 
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Sedangkan pervasion dilakukan dengan cara menyampaikan 
norma atau nilai yang ada diulang-ulang sedemikian rupa 
dengan harapan hal tersebut masuk dalam aspek sadar 
seseorang. Orang tadi akan mengubah sikapnya sehingga 
serasi dengan hal-hal yang diulang-ulang penyampaiannya 
itu, misalnya bimbingan yang dilakukan secara rutin akan 
menghasilkan perubahan sikap sesuai dengan norma yang 
berlaku. 

Kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan menjadi 
norma dalam masyarakat di sebut adat (Bugis = ade’). Adat 
pada umumnya bersifat magis dan religius yang 
mengandung nilai-nilai budaya, norma-norma hukum, 
aturan-aturan yang saling berkaitan dan menjadi satu dalam 
aturan tradisional. Adat juga dpat diartikan sebagai cara 
berkelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Jika seseorang 
melakukan pelanggaran adat, masyarakat akan 
mencemohkannya atau mempergunjingkannya. Pihak yang 
berperan menegakkan adat adalah tokoh adat. Mereka 
memiliki peranan yang sangat penting untuk membina dan 
mengendalikan sikap serta perilaku warga masyarakat agar 
sesuai dengan norma adat yang berlaku. Bentuk 
pengendalian sosial ini menetapkan sanksi yang berwujud 
teguran, denda atau pengucilan dari lingkungan adat atau 
lingkungan masyarakat.  

Pengendalian adat umumnya dilakukan melalui 
suatu musyawarah yang dihadiri para tokoh adat. Dalam 
musyawarah, tokoh adat bermufakat untuk menyelesaikan 
setiap masalah yang bertentangan dengan adat tersebut. 
Pada kenyataannya tidak semua pelanggaran adat dapat 
diselesaikan dengan musyawarah. Perbuatan yang dapat 
meresahkan masyarakat dapat ditangani langsung aparat 
hukum, tanpa melalui proses adat, misalnya perampokan, 
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pembunuhan, dan pemerkosaan tidak dapat diselesaikan 
secara adat sehingga dilimpahkan ke lembaga hukum. 
Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang dituakan dalam 
lingkungannya. Biasanya mereka terdiri atas tokoh agama, 
tokoh pemerintah, guru dan sebagainya. Seseorang di 
anggap tokoh karena mempunyai kelebihan tertentu dan 
dapat menjadi panutan di lingkungan masyarakatnya. 
Tokoh-tokoh itu dapat mempengaruhi orang lain di 
sekitarnya.                 

Adat istiadat orang Bugis-Makassar terutama yang 
hidup di desa-desa dalam kehidupan sehari-hari masih 
banyak terikat oleh sistem norma dan aturan-aturan adatnya 
yang di anggap luhur dan keramat. Keseluruhan sistem 
norma dan aturan-aturan adat itu di sebut panngadereng 
yang dapat diartikan sebagai keseluruhan norma-norma 
yang meliputi bagaimana seseorang harus bertingkahlaku 
terhadap sesamanya manusia dan terhadap pranata-pranata 
sosialnya secara timbal balik, sehingga menimbulkan 
dinamika masyarakat.  Suku Bugis-Makassar meyakini 
bahwa manusia dipelihara oleh panngadereng (Makassar = 
pangngadakkang) sejak masih dalam rahim hingga meninggal. 
Orang Bugis-Makassar menyadari betul pentingnya 
menjalani kehidupan menurut ketentuan yang sudah 
digariskan dalam sistem adat istiadat mereka. Hal ini 
tergantung pada makna bahwa panngadereng berfungsi 
sebagai lembaga pengontrol yang mengawasi tingkahlaku 
masyarakat serta pemimpin agar tidak melakukan hal-hal 
yang merusak kestabilan hidup masyarakat yang 
bersangkutan. 

Ada kalanya panngadereng dipahami sebagai konsep 
yang sama dengan aturan-aturan adat dan sistem norma 
saja. Selain meliputi aspek-aspek yang di sebut sistem norma 
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dan aturan-aturan adat yaitu hal-hal yang ideal yang 
mengandung nilai-nilai normatif, juga seseorang dalam 
tingkahlaku dan memperlakukan diri dalam kegiatan sosial, 
bukan saja harus melakukannya melainkan lebih jauh 
daripada itu. Adalah semacam larutan perasaan bahwa 
mereka seseorang itu adalah bagian dari panngadereng (sence 
of belonging = perasaan memiliki). Persoalan panngadereng 
diyakini sebagai institusi yang bernuansa sakral, namun 
tujuannya tidak lain untuk kepentingan manusia, baik 
sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Hal ini 
dapat dilihat secara jelas pada implikasi penegakan adat 
dalam kehidupan masyarakat yakni untuk memelihara 
harga diri serta martabat manusia.    

Bagi masyarakat Bugis, kepatuhan sikap maupun 
tindakan ditentukan oleh adat. Perbuatan atau perilaku yang 
dianggap patut untuk dilaksanakan oleh masyarakat Bugis 
diukur dari kepatutan menurut adat. Demikian pula 
sebaliknya, jika adat menganggap suatu tindakan tidak 
patut maka hal tersebut harus dijauhi, sebab tidak patut 
dilakukan oleh seseorang yang tergolong suku Bugis. Setiap 
orang dalam masyarakat Bugis, mulai dari raja sampai 
rakyat biasa, berkewajiban untuk menjaga dan memelihara 
adat melalui tingkahlaku sehari-hari. Hal ini hanya bisa 
diwujudkan jika setiap orang menjadikan pangngadereng 
sebagai acuan dasar dalam bersikap dan bertingkahlaku. 
Menurut suku Bugis adat mengandung kesucian, keluhuran, 
kekeramatan, dan kesakralan. Atas dasar ini, maka adat 
tidak dapat diubah atau diganti dengan yang lain. 

Panngadereng dapat diaplikasikan secara penuh 
apabila dirangkaikan lima komponennya yaitu ade’, bicara, 
rapang, wari dan sara’, jika salah satu diantaranya hilang 
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maka pangngadereng dikatakan tidak sempurna karena 
adanya ketidakseimbangan didalamnya.  

Ade’ adalah salah satu aspek panngadereng yang 
mengatur pelaksanaan sistem norma-norma dan aturan-
aturan adat dalam kehidupan orang Bugis. Asal-usul kata 
ade’ yang berarti segala kaidah dan nilai kemasyarakatan 
yang meliputi pribadi dan kemasyarakatan, terlalu sukar 
melepaskan diri dari kehidupan sosial tanpa adanya adat 
yang telah meresap kedalam kehidupan kebudayaan 
Indonesia.47   

Bicara dalam panngadereng adalah semua keadaan 
yang bersangkut-paut dengan masalah peradilan, dengan 
demikian makna bicara itu adalah aspek panngadereng yang 
mempersoalkan hak dan kewajiban setiap orang dan badan 
hukum dalam interaksi kehidupan di masyarakat. Bicara 
mengandung aspek-aspek normatif dalam mengatur 
tingkahlaku setiap subyek hukum seseorang dalam 
lingkungannya dan berinteraksi secara timbal balik. 

