
 

1 

 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DAKWAH DALAM PAPPASENG 

TO RIOLO PADA MASYARAKAT DESA BONTONYELENG 

KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN 

BULUKUMBA 

 

 
 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Meraih Gelar 

Sarjana Sosial (S.Sos.) Jurusan Manajemen Dakwah pada 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

 

SUMIRAT 

NIM: 50400116102 

 

 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2020



 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   :  Sumirat 

NIM   :  50400116102 

Tempat/Tgl. Lahir :  Bulukumba, 27 Oktober 1997 

Jurusan  :  Manajemen Dakwah 

Fakultas/Jur  :  Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah 

Alamat   :  Jl. Minasa Upa Blok G. 16 No.2 

Judul   :  Implementasi Nilai-Nilai Dakwah dalam Pappaseng to Riolo 

 pada Masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang 

 Kabupaten Bulukumba 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, plagiat atau dibuat orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan 

gelar yang diperoleh karenanya batal dami hukum.  

 

Makassar, 16 Oktober 2020 

Penyusun, 

 

 

SUMIRAT 

NIM: 50400116102 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

KATA PENGANTAR 

حْىِِِِٰ ِانمِِّبِغْىِِ حِيْىٌِِِِِٰ ِانشَّ ِانشَّ

Puji syukur penulis panjatkan kekhadirat Allah swt. Karena berkat Rahmat 

dan Hidayah-nya penulis dapat merampung skripsi ini dengan judul “Implementasi 

Nilai-Nilai Dakwah dalam Pappaseng to Riolo pada Masyarakat Desa 

Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”. Shalawat dan 

salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad ssaw. Keluarga, 

sahabat dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dijalan-nya. 

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan akademik untuk 

memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan 

arahan dan bantuan, baik moral maupun material dari berbagai pihak yang dengan 

rela dan ikhlas. Untuk itu dengan setulus hati peneliti menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya, kepada: 

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor II 

Dr. Wahyuddin, M.Hum., Wakil Rektor III Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., dan 

Wakil Rektor IV Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. 

2. Dekan Fakultas Dawah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, Dr. 

Firdaus Muhammad, M.A., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Irwan 

Misbach, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan, Dr. 



 

v 

 

H. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Dr. 

Irwanti Said, M.Pd. 

3. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Dra. Audah Mannan, M.Ag dan 

Sekertaris Jurusan, Drs. Syam‟un, M.Pd atas segala bimbingan, nasihat, 

arahan selama penulis menjadi Mahasiswa di Jurusan Manajemen Dakwah. 

4. Dra. Audah Mannan. M.Ag., selaku Pembimbing I, Drs. Syam‟un, M.Pd., 

selaku Pembimbing II yang begitu banyak meluangkan waktunya untuk 

memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan motivasi hingga terselesaikan 

skripsi ini. 

5. Dr. St. Nasriah, M.Sos.I., sebagai Penguji I dan Drs. Muh. Anwar, M.Hum., 

sebagai Penguji II yang telah memberikan arahan, masukan, kritikan dan 

saran kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini. 

6. Para Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 

dengan segala jerih payah dan ketulusan membimbing dan memandu 

perkuliahan hingga dapat mempeluas wawasan keilmuan penulis. 

7. Para Staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam penyelesaian 

administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. 

8. Kepada Keluarga Besar Manajemen Dakwah 2016 yang tidak dapat penulis 

sebut satu persatu, terima kasih atas segala kenangan yang telah menjadi 

bagian dari perjuangan hidup kita saat ini dan yang akan datang. 



 

vi 

 

9. Kepada informan dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam 

proses penyususnan skripsi ini. 

10. Kepada orang tua penulis, Suriyanto dan Salia yang telah membesarkan 

penulis. Sumber semangat dan kebahagiaan yang tidak tergantikan, dan 

seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dan motivasi 

selama dibangku perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. 

Atas segala bantuan tersebut penulis menghaturkan do‟a kepada Allah swt. 

semoga diberikan balasan yang setimpal. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari 

bahwa penulisan ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik 

dan saran tetap penulis nantikan untuk kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya. 

Semoga karya ini bernilai ibadah disisi Allah swt., dan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan khususnya bidang ilmu perpustakaan bagi pembaca pada umumnya, dan 

penulis pada khususnya. Aamiin. 

 

Makassar, 16 Oktober 2020 

Penyusun, 

 

 

SUMIRAT 

NIM: 50400116102 

 

 

 

 



 

v 

 

DAFTAR ISI 

JUDUL .............................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI .......................................................  ii 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  iii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  vi 

DAFTAR TABEL/ILUSTRASI ......................................................................  viii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ......................................................................  ix 

ABSTRAK .......................................................................................................  xv 

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................  1-10 

A. Latar Belakang Masalah ..........................................................  1 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ....................................  6 
C. Rumusan Masalah ...................................................................  7 
D. Kajian Pustaka .........................................................................  7 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...............................................  9 

BAB II TINJAUAN TEORETIS ...............................................................  11-36 

A. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Dakwah .......................................  11 
B. Sejarah dan Nilai-nilai Pappaseng to Riolo.............................  27 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ....................................................  37-44 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....................................................  37 
B. Pendekatan Penelitian .............................................................  38 
C. Sumber Data ............................................................................  39 
D. Metode Pengumpulan Data .....................................................  40 
E. Instrumen Penelitian ................................................................  41 
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisi Data .............................  42 

BAB IV IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DAKWAH DALAM PAPPA-
SENG TO RIOLO PADA MASYARAKAT DESA BONTON-
YELENG KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BU-
LUKUMBA ...................................................................................  45-79 

A. Gambaran Umum Desa Bontonyeleng ....................................  45 
B. Sejarah Pappaseng to Riolo pada Masyarakat Desa Bontony-

eleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba..............  55 
C. Isi Pappaseng to Riolo pada Masyarakat Desa Bontonyeleng 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan Keterkait-
annya dengan Nilai-Nilai Dakwah Islam ................................  58 



 

vi 

 

BAB V PENUTUP .....................................................................................  80-81 

A. Kesimpulan..............................................................................  80 
B. Implikasi Penelitian .................................................................  81 

KEPUSTAKAAN ............................................................................................   

LAMPIRAN .....................................................................................................   

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .........................................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 4.1 : Selayang Pandang atau Sejarah Desa Bontonyeleng ...............................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 ṡṡ ṡ es (dengan titik di atas) د

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kha ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط

 Syin Sya es dan ye ػ

 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص
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 ḍad ḍ de (dengan titik divbawah) ض

 ṭṡ ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 Ẓṡ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

۶ Hamzah ` Apostrof 

ٌ Ya Y Ye 

Hamzah (۶) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(‟). 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ٌـَ

 fathah dan wau Au a dan u ىـَ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

tanda 
Nama 

ٌَِاِ/ِ...َِ … fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 

ٌِ kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas ُو

4. Tā’ Marbūṭah 
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Transliterasi untuk tā‟marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟marbūṭah yang hidup 

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

sedangkan tā‟marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta kedua kata itu terpisah, maka tā‟marbūṭah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ِّٰ   ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ٌ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ٌ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya 

kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
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kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw. = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS …/ …:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al „Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

ABSTRAK 

Nama : Sumirat 
Nim : 50400116102 
Judul : Implementasi Nilai-Nilai Dakwah dalam Pappaseng to Riolo pada 

Masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten 
Bulukumba 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah “Bagaimana nilai-nilai dakwah dalam 
pappaseng to riolo pada masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang 
Kabupaten Bulukumba.” Dengan sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana sejarah dan isi 
pappaseng to riolo pada masyarakat Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, 
Kabupaten Bulukumba?, 2) Adakah nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam 
pappaseng to riolo pada masyarakat Desa Bontonyeleng, Kecamatan Ganntarang, 
Kabupaten Bulukumba?. 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan Manajemen Dakwah. Adapun sumber data penelitian 
ini adalah Kepala Desa Bontonyeleng, Imam Desa Bontonyeleng, dan Toko Adat 
Desa Bontonyeleng. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang yang digunakan 
adalah metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Lalu, Teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pappaseng to riolo yang ada di Desa 
Bontonyeleng dimulai dari perselisihan antara I Nyonri Daeng Massese dengan 
Sombayya ri Gowa, ia melarikan diri dari kerajaan di Gowa dikarenakan perselisihan 
pendapat dalam pewarisan tahta dan menjadi panglima perang di kerajaan Sombayya 
Ripalioi. Pada awalnya masyarakat di Desa Bontonyeleng meyakini bahwa 
pappaseng yang pertama kali beredar dikalangan masyarakat bersumber dari I Nyonri 
Daeng Massese. Dalam pappaseng tersebut ia mengatakan ketika ia meninggal tolong 
agar jasadnya dikebumikan di benteng yang telah dibangunnya dengan kaki yang 
mengarah (menjulur) ke Gowa, sebagai tanda meskipun ia telah meninggal namun ia 
tidak sudi dijajah oleh kerajaan Gowa. Setelah I Nyonri Daeng Massese dikalahkan 
dalam pertempuran dan kerajaan Gowa menguasai Sombayya Ripalioi muncullah 
pappaseng dengan genre berbeda dikalangan masyarakat, walaupun pada umumnya 
hampir sama dengan pappaseng to riolo yang ada di suku Bugis di berbagai daerah di 
Sulawesi Selatan dan pappaseng to riolo yang ada di Desa Bontonyeleng memiliki 
ketertaikan yang kuat tentang nilai-nilai dakwah yang ada di agama Islam. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Sebaiknya lebih dahulu mengumpulkan 
informasi tambahan yang sesuai dengan penelitian. Baik itu berupa informasi umum 
maupun informasi yang mendasar mengenai objek yang akan diteliti. 2) Proses 
pengimplementasian nilai-nilai dakwah dalam pappaseng to riolo diharapkan lebih 
disosialisasikan lagi kepada generasi muda pada masyarakat Desa Bontonyeleng, 
mengingat tujuan utama pappaseng to riolo lebih mengarah kepada anak cucunya 
kelak. 3) Diharapka mampu memberikan yang besar kepada pembacanya dan secara 
khusus kepada masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten 
Bulukumba guna menambah wawasan terkait ajaran Islam, agar tidak adanya budaya 
dan adat yang salah ditafsirkan oleh masyarakat yang merujuk pada kemusyrikan.



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang dianut oleh umat Muslim sebagai agama yang 

menganut ketauhidan sehingga barangsiapa umat yang mematuhi ajaran didalam 

Islam maka akan mendapatkan pahala dan apabila meninggalkannya akan mendapat 

dosa. Salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan pahala ialah, dengan 

melakukan kegiatan dakwah. 