Rapang, menurut Latoa ialah mengokohkan negara. 
Rapang menurut leksikal adalah contoh, misal ibarat atau 
perumpamaan, persamaan atau kias. Rapang merupakan 
salah satu sendi panngadereng yang berfungsi untuk memberi 
petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan. Rapang 
bisa diartikan sebagai undang-undang.48  

Wari‘ adalah komponen panngadereng yang bertujuan 
untuk menata masyarakat menurut hubungan kekerabatan 

                                                             
47

 A. Rahman, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Ujung 
Pandang : Hasanuddin University Press, 1992), h. 122 
48 Mattulada, Latoa : Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi 

Politik Orang Bugis, h.376 
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dan keturunan. Secara bahasa wari’ bermakna penjelasan 
yang membedakan sesuatu dari yang lainnya.  

Sara’ adalah komponen terakhir yang menggenapi 
pangngadereng menjadi lima. Sara’ adalah penyebutan 
orang Bugis terhadap bahasa Arab syara’ atau syari’ah yang 
berarti agama Islam. penerimaan agama Islam sebagai 
agama resmi kerajaan Bugis membuka pintu bagi agama 
Islam sebagai agama yang dianut secara umum oleh 
penduduk yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Hanya 
Kabupaten Tana Toraja yang mendiami wilayah 
pegunungan di bagian utara Sulawesi Selatan yang tetap 
mempertahankan keyakinan tradisional mereka yakni Aluk 
Todolo (ajaran yang berasal dari nenek moyang) yang biasa 
di sebut Alukta. Masuknya sara’ sebagai salah satu unsur 
panngadereng, menyebabkan masyarakat Bugis berkewajiban 
untuk memahami, mematuhi dan mengamalkan ajaran 
Islam dalam kaidah kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini 
jelas tidak mudah bagi masyarakat Bugis mengingat 
sebelumnya mereka menganut paham animisme dan 
dinamisme serta agama Hindu.49 

Kedatangan Islam seperti halnya juga agama-agama 
lainnya di tengah-tengah masyarakat membawa misi 
mewujudkan  kehidupan yang damai dan sejahtera lahir dan 
batin. Untuk mewujudkan misi tersebut, Islam 
memperkenalkan ajaran yang bertujuan menuntun umat 
manusia agar mampu membangun tatanan kehidupan yang 
memposisikan manusia sebagai makhluk yang mulia, 
sebagaimana firman Allah dalam QS Ali Imran/3 : 104 yang 
artinya : 

                                                             
49 Mattulada, Latoa : Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi 

Politik Orang Bugis, h.380 
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“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan 
orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru 
kepada perbuatan  yang ma’ruf, dan mencegah dari 
yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang 
beruntung”. 

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana manusia 
dianjurkan untuk berbuat kebaikan, melakukan segala 
perintahnya, dan perbuatan yang mendekatkan diri kepada-
Nya serta menjauhi segala larangannya, agar manusia 
mendapat kehidupan yang mulia di sisi Allah Allah SWT. 

Sejalan dengan diterimanya syari’ah Islam (sara’) 
sebagai bagian integral dari adat istiadat Bugis, dibentuk 
pula perangkat pejabat sara’ (parewa sara’) yang menangani 
tuga-tugas sara’ secara resmi. Mereka memiliki kedudukan 
tapi bukan kekuasaan yang paralel dengan perangkat 
pemerintah suatu wanua atau kerajaan. Kali (khadi dalam 
bahasa Arab) adalah pejabat resmi keagamaan tinggi 
wanua/kerajaan sekaligus penasehat penguasa dalam 
persoalan keagamaan. Dia berwenang memimpin 
pelaksanaan sara’ dan berhak turun tangan memutuskan 
hal-hal tertentu yang harus digunakan adalah hukum sara’ 
ataukah hukum adat. Lingkup wewenang yang utama 
adalah pernikahan, perceraian, dan warisan yang harus 
disesuaikan dengan syariat Islam. Jabatan lain adalah amele’ 
(amil) yang berwenang mengumpulkan zakat fitrah, serta 
berwenang mewakili penguasa dalam hal pemeliharaan 
mesjid wanua atau kerajaan.   

E. Kebudayaan Sebagai Kontrol Masyarakat 

Bentuk penerapan yang ade’ dalam kehidupan 

masyarakat suku Bugis mesti diterapkan secara langsung 
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agar membentuk etika dan moral anak dengan baik. Adapun 

bentuk ade’ yang digunakan dalam membimbing anak yaitu 

ade’ ada-ada (bicara) dan ade’gau (kedo-kedo), namun terlebih 

dahulu kita melihat awal mula sejarahnya. Sejarah panjang  

perjalanan manusia Bugis-Makassar dimulai sejak kehadiran 

Tomanurung di tanah Bugis-Makassar, kehadiran Islam 

sampai pada penajahan Belanda dan Jepang serta 

kemerdekaan yang diwujudkan dengan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Dalam perjalanan panjang itu, 

sebagai suatu masyarakat yang berdaulat, Bugis-Makassar 

memiliki kekayaan budaya. Wujud kebudayaan disimbolkan 

dengan sebuah ungkapan yang sangat terkenl dikalangan 

suku Bugis-Makassar yaitu “Toddo Puli Temmallara”, Toddo 

Puli Temmallara mengandung makna sebgaai berikut :  

Sadda, mappabati ada (Suara mewujudkan kata) 

Ada, mappabati gau (Kata mewuudkan perbuatan) 

Gau, mappabati tau (Perbuatan mewujudkan manusia) 

Tau sipakatau (Manusia memanusiakan manusia) 

Mappaddupa (Membuktikannya dalam dunia realitas) 

Nasaba (karena) 

Engkai siri’ ta nenia pesseta (Kita memiliki siri’ dan 
pesse) 

Nasibawai (Disertai dengan) 

Wawang ati mapaccing, lempu, getteng, warani, reso, 
amaccangeng, tenricau maradeka nennia assimellereng 
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(Kesucian hati, kejujuran, keteguhan, keberanian, 
kerja keras dan ketekunan, kecendekiaan, daya saing 
yang tinggi, kemerdekaan, kesolideran) 

Makkatenni masse ri (Berpegang teguh pada) 

Pangngadereng na mappasanre ri elo ullena 
(Pangngadereng serta bertawakal kepada) 

Allah Taala (Kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa) 

Assimellereng mengandung makna kesolideran, 
kesehatian, kerukunan, kesatupaduan antara satu anggota 
keluarga dengan anggota keluarga yang lain, atau antara 
seorang sahabat dengan sahabat yang lain. Memiliki rasa 
kekeluargaan yang tinggi, setia kawan, merasakan 
penderitaan orang lain, dan cepat mengambil tindakan 
penyelamatan atas musibah yang menimpa seseorang juga 
dikenal dengan konsep sipa’depu-repu (saling memelihara). 
Sebaliknya orang yang tidak memperdulikan kesulitan 
sanak keluarga, tetangganya, atau orang lain sekalipun di 
sebut pettu perru atau lemmu nyawa (Dalam bahasa Indonesia 
Bugis berarti sampai hati).  