Dakwah menjadikan perilaku seorang Muslim dalam menjalankan Islam 

sebagai agama rahmatan lil‟alamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia. 

Dakwah tidak akan berhasil apabila seorang da‟i tidak menyerahkan dirinya secara 

totalitas untuk berjuang di jalan Allah. Dakwah yang berhasil ialah dakwah yang 

efektif membimbing manusia untuk amar ma‟ruf dan nahi mungkar. Da‟i harus 

mampu menjiwai dan menjadikannya sebagai pedoman dalam hidupnya agar dapat 

dijadikan alat pengontrol bagi perbuatan-perbuatannya, pemikiran dan sikap 

mentalnya. Sehingga anak didiknya nanti diharapkan mendapat petunjuk untuk 

mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan beribadah. 

Ibadah diyakini sebagai bentuk perbuatan suatu kaum dalam mendekatkan 

dirinya kepada Allah atau Tuhan dan menyeru kebesaran-Nya dalam perundang-

undangan-Nya yang suci dalam suatu agama.
1
 Dengan demikian ibadah merupakan 

unsur mutlak yang harus dikerjakan dalam suatu agama. Pelaksanaan ibadah didalam 

                                                             

1
 Sidi Gazalba, Masjid Ibadah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 137. 
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Islam tidak boleh sampai mengabaikan kewajiban yang berhubungan dengan 

kebutuhan duniawi. Manusia perlu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya 

serta kebutuhan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan sesamanya, karena 

manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. 

Manusia tidak hanya dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang 

harus hidup dengan sesamanya dan selalu membutuhkan kerjsama dengan 

sesamanya, tetapi lebih dari itu manusia harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi 

disekitarnya. Seorang Muslim yang menyadari ajaran-ajaran agamanya akan menjadi 

pribadi yang berjiwa sosial dan akan bergaul dalam kehidupan sosial dengan cara 

yang terbaik sesuai dengan pemahamannya atas agama yang benar serta memiliki 

nilai-nilai kemanusian yang mulia dan dianjurkan dalam bidang interaksi sosial. 

Arus globalisasi sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi telah meninmbulkan berbagai dampak. Hal ini disebabkan karena adanya 

perkembangan teknologi yang semakin lama semakin meningkat, namun tidak 

diimbangi dengan pemberian bekal keagamaan yang cukup, sehingga masyarakat 

mudah terpengaruh untuk meniru apa yang dilihatnya, sehingga adat istiadat dalam 

masyarakat akan terkikis dengan sendirinya. 

Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam 

masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma dan 

kelakukan didalam masyarakat itu sendiri, sehingga dalam melakukan suatu tindakan 

mereka akan memikirkan dampak dan akibat dari perbuatannya atau sekumpulan tata 

kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi 

sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Terwujudnya adat istiadat ini 
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diibaratkan menanam tumbuhan yang tidak terlalu kuat batangnya hanya jika tanah 

disekitarnya selalu (digemburkan) sehingga kandungan oksigen dalam tanah lebih 

banyak dan akarnya mudah menembus tanah. Pohon dapat berdiri tegak dan makin 

tinggi jika diberi kayu anjungan. Pada saat orang lupa mengambak dan mengajung, 

maka tumbuhan menjadi kerdil atau mati sama sekali.
2
 Demikian pula pelaksanaan 

adat istiadat ini di tengah-tengah masyarakat di Sulawesi Selatan terkhusus pada suku 

Bugis. 

Sejak dahulu, Sulawesi Selatan dikenal memiliki keanekaragaman budaya 

yang bernilai tinggi. Keanekaragaman budaya daerah Sulawesi Selatan, antara lain 

berupa peninggalan sejarah, tradisi, adat-istiadat, permainan rakyat, kesenian rakyat, 

dan lain-lain. 

Salah satu peninggalan sejarah yang menyimpan berbagai aspek kebudayaan 

suku bangsa yang memiliki aksara sendiri ialah naskah. Orang Bugis adalah salah 

satu suku bangsa yang beruntung memiliki aksara sehingga aspek kebudayaan pada 

masa lampau masih dapat tersimpan dalam naskah Lontarak. Salah satu bentuk 

naskah Lontarak Bugis yang berhubungan dengan kearifan dikenal dengan istilah 

pappaseng (pesan-pesan; nasihat; wasiat). 

Pappaseng sebagai salah satu bentuk pernyataan yang mengandung nilai etis 

dan moral, baik sebagai sistem sosial, maupun sebagai sistem budaya dalam 

kelompok masyarakat Bugis. Dalam pappaseng terkandung ide yang besar akan buah 

                                                             

2
 Samhis Setiawan, “Pengertian Adat Istiadat dan Contohnya”, Official Website of Guru 

Pendidikan. https://www.gurupendidikan.co.id/adat-istiadat/ (5 Juli 2020). 
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pikiran yang luhur, pengalaman jiwa yang berharga, dan pertimbangan-pertimbangan 

yang luhur tentang sifat-sifat yang baik dan buruk. 

Di kalangan masyarakat Bugis, pappaseng yang sangat dikenal antara lain: 

pappaseng yang berasal dari Tomaccae ri Luwu, Kajao Laliddong ri Bone, dan Arung 

Bila ri Soppeng. Ketiga tokoh tersebut dikenal sebagai orang arif dan bijaksana, pada 

umumnya ditemukan dalam Lontarak Attoriolong di berbagai daerah Sulawesi 

Selatan.
3
 

Pappaseng merupakan sebuah jenis pesan yang dianggap sakral sehingga ia 

harus dipegang teguh sebagai amanah, bahkan dalam arti tertentu pappaseng 

merupakan wasiat yang perlu dipatuhi dan senantiasa diindahkan kapan dan 

dimanapun berada. 

Masyarakat Bugis pada masa lalu sangat yakin akan hikmah yang terkandung 

dalam pappaseng tersebut, sehingga mereka dapat memelihara dan membudayakan-

nya dalam segala aspek kehidupan sehari-hari mereka terlebih jika mengingat bahwa 

pappaseng dapat diartikan sebagai semacam pedoman hidup yang mulia. Namun 

seiring dengan perkembangan zaman, pappaseng mulai sulit menemukan eksistensi 

dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat Bugis saat ini. Hal ini sangat 

mungkin disebabkan oleh invasi globalisasi dan modernisasi yang telah melanda 

                                                             

3
 Syamsudduha, “Pappaseng Sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan”, 

Blog Syamsudduha. http://syamsudduhaa.blogspot.com/2013/10/pappaseng-sebagai-falsafah-

hidup.html (12 Maret 2020). 
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seluruh sendi kehidupan masyarakat. Modernisasi dewasa ini tidak lagi terbatas pada 

wilayah metropolitan (perkotaan) tetapi telah merambah sampai ke wilayah pelosok.
4
 

Invasi globalisasi dan modernisasi yang sedemikian intens tersebut membuat 

banyak orang menjadi latah globalisasi. Latah globalisasi yang dimaksud disini ialah 

anggapan bahwa semua yang datang dari masa lalu merupakan sesuatu yang 

terbelakang, irasional, takhayul, dan tidak lagi konteks dengan masa kekinian. 

Anggapan seperti ini sedikit banyak menyumbang peran dalam tergerusnya banyak 

khasanah kebudayaan lokal termasuk dalam hal ini adalah pappaseng. 

Pappaseng sebagai sebuah produk literasi dapat diklarifikasikan kedalam 

salah satu bentuk sastra lisan atau sastra klasik. Dalam perjalanannya, beberapa 

bentuk sastra masih ada dan hidup ditengah masyarakat, namun banyak juga bentuk 

karya sastra yang telah mati. Salah satu fungsi sastra sebagai media hiburan telah 

mulai ditinggalkan oleh masyarakat dan digantikan cerita sinetron, film-film atau 

game yang saat ini merambah ditengah masyarakat, baik melalui elektronik maupun 

komunikasi secara langsung. Peran orang tua saat ini lebih banyak tergantikan oleh 

media yang mengajarkan banyak nila-nilai dan budaya global. Padahal, media 

teknologi tak pernah mengajarkan dengan perasaan dan pikiran tentang yang baik dan 

buruk, yang membangun dan yang merusak. Namun, nyatanya media teknologi 

informasi memiliki pengaruh yang kuat. 

                                                             

4
 Hadijah Selman, dkk., “Nilai-nilai Pappaseng Nene Mallomo: Kajian Wacana Kritis”, 

Pappaseng, Nene Mallomo, Analisis Wacana Kritis. https://eprints.unm.ac.id/8078/1/JURNAL.docx (5 

Juli 2020), h. 1. 
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Berdasarkan fakta yang penulis lihat yang terjadi dimasyarakat Desa 

Bontonyeleng bahwa kearifan lokal pada masyarakat suku Bugis sudah mulai 

memudar karena adanya pengaruh globalisasi dan modernisasi. Perkembangan 

globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, seperti 

hilangnya budaya asli suatu daerah, terjadinya erosi nilia-nilai budaya, menurunnya 

rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya rasa kekeluargaan dan gotong royong, 

kehilangan kepercayaan diri, dengan mengikut gaya hidup kebarat-baratan. Ditambah 

lagi dengan kualitas tayangan televisi di Indonesia saat ini kurang menampilkan acara 

yang bertemakan nilai, karakter, dan budaya. 

Pappaseng di era modern ini diharapkan dapat membantu meningkatkan nilai-

nilai kemanusiaan, keyakinan-keyakinan, serta adat dan tradisinya dapat tetap terjaga 

agar dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kajian nilai-

nilai pappaseng dan cara implementasinya pada masyarakat di Desa Bontonyeleng 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Lebih lanjut penelitian ini akan 

menelusuri lebih dalam bagaimana masyarakat di daerah tersebut dapat memahami 

dan memaknai paseng leluhur mereka. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk 

menelusuri bagaimana pappaseng leluhur mereka dapat terwujud dan 

terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari daerah masyarakat tersebut. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Judul dari penelitian ini adalah “Implementasi Nilai-Nilai Dakwah 

dalam Pappaseng to Riolo pada Masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan 
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Gantarang Kabupaten Bulukumba” oleh karena itu penelitian yang dilakukan 

akan difokuskan pada cara menerapkan nilai-nilai pappaseng dalam kehidupan 

masyarakat di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba 

dengan menggandeng Strategi Dakwah Kultural. 

2. Deskripsi Fokus 

Pappaseng to riolo adalah salah satu bentuk sastra klasik Bugis yang 

hingga kini masih dihayati oleh masyarakat yang berlatar belakang budaya dan 

bahasa Bugis. Isi pappaseng mengandung bermacam-macam petuah yang dapat 

dijadikan pegangan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, baik 

kehidupan duniawi maupun ukhrawi. 