Bagi orang Bugis-Makassar, kesetiaan pada 
persaudaraan adalah keharusan. Dalam kehidupan sehari-
hari, manifestasi tentang kesehatian dan kerukunan itu 
disebutkan dalam sebuah ungkapan : Tejjali tettappere banna 
mase-mase (Kami tidak  mempunyai apa-apa untuk kami 
suguhkan kepada Tuan : tiada permadani, sofa empuk 
untuk mendudukkan Tuan, yang kami miliki hanyalah kasih 
sayang). Bagi manusia Bugis-Makassar menghargai tamu 
adalah keharusan. Maka tidak jarang dijumpai seorang 
tuang rumah sibuk mempersiapkan makanan untuk 
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tamunya, meskipun dalam kehidupan sehari-hari tidak 
menikmati makanan seperti itu. 

Ada’ atau kata digunakan manusia untuk 
mengungkapkan perasaan atau pikiran tentang suatu benda 
atau tindakan jadi ada mappabati gau mengandung makna 
bahwa bunyi-bunyi yang terwujud berupa kata yang 
dicetuskan oleh manusia harus sesuai dengan tindakannya. 
Bagi manusia Bugis-Makassar kesesuain antara kata dan 
perbuatan (ada na gau) adalah perwujudan dirinya sebagai 
tau (manusia). Dengan kata lain, individu yang tidak 
menyerasikan antara perkataan dan perbuatannya berarti 
melanggar etika dan martabat kemanusiaan “ia ada ia gau, 
taro ada taro gau” adalah ungkapan yang menegaskan 
pendirian manusia Bugis-Makassar untuk selalu 
menyerasikan antara perkataan dan perbuatan. 

 Etika Bugis-Makassar mengajarkan bahwa 
perbuatan individu tidak dapat dipisahkan dengan individu 
lainnya karena dilandasi suatu prinsip pemuliaan martabat 
manusia, yang dalam ungkapan  Bugis-Makassar “Tau 
sipakatau” atau “sipakatau”. Seseorang dapat disebut sebagai 
manusia kalau ia dapat menempatkan dirinya sebagai “tau” 
yang berarti bahwa kata dan perilakunya itu mendudukkan 
posisi manusia pada posisi sebagai manusia yang 
bermartabat. Prinsip “tau sipakatau” itu merupakan pangkal 
bagi segala sikap dan tindakan manusia Bugis dalam 
hidupnya. Jadi, semuanya berpusat pada manusia itu 
sendiri. Manusia (tau) menjadi penanggungjawab atas 
harkat dan martabatnya sebagai manusia.          
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BAB V. 

 PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT BUGIS 

MAKASSAR. 

A. Defenisi Perubahan Sosial 

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan 
budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua 
bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, 
teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan 
tersebut tidak mempengaruhi  organisasi sosial 
masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan 
lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian 
dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan 
perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan. 

            Perubahan kebudayaan bertitik tolak dan timbul dari 
organisasi sosial. Pendapat tersebut dikembalikan pada 
pengertian masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah 
sistem hubungan dalam arti hubungan antar organisasi dan 
bukan hubungan antar sel. Kebudayaan mencakup segenap 
cara berfikir dan bertingkah laku, yang timbul karena 
interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan 
buah pikiran secara simbolik dan bukan warisan karena 
keturunan (Davis, 1960). Apabila diambil defenisi 
kebudayaan menurut Taylor dalam Soekanto (1990), 
kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup 
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat 
istiadat dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia 
sebagai warga masyarakat, maka perubahan kebudayaan 
dalah segala perubahan yang mencakup unsur-unsur 
tersebut. Soemardjan (1982), mengemukakan bahwa 
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perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai 
aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut paut dengan 
suatu cara penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan 
dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya. 

            Teori historis materialisme yang digagas oleh Karl 
Marx dan Engel, pada dasarnya teori ini menjelaskan 
perubahan modal produksi sehingga melahirkan perubahan 
pada berbagai aspek. Sumber perubahan kebudayaan (tentu 
saja perubahan sosial termasuk di dalamnya) disebabkan 
oleh faktor material, yaitu teknologi. Perspektif materialistis 
bertumpu pada pemikiran Karl Marx yang menyatakan 
bahwa kekuatan produksi berperan penting dalam 
membentuk masyarakat dan perubahan sosial. Marx 
memberikan penjelasan bahwa pada masa teknologi masih 
terbatas pada kincir angin memberikan bentuk tatanan 
masyarakat yang feodal, sedangkan ketika mesin uap telah 
ditemukan tatanan masyarakat menjadi bercirikan industrial 
kapitalis. Perspektif ini melihat bahwa bentuk pembagian 
kelas-kelas ekonomi merupakan dasar anatomi suatu 
masyarakat. 

            Penjelasan Marx tentang kelas dalam masyarakat 
yang telah menganut moda produksi kapitalis bertumpu 
pada konflik kelas sebagai akibat eksploitasi kelas bawah 
oleh kelas atas. Penjelasan ini didasarkan atas pengamatan 
empiris pada negara-negara eropa sampai dengan tahun 
1845. Marx menggunakan perspektif historis materialisme 
sebagai sebuah hipotesis kerja untuk menjelaskan peran 
antara ekonomi dengan masyarakat. Historis materialisme 
digunakan sebagai sarana untuk mempelajari moda 
produksi kapitalis yang telah menggejala di negara-negara 
eropa. Pengamatan sejarah perkembangan negara-negara 
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eropa terutama Jerman melahirkan dugaan bahwa semua 
perkembangan sejarah tersebut diwarnai oleh adanya 
konflik kelas. Analisis sistem ekonomi terhadap moda 
produksi kapitalis menghasilkan teori kemunculan dan 
perkembangan formasi masyarakat. 

            Teori historis materialis tentang perkembangan 
masyarakat bertujuan untuk menjelaskan proses sosialisasi 
pada masyarakat. Manfaat utama teori ini adalah untuk 
menjelaskan peranan aspek kesejarahan masa lalu terhadap 
kondisi masyarakat saat ini. Konsep dasar teori ini adalah 
adanya hubungan antara masyarakat, manusia dan 
lingkungannya. Menurut Marx terdapat tiga tema menarik 
ketika kita hendak mempelajari perubahan sosial, yaitu : 

1. Perubahan sosial menekankan pada kondisi 
materialis yang berpusat pada perubahan cara atau 
teknik produksi material sebagai sumber perubahan 
sosial budaya. 