Nilai-nilai dakwah adalah nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur‟an 

dan al-Hadits. Nilai-nilai dakwah bukanlah suatu “barang yang mati”, melainkan 

nilai dinamis yang disesuaikan dengan semangat zaman dan perkembangan ilmu 

pengetahuan yang ada di masyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah bagaimana penerapan nilai-nilai pappaseng dalam tinjauan 

dakwah kultural di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba. Pokok permasalahan diatas, dapat dirumuskan sebagai sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah dan isi Pappaseng to Riolo pada masyarakat Desa 

Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba? 
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2. Adakah nilai-nilai Dakwah yang terkandung dalam Pappaseng to Riolo pada 

masyarakat Desa Bontonyeleng, Kecamatan Ganntarang, Kabupaten 

Bulukumba? 

D. Kajian Pustaka 

Sebagaimana metode yang penulis gunakan dalam pembahasan masalah 

pokok proposal ini adalah metode lapangan (field research) maka penulis disini 

memakai referensi yang ada kaitannya dengan skripsi ini. 

Adapun referensi penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yang 

merupakan sumber sangat penting untuk menyusun pokok pembahasan yang 

dimaksudkan dalam pembahasan proposal ini sehingga tidak mengambang jauh yaitu: 

1. Skripsi oleh Abd. Rahman pada tahun 2014 dengan judul “Pesan-pesan 

Dakwah yang Terkandung dalam Pappasang Lontara‟ Makassar”.
5
 Secara 

umum penelitian ini menjadikan Pappasang Lontara Makassar sebagai objek 

penelitian dan secara khusus objek penelitian yang dikaji bagaimana 

Pappasang Lontara Makassar dijadikan sebagai pesan-pesan dakwah orang 

terdahulu. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan 

pesan-pesan orang terdahulu yang hidup dimasa lampau dan diangkat kembali 

di zaman modern ini agar tak terkena dampak invasi globalisasi, sedangkan 

perbedaan dari penelitian ini yaitu dari objek penelitiannya, peneliti terdahulu 

fokus pada suku Makassar, sedangkan penulis fokus pada suku Bugis. 

                                                             

5
 Abd. Rahman, “Pesan-Pesan Dakwah yang Terkandung dalam Pappasang Lontara”, Skripsi 

(Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2014). 
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2. Hasil penelitian Jurnal Sawerigading oleh Nasruddin pada tahun 2010 dengan 

judul “Kearifan Lokal Dalam Pappaseng Bugis”.
6
 Hasil penelitian ini 

berbicara tentang bagaimana ia mendeskripsikan kearifan lokal dalam bentuk 

pappaseng dan relevansinya dengan kehidupan sekarang. Persamaan dari 

penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pappaseng suku Bugis, 

sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti terdahulu belum banyak 

berbicara tentang bagaimana mengangkat eksistensi pappaseng di zaman 

modern saat ini. 

3. Hasil penelitian Jurnal Ilmu Komunikasi oleh Fathiyah, dkk pada tahun 2017 

dengan judul “Pappaseng: Pewarisan pesan-pesan komunikasi Budaya dalam 

pembentukan karakter Perempuan Bugis di Sulawesi Selatan”.
7
 Hasil 

penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pesan-pesan 

dalam pappaseng yang dijadikan sebagai warisan budaya yang berkaitan 

dengan pembentukan karakter perempuan dan bagaimana proses pewarisan 

pesan-pesan tersebut kepada perempuan Bugis untuk menjadi perempuan 

yang ideal bagi masyarakat Bugis. Persamaan dari penelitian terdahulu 

terhadap penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terdahulu sama-

sama membahas pappaseng suku Bugis, sedangkan perbedaan dari penelitian 

                                                             

6
 Nasruddin, “Kearifan Lokal dalam Pappaseng Bugis,” Jurnal Sawerigading, vol. 16 no. 2 

(Agustus 2010). http://sawerigading.kemdikbud.go.id/index.php/sawerigading/article/viewFile/304/12 

0 (Diakses 5 Maret 2020). 

7
 Fathiyah, dkk., “Pappaseng: Pewarisan pesan-pesan komunikasi Budaya dalam 

pembentukan karakter Perempuan Bugis di Sulawesi Selatan,” Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 6 no. 1 

(Januari-Juni 2017). https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/5171/2791 (Diakses 6 

Maret 2020). 
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ini yaitu, peneliti terdahulu lebih berfokus terhadap pesan-pesan moral kepada 

perempuan Bugis. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui sejarah dan isi yang terkandung didalam pappaseng to riolo 

pada masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba. 

b. Untuk mencari tahu nilai-nilai dakwah yang terkandung didalam pappaseng to 

riolo pada masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan Mahasiswa pada 

umumnya, dan bagi penulis pada khususnya bahwa ada sebuah nilai-nilai pesan 

moral yang diwariskan para leluhur kita pada khususnya masyarakat Bugis 

kepada kita semua yang eksis dimasa modern dan dapat diterapkan dengan baik 

sesuai cita-cita bangsa yaitu masyarakat beradab. Dan diharapkan memberi 

sumbangan wacana bagi pembacanya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Ruang Lingkup Dakwah 

1. Pengertian Dakwah 

Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu دعىة – يذعىا – دعا (da‟a - yad‟u - 

da‟watan) yang berarti seruan, ajakan, panggilan, undangan, do‟a dan 

semacamnya.
8
 

Kata dakwah yang syarat akan makna dan merupakan suatu tugas suci 

yang harus diemban oleh setiap Muslim laki-laki dan perempuan sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Q.S Ali „Imran/3:110 sebagai berikut: 

ِباِنمِِّ﴿ ٌَ ِوَحؤُْيُِىُْ ُْكَشِ ًُ ِانْ ٍِ ِعَ ٌَ ُْهىَْ عْشُوْفِِوَحَ ًَ ِباِنْ ٌَ ِاخُْشِجَجِْنهَُِّاطِِحأَيُْشُوْ تٍ ِايَُّ ِخَيْشَ ُْخىُْ ِكُ  ِٰ ِِِ ِٰ

ِا ِوَنىَْ ِانْكِجٰ  ِاھَْمُ ٍَ ِيَ  ِٰ ِنَّهىُْ ِخَيْشًا ٌَ ِانْفِٰ ِبِِنكََا ِوَاكَْثشَُھىُُ ٌَ ؤْيُِىُْ ًُ ِانْ ِيُِْهىُُ  ِٰ ٌَ )ِِ﴾ ٓٔٔعِقىُْ

ِ(3ِ:110لِعًشاٌ/ٰ ِا

Terjemahannya: 

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, 
tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, 
namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Q.S. Ali 
'Imran/3:110)

9
 

                                                             

8
 Ibnu Mazur, Lisanul al-Arab (Jilid III; Qairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 336. 

9
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an & Terjemahnya Al-Hikmah (Bandung: 

Al-Hikmah, 2014), h. 64. 
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Dakwah dikatakan sebagai upaya pembebasan umat manusia secara 

fundamenta, yaitu akumulasi iman yang dimanifestasikan dalam sistem kegiatan 

sosial kemasyarakatan. Dakwah dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi 

cara merasa, berfikir, dan bertindak pada dataran kenyataan individual dan 

sosiokultural dalam rangka mewujudkan ajaran Islam dalam semua segi 

kehidupan.
10

 

Cara memandang hakikat dakwah tidak lagi dipahami secara penuh, baik 

itu memahami secara retorika ataupun secara tabligh semata, tetapi pemahaman 

tersebut harus diberikan secara pembudayaan akan nilai-nilai Islam, agar usaha 

untuk membangun dan mewujudkan sistem Islam dalam realitas kehidupan di 

masyarakat modern saat ini. 

Memahami dakwah secara terminologi dikenal sebagai usaha dan ajakan 

kepada jalan kebenaran, bukan jalan yang menuju kesesatan. Dalam pandangan 

perspektif ajakan ataupun seruan tidak lagi dinamai sebagai gerakan dakwah bila 

tidak sejalan dengan ajakan kebenaran yaitu kejalan yang diridhai Allah. 

Pengertian dakwah menurut beberapa ahli antara lain: 

a. Samsul Munir Amin menyebutkan bahwa dakwah merupakan bagian yang 

sangat esensial dalam kehidupan seorang Muslim, dimana esensinya berada 

pada ajakan dorongan (motivasi), rangsangan serta bimbingan terhadap orang 

                                                             

10
 Amrullah Achmad, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Bidang Penerbitan 

PLP2M, 1985), h. 5. 
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lain untuk menerima ajaran agama Islam dengan penuh kesadaran demi 

keuntungan dirinya dan bukan untuk kepentingan pengajaknya.
11

 

b. Wahidin Saputra menyebutkan bahwa dakwah adalah menjadikan perilaku 

seorang Muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin 

yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia.
12

 

c. Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi menyebutkan bahwa dakwah adalah 

aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah 

perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi 

manusia.
13

 

Dari beberapa pengertian dakwah yang sudah saya sebutkan diatas, 

penulis mengartikan dakwah sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja 

dan sadar dengan mengajak orang lain kejalan yang benar, yaitu berbuat baik dan 

mencegah perbuatan munkar. 

2. Dasar Hukum Dakwah 

Keberadaan dakwah sangat penting didalam Islam. Antara dakwah dan 

Islam maupun sebalinknya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang 

lainnya. Sepeti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwasanya, dakwah adalah 

suatu usaha untuk menyeru atau mengajak menuju jalan kebajikan yang diridhai 

oleh Allah. 

                                                             

11
 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009), h. 6. 

12
 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 2. 

13
 Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2006), 

h. 17. 
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Usaha mengajak dan mempengaruhi manusia agar pindah dari suatu 

situasi ke situasi lainnya, yaitu dari stuasi yang jauh dari ajaran Allah menuju ke 

situasi yang sesuai dengan petunjuk dan ajaran-nya. 

Bukan hanya da‟i atau manusia yang memiliki intelektual yang tinggi 

dapat melakukan dakwah akan tetapi, setiap Muslim baik itu laki-laki maupun 

perempuan diwajibkan menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat 

manusia, sehingga mereka dapat merasakan ketentraman dan kedamaian. 