2. Perubahan sosial utama adalah kondisi material dan 
cara produksi dan hubungan sosial serta norma-
norma kepemilikan. 

3. Manusia menciptakan sejarah materialnya sendiri, 
selama ini mereka berjuang menghadapi lingkungan 
materialnya dan terlibat dalam hubungan-hubungan 
sosial yang terbatas dalam proses pembentukannya. 
Kemampuan manusia untuk membentuk sejarahnya 
sendiri dibatasi oleh keadaan lingkungan material 
dan sosial yang telah ada. 

Konsepsi Marx tentang perubahan sosial ada pada 
kondisi historis yang melekat pada perilaku manusia secara 
luas, tepatnya sejarah kehidupan material manusia. Pada 
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hakikatnya perubahan sosial dapat diterangkan dari 
sejumlah hubungan sosial yang berasal dari pemilikan 
modal atau material. Perubahan sosial hanya mungkin 
terjadi karena konflik kepentingan material atau hal yang 
bersifat material. Konflik sosial dan perubahan sosial 
menjadi satu pengertian yang setara karena perubahan 
sosial berasal dari adanya konflik kepentingan material 
tersebut. 

            Perubahan dalam pandangan Marx bersifat 
otodinamis, terus-menerus dan berasal dari dalam. 
Perubahan didorong oleh kontradiksi endemik, penindasan 
dan ketegangan dalam struktur. Perubahan terjadi pada tiga 
tempat, yaitu : 

1. Kontradiksi antara masyarakat dan lingkungan. 
2. Kontradiksi antara tingkat teknologi yang dicapai 

dan organisasi sosial proses produksi yang tersedia. 
3. Kontradiksi antara moda produksi dan sistem politik 

tradisional. 

Sejalan dengan pandangan dinamis Marx, model 
kesatuan sosial (sistem sosial) dibangun dalam gerakan 
sosial internal yang konstan yaitu perubahan yang 
digerakkan oleh kekuatan dari dalam sistem sosial itu 
sendiri. Marx melihat bahwa proses ini akan berlanjut 
hingga menuju pada suatu keadaan yang sempurna. Pada 
kondisi tertentu, kekuatan material pada masyarakat akan 
mengalami konflik dengan hubungan produksi yang ada. 
Marx melihat pada moda produksi kapitalis bersifat labil 
dan pada akhirnya akan hilang. Hal ini disebabkan pola 
hubungan antara kaum kapitalis modal dan kaum buruh 
bercirikan pertentangan akibat eksploitasi besar-besaran 
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oleh kaum kapitalis. Kaum buruh merupakan kaum proletar 
yang kesemuanya telah menjadi “korban” eksploitasi kaum 
borjuis. Marx meramalkan akan terjadi suatu keadaan di 
mana terjadi kesadaran kelas di kalangan kaum proletar. 
Kesadaran kelas ini membawa dampak pada adanya 
kemauan untuk melakukan perjuangan kelas untuk 
melepaskan diri dari eksploitasi, perjuangan ini dilakukan 
melalui revolusi. 

            Perspektif individual menjadi sebuah alternatif untuk 
menjelaskan perubahan sosial. Menurut perspektif 
historisme, masyarakat sebagai kesatuan holistik yang 
bersifat menentukan sifat dan keteraturannya sendiri yang 
tidak dapat direduksi. Individu dipandang pasif dan 
cenderung tergantung pada sistem sosialnya. Sebaliknya, 
perspektif individual memberikan ruang yang sangat 
dominan terhadap individu. Pusat perhatian bergeser ke 
agen dan tindakannya, yaitu perilaku signifikan yang 
ditujukan terhadap orang lain untuk mendapatkan 
tanggapan. Untuk memahami tindakan sosial maka kita 
harus memahami terlebih dahulu tindakan individu. 
Tindakan individu sendiri merupakan sebuah kompleksitas 
antara motivasi psikologis, nilai budaya, norma dan hukum 
yang membentuk tindakan.  Faktor utama yang menjelaskan 
perubahan sosial adalah pada alam ide. 

Berbeda dengan kubu materialis yang memandang 
bahwa faktor budaya material yang menyebabkan 
perubahan sosial, perspektif idealis melihat bahwa 
perubahan sosial disebabkan oleh faktor non material. 
Faktor non material ini antara lain ide, nilai dan ideologi. Ide 
merujuk pada pengetahuan dan kepercayaan, nilai 
merupakan anggapan terhadap sesuatu yang pantas atau 
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tidak pantas, sedangkan ideologi berarti serangkaian 
kepercayaan dan nilai yang digunakan untuk membenarkan 
atau melegitimasi bentuk tindakan masyarakat. 

            Salah satu pemikir dalam kubu idealis adalah Max 
Weber. Weber memiliki pendapat yang berbeda dengan 
Marx. Perkembangan industrial kapitalis tidak dapat 
dipahami hanya dengan membahas faktor penyebab yang 
bersifat material dan teknik. Namun demikian Weber juga 
tidak menyangkal pengaruh kedua faktor tersebut. 
Pemikiran Weber yang dapat berpengaruh pada teori 
perubahan sosial adalah dari bentuk rasionalisme yang 
dimiliki. Kehidupan masyarakat barat model rasionalisme 
akan mewarnai semua aspek kehidupan. Menurut Webar, 
rasionalitas memiliki empat macam model, yaitu : 

1. Rasionalitas tradisional. 
2. Rasionalitas yang berorientasi nilai. 
3. Rasionalitas afektif. 
4. Rasionalitas instrumental. 

Max Weber melihat bahwa pada wilayah Eropa yang 
mempunyai perkembangan industrial kapital pesat adalah 
wilayah yang mempunyai penganut protestan. Bagi Weber, 
ini bukan suatu kebetulan semata. Nilai-nilai Protestan 
menghasilkan etik budaya yang menunjang perkembangan 
industrial kapitalis. Protestan Calvinis merupakan dasar 
pemikiran etika protestan yang menganjurkan manusia 
untuk bekerja keras, hidup hemat dan menabung. Pada 
kondisi material yang hampir sama, industrial kapital 
ternyata tidak berkembang di wilayah dengan mayoritas 
Katholik, yang tentu saja tidak mempunyai etika protestan. 
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Secara umum, sebab terjadinya suatu perubahan 
dalam masyarakat adalah karena adanya sesuatu yang 
dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Mungkin saja karena 
ada factor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai 
pengganti factor yang lama. Pada umumnya dapat 
dikatakan bahwa sebab-sebab tersebut mungkin bersumber 
pada masyaarakat itu sendiri dan ada yang letaknya diluar 
(faktor intern). Sebab-sebab itu antara lain adalah: 

1.Bertambah atau berkurangnya penduduk. 

Pertambahan penduduk yang terjadi sangat 
cepatmenyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur 
masyarakat, terutama pada lembaga kemasyarakatnya. 
Misal, orang lantas mengenal hak milik individual atas 
tanah, sewa tanah, bagi hasil dan lain sebagainya yang 
sebelumnya belum dikenal. Berkurangnya penduduk 
mungkin disebabkan karena perpindahan penduduk dari 
kota ke desa atau transmigrasi. Perpindahan penduduk 
mengakibatkan kekosongan, misalnya dalam bidang 
pembagian kerja yang mempengaruhi lembaga-lembaga 
kemasyarakatan. perpindahan penduduk telah berlangsung 
selama ratusan ribu lamanya didunia ini. 

2.Penemuan-penemuan baru 

Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, 
tetapi terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, adalah 
inovasi. Proses tersebut meliputi suat penemuan baru, 
jalannya unsur-unsur kebudayaan baru yang tersebar ke 
lain-lain bagian masyarakat, dan cara-cara unsur 
kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari, dan akhirnya 
dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Penenemuan 
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baru sebagai akibat terjadinya perubahan-perubahan dapat 
dibedakan dalam pngertian dari discovery dan invention. 
Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, 
baik berupa alasan atau gagasan yang diciptakan oleh 
seorang individu. Discovery baru berubah menjadi invention  
kalau masyarakat sudah mengakui, menerima dan 
menerapkan penemuan baru itu. 

Apabila ditelaah lebih lanjut lagi tentang penemuan 
baru, terlihat ada beberapa faktor pendorong yang dipunyai 
masyarakat, antara lain adalah: 

1. Kesadaran individu-individu akan kekurangan dalam 
kebudayaannya. 

2.   Kualitas ahli-ahli dalam suatu kebudayaan. 

3.   Perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam 
masyarakat. 

Di dalam setiap masyarakat tentu ada individu yang 
sadar akan adanya kekurangan dalam kebudayaan 
masyarakatnya. Sebagian orang menerima kekurangan-
kekurangan tersebut sebagai hal yang diterima begitu saja. 
Sebagian orang yang tidak puas dengan keadaan akan tetapi 
tidak mampu memperbaiki keadaan tersebut. Mereka inilah 
yang kemudian menjadi pencipta-pencipta baru tersebut. 

3.Pertentangan Masyarakat 

Pertentangan-pertentangan mungkin terjadi antara 
individu-kelompok, kelompok-kelompok. Pada umumnya 
masyarakat tradisional di Indonesia bersifat kolektif. Segala 
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kegiatan didasarkan pada kepentingan masyarakat. 
Kepentingan individu walaupun diakui tapi mempunyai 
fnganungsi sosial. Banyak timbul pertentangan antara 
kepentinga individu denga kelompoknya, yang dalam hal-
hal tertentu dapat menimbulkan perubahan-perubahan. 

Pertentangan antar kelompok mungkin terjadi pada 
generasi muda dengan generasi tua. Pertentangan-
pertentangan demekian itu kerap terjadi, apalagi pada 
masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional 
menuju ketahap modern. Generasi muda yang belum 
terbentuk kepribadiaannya lebih mudah menerima unsur-
unsur kebudayan asing atau barat yang dalam beberapa hal 
mempunyai taraf yang lebih tinggi. Keadaan demikian dapat 
menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat. 
Misalnya, pergaulan bebas antara wanita dengan laki-laki, 
cara berpakaian, atau derajat wanita yang kian sama di 
dalam masyarakat dan lain-lain. 

4.Terjadinya Pemberontakan atau Revolusi. 

Revolusi yang terjadi di Rusia pada 1917 telah 
menyulut terjadinya perubahan-perubahan besar bagi negra 
rusia yang dulu adalah kerajaan berubah menjadi dictator 
proletariat yang dilandaskan pada doktrin marxis. Segenap 
lembaga kemasyarakatan , mulai dari bentuk negara sampai 
keluarga mengalami perubahan yang mendasar. Suatu 
perubahan sosial dan kebudayaan dapat pula bersumber 
pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat itu 
sendiri (faktor ekstern) antara lain: 

1.Sebab-sebab yang berasal dari alam. 
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Terjadinya gempa bumi, banjir, tanah longsor dan 
lain-lain mungkin menyebabkan masyarakamasyarakat 
terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Misal, 
pada waktu dulu masyarakat dulu berburu kini berpindah 
ke pertanian. Sebab yang bersumber pada lingkungan alam, 
kadang-kadang disebabkan oleh tindakan manusia itu 
sendiri. Misalnya penggunaan tanah yang sembrono tanpa 
memperhitungkan kelestarian humus tanah, penebanagan 
hutan yang liar dapat menyebabkan banjir. 

1.Peperangan. 

Perang dengan negara lain dapat menimbulkan 
perubahan, karena negara yang menang akan memaksakan 
kebudayaannya kepada negara yang kalah. 

2.Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain. 

Apabila sebab-sebab bersumber pada masyarakat 
lain, maka mungkin kebudayaan lain melancarkan 
pengaruhnya. Hubungan secara fisik antara dua masyarakat 
mempunyai kecerendungan untuk menimbulkan hubungan 
timbal-balik, artinya masing-masing masyarakat 
mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima 
pengaruh dari masyarakat yang lain itu. Apabila salah satu 
kebudayaan yang bertemu mempunyai taraf teknologi yang 
lebih tinggi maka yang terjadi adalah proses imitasi yaitu 
peniruan terhadap budaya lain. Mula-mula unsur-unsur 
tersebut ditambahkan kebudaya asli namun lanbat laun 
kebudayaan asli diubah dengan kebudayaan asing tersebut. 

3.Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Berbagai Bidang 
Kehidupan 
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Ketidakpuasan baik dalam sistem kemasyarakatan, 
ekonomi dan keamanan akan mendorong masyarakat 
melakukan perubahan sistem yang ada dengan cara 
menciptakan sistem baru agar sesuai dengan kebutuhan. 
Contoh : masyarakat tidak puas dengan kebijakan ekonomi 
dari pemerintah, kemudian masyarakat menyampaikan 
aspirasi terhadap pemerintah melalui DPR. 

4.Orientasi Masa Depan 

Seseorang dalam masyarakat pada umumnya 
beranggapan bahwa masa yang akan datang berbeda 
dengan masa sekarang sehingga masyarakat berusaha 
menyesuaikan diri baik yang sesuai keinginannya. Untuk itu 
masyarakat umumnya berusaha melakukan perubahan-
perubahan agar dapat menerima masa depan. Contoh : 
sekarang ini masyarakat harus berusaha memperbaiki 
keadaan ekonomi karena untuk menghadapi krisis global. 

5.Sikap Menghargai Hasil Karya Seseorang dan Keinginan 
Untuk Maju 

Sikap menghargaai hasil karya seseorang akan 
menjadi motivasi untuk menjadi pribaadi yang lebih baik. 
Contoh : hadiah nobel misalnya akan mendorong seseorang 
untuk menciptakan pemikiran dan penemuan-penemuan 
baru. 

Salah satu nilai atau tradisi dalam masyarakat Bugis-
Makassar yang telah menjadi sebuah budaya atau 
kebudayaan adalah budaya siri’ na pacce. Persoalan ini juga 
nantinya akan dicoba dilihat melalui kacamata teori simulasi 
Jean Baudrillard, utamanya dalam melihat proses 
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penginternalisasian budaya tersebut dalam kehidupan 
masyarakat Bugis-Makassar dan Sulawesi Selatan secara 
umum dalam konteks kehidupan modern seperti sekarang 
ini, yang menurut beberapa ahli budaya Bugis-Makassar 
telah terjadi sebuah proses pergeseran makna di dalamnya. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hamid (2003) bahwa 
dalam kenyataan empiris sekarang tampak adanya 
pergeseran makna yang sesungguhnya merupakan 
penyimpangan tingkah laku, namun demikan nilainya 
belum hilang dan masih tersimpan dalam tradisi budaya. 
Menurutnya juga bahwa pergeseran tersebut sangat 
disebabkan oleh dua faktor utama, yakni perubahan struktur 
sosial dan perubahan pengetahuan budaya (logika dan 
etika). Sehingga kemudian pewarisan nilai-nilai dalam 
budaya tersebut tidak memadai dan menimbulkan 
kesimpangsiuran nilai dan pergeseran makna, utamanya 
dalam interaksi simbolik (Hamid dalam Mustafa dkk (ed.), 
2003: ix). 

Siri’ sendiri merupakan sebuah konsep kesadaran 
hukum dan falsafah dalam masyarakat Bugis-Makassar 
yang dianggap sakral. Begitu sakralnya kata itu, sehingga 
apabila seseorang kehilangan Siri’nya atau de’ni gaga siri’na, 
maka tak ada lagi artinya dia menempuh kehidupan sebagai 
manusia. Bahkan orang Bugis-Makassar berpendapat kalau 
mereka itu sirupai olo’ kolo’e (seperti binatang). Petuah Bugis 
berkata : Siri’mi Narituo (karena malu kita hidup). Untuk 
orang Bugis-Makassar, tidak ada tujuan atau alasan hidup 
yang lebih tinggi daripada menjaga Siri’nya, dan kalau 
mereka tersinggung atau dipermalukan 
(Nipakasiri’/ripakasiri) mereka lebih senang mati dengan 
perkelahian untuk memulihkan Siri’nya dari pada hidup 
tanpa Siri’. 
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Sedangkan pacce/pesse sendiri merupakan sebuah 
nilai falsafah yang dapat dipandang sebagai rasa 
kebersamaan (kolektifitas), simpati dan empati yang 
melandasi kehidupan kolektif masyarakat Bugis-Makassar. 
Hal ini terlihat jika ada seorang kerabat atau tetangga atau 
seorang anggota komunitas dalam masyarakat Bugis-
Makassar yang mendapatkan sebuah musibah, maka dengan 
serta merta para kerabat atau tetangga yang lain dengan 
senang hati membantu demi meringankan beban yang 
terkena musibah tadi, seolah bagi keseluruhan komunitas 
tersebut, merekalah yang sejatinya terkena musibah secara 
kolektif. 

Jika ditinjau dari aspek harfiahnya, siri’ dalam 
masyarakat Bugis-Makassar dapat diartikan sebagai rasa 
malu. Namun jika ditinjau dari sisi makna sejatinya, 
sebagaimana telah diungkapkan dalam lontara La Toa yang 
berisi petuah-petuah, siri’ dapat dimaknai sebagai harga diri 
atau kehormatan, juga dapat diartikan sebagai pernyataan 
sikap yang tidak serakah terhadap kehidupan duniawi. 
Sedangkan makna pacce dapat diartikan sebagai rasa simpati 
yang dalam konsep masyarakat Bugis-Makassar merupakan 
rasa atau perasaan empati terhadap sesama dan seluruh 
anggota komunitas yang terdapat dalam masyarakat 
tersebut, artinya bahwa, kedua nilai yang mendasari 
perwatakan masyarakat Bugis-Makassar ini, sejatinya 
merupakan sebuah cerminan hidup dan etika hidup dalam 
bermasyarakat. Sehingga dapat pula dikatakan, kedua nilai 
ini merupakan kerangka teori hidup yang dipegangi sebagai 
sebuah falsafah dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, 
yang dalam perjalan sejarah masyarakat Bugis-Makassar 
penuh dengan berbagai intrik kehidupan sosial politik di 
dalamnya, yang mau tak mau menjadikan nilai ini sebagai 
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sebuah sandaran atau pegangan hidup dalam hal norma 
atau tatakrama kehidupan masyarakatnya. 

Meskipun demikian, ada pula yang berpandangan 
bahwa nilai-nilai dalam masyarakat Bugis-Makassar tersebut 
yang dikatakan telah menjadi sebuah kebudayaan 
masyarakatnya tidak dapat tercermin dari perilaku 
masyarakatnya. Pandangan tersebut utamanya datang dari 
para penulis Belanda awal, seperti A.J.A.F Eedermas yang 
mengatakan bahwa masyarakat Bugis-Makassar tersebut 
memiliki sifat tinggi hati dan mempunyai sifat iri hati yang 
sangat tinggi serta pendendam  dalam melihat orang lain. 
Hal tersebut sepertinya sangatlah berlebihan jika nilai 
kebudayaan tersebut dilihat dengan lebih seksama lagi 
makna hakiki yang terkandung di dalamnya. Sehingga 
kemudian banyak pandangan miring terhadap budaya yang 
dimiliki oleh masyarakat Bugis-Makasaar dalam kehidupan 
kesehariannya. Padahal, sejatinya hal yang ingin dilakukan 
oleh masyarakat tersebut adalah hanya semata untuk 
mempertahankan nilai budaya yang mereka miliki, yakni 
mempertahankan siri’ mereka yang merupakan sebuah nilai 
yang prinsipil yang dimiliki oleh segenap masyarakat dalam 
etnis tersebut. Sehingga bagi mereka, tindakan yang 
dilakukannya merupakan sebuah manifestasi dari tindakan 
mereka dalam kehidupan realitasnya. 

Meski demikian, perlu diakui bahwa dalam konteks 
kekinian, telah terjadi sebuah pergeseran makna namun 
tidak dalam nilainya, sebagaimana yang telah dikatakan 
sebelumnya. Sehingga hal ini perlu dilihat kembali sebagai 
sebuah pergeseran makna sebuah nilai budaya dalam 
masyarakat yang tentunya mempengaruhi segala aspek 
kehidupannya utamanya dalam konteks kehidupan modern 
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ini yang menggilas nilai-nilai budaya yang luhur dalam 
kehidupan sebuah komunitas masyarakat di bangsa ini. 

Satu hal penting yang dicatat dalam persoalan   
konteks kehidupan modern saat ini, dimana segala sesuatu 
diukur dengan ukuran barat, yakni materi yang dimiliki 
oleh manusia tersebut, yang secara perlahan menghilangkan 
jati diri yang dimiliki oleh manusia tersebut. Sehingga 
dengan sendirinya kemudian sebuah pranata sosial baru 
terbentuk dengan sebuah kebudayaan baru dan kemudian 
meninggalkan segala aspek dalam budaya lama 
masyarakatnya yang mencerminkan pola pikir dan tingkah 
laku masyarakat tersebut di masa yang lalu. 

Mesti diakui, pergeseran yang ada tersebut, 
utamanya dalam pemaknaan budaya siri’ na pacce ini,  
awalnya telah terjadi sejak abad ke-17 yang lalu. Catatan 
sejarah menjelaskan perang antara Makassar dan Bugis 
terjadi disebabkan oleh pergeseran pemaknaan dalam nilai 
budaya tersebut, yang pada akhirnya sampai hari ini, 
pergeseran tersebut semakin menjadi dan semakin 
menghilangkan identitas manusia Bugis-Makassar itu 
sendiri. Apalagi dengan adanya budaya-budaya baru yang 
‘diimpor’ dari luar, maka semakin terjadilah pergeseran 
tersebut, sebagaimana yang dialami oleh sebagian besar 
umat manusia kini khususnya dalam peradaban yang 
dikatakan modern ini. 

Bahkan lebih jauh tentang dunia dan peradaban 
modern ini, Toffler mengatakan bahwa sebuah perdaban 
baru sedang muncul dalam kehidupan manusia. Peradaban 
baru tersebut memberikan manusia gaya-gaya yang baru, 
cara-cara untuk bekerja dan melihat segala sesuatu dalam 
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konteks realitas kehidupannya termasuk pergolakan politik 
dan kehidupan kebudayaan yang terjadi di sekitar 
kehidupan mereka. Namun yang terpenting dari semua hal 
tersebut adalah munculnya sebuah kesadaran yang juga 
berubah, yang dikarenakan akses informasi yang semakin 
pesat bisa dijangkau oleh setiap ummat manusia. Sehingga 
ummat manusia kemudian menghadapi sebuah lompatan 
kuantum ke depan. Di mana manusia menghadapi 
pergolakan sosial terdalam dan restrukturisasi kreatif 
sepanjang masa. Tanpa benar-benar disadari, manusia 
sesungguhnya sedang terikat dalam pengembangan sebuah 
peradaban baru yang luar biasa dari dasar ke atas (Toffler, 
2002:1). Persoalan yang nyata dihadapi ini oleh setiap unsur 
dalam kebudayan, baik sadar ataupun tidak, telah 
terejawantahkan ke dalam realitas kehidupan manusia, yang 
sebagaimana diketahui telah dikonstruk oleh pusat 
informasi ciptaan kehidupan modern ini, yang kemudian 
dengan serta merta diterima sebagai sebuah realitas yang 
benar-benar real atau eksis. 

 Suatu hal yang sangat penting untuk melihat dan 
mengkaji secara mendalam problematika dalam budaya siri’ 
na pacce masyarakat Bugis-Makasssar ini, khususnya 
problematika dalam setiap unsur kehidupan yang ada dan 
pergeseran-pergeseran makna yang terjadi di dalamnya, 
yang telah mengkonstruk segala bentuk realitas kebudayaan 
masyarakat Bugis-Makassar hari ini sebagai realitas tunggal 
dan mesti ada. Jika ditinjau lebih jauh lagi dalam kacamata 
teori simulasi, kenyataan-kenyataan yang ada kemudian, 
khususnya dalam dunia kebudayaan, dengan serta merta 
diterima sebagai sebuah kenyataan yang ada dalam 
masyarakat tersebut, yang pada titik tertentu sejatinya telah 
mengaborsi struktur realitas itu sendiri yang tidak berawal 
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dari sebuah opini tunggal tetapi dari sebuah fakta atas setiap 
opini yang lahir kemudian atas fakta itu sendiri. 

Budaya siri’ na pacce dalam masyarakat Bugis-
Makassar tersebut merupakan sebuah hal penting untuk 
dikaji secara mendalam, utamanya dalam era modern seperti 
sekarang ini. Dimana telah terjadi pergeseran makna hakiki 
dari nilai budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut, 
sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya, yang pada 
titik tertentu menjadi sebuah titik tolak dari setiap 
problematika yang lahir dalam kehidupan realitas yang ada 
dalam masyarakat Bugis-Makassar. Terutama jika hal 
tersebut kemudian dikorelasikan dengan pandangan teori 
simulasi dalam segala bentuk dan sendi kehidupan 
kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar dan Sulawesi 
Selatan secara umum dalam konteks kekinian, maka akan 
menjadi semakin menarik pembahasan lanjutan. Bagaimana 
proses pergeseran makna budaya siri’ na pacce tersebut 
dalam masyarakat Bugis-Makassar melalui proses simulasi 
yang ada, yang kemudian mengkonstruk kembali 
pergeseran makna tersebut ke titik awalnya. Dampak dari 
pergeseran makna budaya siri’ na pacce tersebut adalah pada 
konteks perilaku dan tindakan serta pola pikir yang ada 
dalam masyarakat Bugis-Makassar itu sendiri. 

B. Faktor Penyebab Perubahan Sosial 

  Perubahan sosial budaya dipengaruhi oleh berbagai 
faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu terdiri dari 
faktor pendorong dan penghambat yang dapat berasal dari 
dalam maupun luar masyarakat. Berikut adalah faktor-
faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dan budaya 
dalam masyarakat. 
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1.Kontak Dengan Kebudayaan Lain 

Perubahan sosial dan budaya akan berjalan dengan 
cepat apabila masyarakat sering melakukan kontak dengan 
kebudayaan lain. Salah satu proses yang mempercepat 
kontak dengan kebudayaan lain adalah proses difusi. 
Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru yang telah 
diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebarkan 
pada masyarakat luas sampai semua masyarakat dapat 
menikmati kegunaannya. Selain difusi, proses yang 
mempercepat kontak sosial juga dapat terjadi karena 
akulturasi, namun akulturasi bersifat continue dan 
memerlukan hubungan dekat. 

2.Sistem Pendidikan Formal Yang Lebih Maju 

Pendidikan formal sangat penting, karena dengan 
pendidikan formal masyarakat akan mendapatkan nilai-nilai 
tertentu untuk menerima hal-hal baru dan berpikir lebih 
rasional dan ilmiah serta cara pandang terhadap masalah 
yang lebih obyektif. 

3.Toleransi 

Masyarakat yang memiliki sikap toleransi cenderung 
akan mudah menerima hal-hal yang baru, sehingga proses 
perubahan sosial budaya akan berjalan lebih cepat karena 
masyarakat sangat toleran dengan perilaku menyimpang. 
Dalam hal ini dapat berupa penyimpangan positif maupun 
negatif. Contoh: dahulu pekerjaan sebagai tukang batu 
hanya dilakukan oleh seorang laki-laki, namun sekarang ini 
masyarakat tidak merasa heran apabila perempuan bekerja 
sebagai sopir. 
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4.Sistem Stratifikasi Terbuka 

  Sistem stratifikasi terbuka maka akan memberikan 
kesempatan adanya gerak sosial vertikal dan peluang yang 
luas bagi individu untuk meningkatkan diri untuk maju dan 
berusaha menaikkan status sosial dalam masyarakat. 
Contoh: seorang anak yangt terlahir dari keluarga buruh 
pelabuhan yang miskin, tetapi memiliki ketekunan dan 
kemampuan akademk anak itu mendapatkan pekerjaan 
yang bagus. Dengan begitu anak itu mampu menaikkan 
status sosial dirinya dan keluarganya (social climbing). 

5.Penduduk yang Heterogen 

Masyarakat heterogen yang memiliki latar belakang 
kebudayaan, ras dan ideologi yang berbeda akan mudah 
dan sering terjadi pertentangan yang akan memicu 
terjadinya perubahan tersebut. Contoh : penduduk di 
perkotaan terdapat suku dan kebudayaan yang berbeda-
beda misalnya: Suku Batak, Jawa, Bugis, dan sebagainya.  
Anggota masyarakat tersebut berinteraksi satu sama lain 
dengan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki itu dan 
memungkinkan terjadi perubahan sosial dan kebudayaan 
(mungkin asimilasi atau akulturasi budaya) 

6.Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Berbagai Bidang 
Kehidupan 

Ketidakpuasan ini, baik dalam sistem 
kemasyarakatan, ekonomi dan keamanan akan mendorong 
masyarakat melakukan perubahan sistem yang ada dengan 
cara menciptakan sistem baru agar sesuai dengan 
kebutuhan. Contoh : masyarakat tidak puas dengan 
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kebijakan ekonomi dari pemerintah, kemudian masyarakat 
menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah melalui DPR. 

7.Orientasi Masa Depan 

Seseorang dalam masyarakat pada umumnya 
beranggapan bahwa masa yang akan datang berbeda 
dengan masa sekarang sehingga masyarakat berusaha 
menyesuaikan diri baik yang sesuai keinginannya. Untuk itu 
masyarakat umumnya berusaha melakukan perubahan-
perubahan agar dapat menerima masa depan. Contoh : 
sekarang ini masyarakat harus berusaha memperbaiki 
keadaan ekonomi karena untuk menghadapi krisis global. 

8.Sikap Menghargai Hasil Karya Seseorang dan Keinginan 
Untuk Maju 

Sikap menghargai hasil karya seseorang akan 
menjadi motivasi untuk menjadi pribaadi yang lebih baik. 
Contoh : hadiah nobel misalnya akan mendorong seseorang 
untuk menciptakan pemikiran dan penemuan-penemuan 
baru. 

9.Pandangan dan nilai bahwa manusia harus senantiasa 
berusaha untuk memperbaiki dirinya 

 Agama mengajarkan bahwa Tuhan tidak akan 
merubah nasib seseorang apabila seseorang tersebut tidak 
mau berusaha. Contoh : seseorang ingin mendapatkan 
pekerjaan yang bagus maka harus berusaha dengan cara 
belajar keras dan pantang menyerah. 
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C. Faktor-Faktor Penghambat Perubahan Sosial  

1.Kurangnya Hubungan Dengan Masyarakat Lain 

Masyarakat yang sedikit melakukan interaksi dengan 
masyarakat lain akan sulit mengalami perubahan, karena 
perubahan akan terjadi apabila dalam suatu masyarakat 
terjadi kontak sosial. Biasanya masyarakat yang kurang 
berhubungan dengan masyarakat lain adalah masyarakat 
yang hidup terasing atau terpencil. Contoh : masyarakat 
suku pedalaman akan sulit mengetahui perkembangan-
perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain karena 
kurang dan sulit berkomunikasi. 

 

2.Perkembangan Ilmu Pengetahuan Yang Terlambat 

Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat itu 
terasing atau sengaja mengasingkan diri, atau misalnya 
pernah dijajah bangsa lain sehingga mendapatkan 
pembatasan. Contoh : masyarakat kelas bawah sulit 
mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga 
pemikirannya kurang terbuka. 

3.Sikap Masyarakat yang Sangat Tradisional 

Sikap ini terdapat pada masyarakat yang masih 
mengagung-agungkan tradisi lama dan beranggapan bahwa 
tradisi tidak dapat dirubah. Hal itu sangat menghambat 
perubahan. Contoh : di zaman modern ini masih banyak 
masyarakat yang mengkaitkan keadaan alam dengan hal-hal 
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yang irasional, walaupun sebenarnya fenomena alam itu 
dijelaskan secara ilmiah. 

4.Rasa Takut Akan Terjadinya Kegoyahan Pada Integritas 
Kebudayaan. 

Integrasi sosial mempunyai derajat yang berbeda. 
Unsur-unsur luar dikhawatirkan akan menggoyahkan 
integrasi sosial dan menyebabkan perubahan-perubahan 
pada aspek tertentu dalam masyarakat. 

5.Adanya Kepentingan-Kepentingan yang Telah Tertanam 
Dengan Kuat (Vested Interest) 

 Terdapat kelompok-kelompok yang menempati 
kedudukan tertentu dalam suatu masyarakat. Biasanya dari 
kedudukan mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan 
tertentu dan hak-hak istimewa. 

6.Hambatan-Hambatan Yang Bersifat Ideologis 

Masyarakat sering beranggapan bahwa pandangan 
hidup yang telah tertanam lama dan telah menjadi ideologi 
dapat terancam oleh setiap usaha perubahan unsur-unsur 
kabudayaan. Contoh : masyarakat Minang menganut 
matrilineal, maka masyarakat akan sulit menerima ideologi 
baru bahwa derajatnya lebih tinggi. 

7.Prasangka Terhadap Hal-Hal Baru  Atau Asing (Sikap 
Tertutup) 

Sikap ini umumnya terjadi pada masyarakat yang 
pernah dijajah oleh bangsa lain. Mereka menjadi curiga 
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terhadap hal-hal yang berasal dari luar, karena pengalaman 
pahit sebagai bangsa terjajah. Contoh : sebagian masyarakat 
masih mempunyai anggapan bahwa munculnyya internet 
adalah salah satu bentuk penjajahan bangsa barat melalui 
media elektronik. 

8.Adat Istiadat (Kebiasaan) 

Adat atau kebiasaan merupakan pola perilaku 
anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. 
Jika pola-pola perilaku tidak lagi efektif memenuhi 
kebutuhan pokok, maka akan terjadi perubahan. 

Namun satu hal yang perlu dicatat, bahwa dalam 
beberapa tindakan ataupun perilaku dalam kehidupan 
manusia, ada hal-hal yang juga tidak dilakukan dengan 
melalui proses belajar, sehingga hal-hal tersebut juga tidak 
bisa langsung dikategorikan sebagai sebuah kebudayaan. 
Semisal hal-hal yang dilakukan berdasarkan naluri atau 
perasaan, hal-hal yang berdasarkan fisiologi dari manusia 
itu sendiri ketika akan bertindak dan hal-hal yang 
merupakan bawaan. 
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