Dasar hukum akan kewajiban berdakwah disebutkan didalam Q.S Al 

„Imran/3:104 sebagai berikut:
14

 

﴿ِِ ُْكَشِ ًُ ِانْ ٍِ ِعَ ٌَ ُْهىَْ ِوَيَ عْشُوْفِ ًَ ِباِنْ ٌَ ِوَيأَْيُشُوْ ِانْخَيْشِ ِانًَِ ٌَ ِيَّذْعُىْ تٌ ِايَُّ ُْكُىْ ِيِّ ٍْ ِٰ ِوَنْخكَُ

ِوَاوُل  ٰ ِِٰ يٰ  ٌَ فْهحُِىْ ًُ كَِھىُُِانْ  (3ِ:104لِعًشاٌ/ٰ ِ)ِاِ﴾ ١ِٰٓٔ

Terjemahannya: 

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari 
yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali 
'Imran/3:104)

15
 

Ayat tersebut terdapat tiga kewajiban yang dihadapi. Yang dua berpusat 

kepada yang satunya. Yang satu ialah mengajak kepada kebaikan. Dan 

menimbulkan dua tugas. Pertama menyeruh berbuat ma‟ruf
16

 dan kedua melarang 

                                                             

14
 Awaluddin Pimay, Dakwah Humanis: Strategi dan Metode Dakwah Prof. K.H. Saifuddin 

Zuhri (Semarang: RaSAIL, 2005), h. 30. 

15
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an & Terjemahnya Al-Hikmah (Bandung: 

Al-Hikmah, 2014), h. 63. 

16
 Ali Hasjmy, Dustur Dakwah Menurut al-Qur‟an (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 302. 
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berbuat mungkar
17

. Yang baik dari dua kata kerja yang diperintahkan oleh Allah 

kepada manusia yaitu berbuat ma‟ruf dan mencegah yang mungkar
18

. Di dalam 

tafsir Jamaluddin al-Qasimi dinyatakan pada surah Ali „Imran ayat 104 

memberikan alasan tentang wajib untuk menyeruh kepada yang ma‟ruf dan 

mencegah dari yang mungkar, dan mewajibkan kepadamu sebagaimana 

diterapkan dalam al-Qur‟an dan sunnah.
19

 

Tafsir al-Amidi ayat ini adalah dalil menunjukkan bahwa menyuruh 

kepada kebaikan dan melarang kemungkaran adalah wajib. Kemudian dalam 

tafsir Ahkam ayat ini mengandung makna bahwa pertama wajib hukumnya 

menyeruh kepada kebaikan, kedua fardhu kifayah artinya bukan wajib atas tiap-

tiap seorang jika ia melakukannya.
20

 

Hendaknya dasar hukum dakwah yang telah ada dapat implementasikan 

dengan baik dan memanfaatkan media yang canggih di zaman modern ini agar 

dapat mempermudah menyampaikan pesan dakwah dari da‟i ke mad‟u, dengan 

demikian tujuan dakwah dapat tercapai dengan semaksimal mungkin sesuai 

dengan tujuan dakwah yang telah direncanakan sebelumnya. 

                                                             

17
 Ali Hasjmy, Dustur Dakwah Menurut al-Qur‟an, h. 302. 

18
 Hamka, Tafsir al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 31. 

19
 Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, “Tafsir al-Qasimi,” dalam Desi Syafriani, eds., “Hukum 

Dakwah dalam al-Qur‟an dan Hadis,” Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan, vol. 1 no. 1 

(Januari-Juni 2017), h. 20. https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/article/view/439/pdf 

(Diakses 7 Juli 2020). 

20
 Desi Syafriani, “Hukum Dakwah dalam al-Qur‟an dan Hadis,” Jurnal Kajian Keagamaan 

dan Kemasyarakatan, vol. 1 no. 1 (Januari-Juni 2017), h. 20. 

https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/article/view/439/pdf (Diakses 8 Juli 2020). 
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3. Tujuan Dakwah 

Tujuan merupakan pernyataan yang bermakna, keinginan yang ingin 

dijadikan pedoman manajemen puncak dalam sebuah organisasi untuk meraih 

hasil tertentu atas kegiatan yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu. 

Tujuan (objective) diasumsikan berbeda dengan sasaran (goals). Dalam 

tujuan memiliki target-target tertentu untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. 

Sedangkan sasaran adalah pernyataan yang telah ditetapkan oleh manajemen 

puncak untuk menentukan arah organisasi dalam jangka panjang.
21

 

Sebenarnya tujuan dakwah itu adalah tujuan diturunkan ajaran Islam bagi 

umat manusia itu sendiri, yaitu untuk membuat manusia memiliki kualitas akidah, 

ibadah, serta akhlak yang tinggi.
22

 

Secara umum tujuan dakwah adalah mengajak umat manusia kepada jalan 

yang benar yang diridhai oleh Allah agar manusia dapat hidup bahagia dan 

sejahtera di dunia maupun di akhirat kelak. 

Tujuan dakwah menurut Ahmad Ghasully dan Ra‟uf Syalaby memiliki 

tiga poin penting, diantaranya:
23

 

a. Tujuan Praktis 

                                                             

21
 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 60. 

22
 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 60. 

23
 Lilik Malihah, “Metode Dakwah KH. Munif Muhammad Zuhri dalam Meningkatkan 

Keberagaman di Lingkungan Masyarakat Girikusumo Mranggen Demak”, Skripsi (Semarang: Fak. 

Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo, 2014), h. 22-24. 
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Tujuan praktis dalam berdakwah merupakan tahap awal untuk menyelamatkan 

umat manusia dari lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang 

benderang, dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus, dari lembah kemusyrikan 

dengan segala bentuk kesengsaraan menuju kepada tauhid yang menjanjikan 

kebahagian. 

b. Tujuan Realistis 

Tujuan realistis adalah tujuan antara, yakni berupa terlaksananya ajaran Islam 

secara keseluruhan dengan cara yang benar dan berdasarkan keimanan, sehingga 

terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan beragama dengan 

merelisasikan ajaran Islam secara penuh dan menyeluruh. 

c. Tujuan Idealistis 

Tujuan idealistis adalah tujuan akhir pelaksanaan dakwah, yaitu terwujudnya 

masyarakat Muslim yang di idam-idamkan dalam suatu tatanam hidup berbangsa dan 

bernegara, adil, Makmur, damai, dan sejahtera dibawah limpahan rahmat, karunia, 

dan ampunan Allah swt. 

Secara Secara umum tujuan dakwah adalah menjadikan manusia muslim 

mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan 

menyebarluaskan kepada masyarakat yang mula-mula apatis terhadap Islam 

menjadi orang yang suka rela menerimanya sebagai petunjuk aktivitas duniawi 

dan ukhrawi. 
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Adapun tujuan dakwah secara sistematis menurut Adib Fannan Faruqi 

adalah sebagai berikut:
24

 

a. Tazkiyatu „I-Nafs. 

Membersihkan jiwa masyarakat dari noda-noda syirik dan pengaruh-pengaruh 

kepercayaan yang menyimpang dari akidah Islam. 

b. Mengembangkan kemampuan baca tulis. 

Mengembangkan kemampuan dasar masyarakat meliputi kemampuan 

membaca, menulis, dan memahami makna al-Qur‟an serta sunnah Nabi saw. 

c. Membimbing pengalaman ibadah. 

Umat Islam perlu mendapat bimbingan ibadah sehingga bobot ibadahnya 

menjadi baik dan atau lebih baik. Ibadah menjadi landasan bagi perkembangan 

kehidupan masyarakat untuk tetap damai, maju, dan selamat di dunia maupun di 

akhirat. 

d. Meningkatkan kesejahteraan. 

Dakwah lazimnya yaitu, membawa umat Islam dalam meningkatkan 

kesejahteraan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun pendidikan. 

Tujuan dakwah dapat dicapai dengan baik jika mengikuti Langkah-

langkah yang telah disusun secara bertahap dimana pada setiap tahapan tersebut 

telah ditetapkan dan dirumuskan dengan baik, baik dari target maupun sasaran. 

                                                             

24
 Adib Fannan Faruqi, “Analisis Pesan Pada Rubrik Tadzkirah Majalah Ar-Risalah”, Skripsi 

(Semarang: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, 2014), h. 41-42. 
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Dan selanjutnya atas dasar target ataupun sasaran, akan disusun secara program 

dakwah untuk mencapai tahapan yang telah ditentukan. Dengan jalan demikian 

maka tujuan dakwah dapat diusahakan pencapaiannya secara teratur dan tertib. 

4. Unsur-unsur Dakwah 

Dalam kegiatan dakwah, unsur-unsur dakwah harus selalu berada di 

dalamnya guna dapat mencapai tujuan dakwah yang diinginkan, karena pada 

hakekatnya unsur dakwah sendiri merupakan sesuatu yang melekat didalam 

dakwah. Adapun yang dimaksud unsur-unsur dakwah menurut Moh. Ali Aziz 

ialah suatu komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah 

diantaranya:
25

 

a. Da‟i (Pelaku dakwah) 

Da‟i adalah subyek atau pelaku dakwah sebagai warosatul anbiya dalam 

mengemban misi menyiarkan ajaran-ajaran Islam, mengajak kepada perbuatan-

perbuatan kebaikan (ma‟ruf) dan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji (mungkar) 

atau yang menyampaikan dan mengajarkan serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam.
26

 

Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang Da‟i dapat disimpulkan 

sebagaimana yang dikatakan Salmadanis, Adapun syarat-syaratnya meliputi, 

diantaranya:
27

 

1) Mempunyai ilmu yang mapan dan cukup; 

                                                             

25
 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 75. 

26
 Ashadi Cahyadi, “Subyek Dakwah dalam al-Qur‟an,” Jurnal El-Afkar, vol. 5 no. 1 (Januari-

Juni 2016), h. 83. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/download/1123/pdf 

(Diakses 9 Juli 2020). 

27
 Salmadanis, Dai dan Kepemimpinan (Jakarta: TMF Pres, 2004), h. 25. 
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2) Penyantun dan lapang dada; 

3) Berani menegakkan kebenaran; 

4) Mengamalkan ilmunya; 

5) Bersifat taqwa yang mendalam; 

6) Rendah hati; 

7) Menerangkan dan mengajarkan ilmu yang diketahui; 

8) Tenang dan sopan santun; 

9) Sabar dan tabah; 

10) Ikhlas dalam segala amal perbuatan; 

11) Berbaik sangka sesama Muslim; 

12) Menutup ‟aib orang lain; 

13) Menempatkan sesuatu pada tempatnya; 

14) Pemaaf. 

b. Mad‟u (Penerima dakwah) 

Mad‟u adalah seluruh manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki 

kebebasan untuk berikhtiar, berkehendak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang 

sesuai dengan pilihannya baik individu, kelompok, maupun massa. 

Menurut Enjang dan Hajir Tajiri, mad‟u adalah manusia yang memiliki 

pandangan hidup, keyakinan, sistem nilai adat dan kebudayaan yang dibentuk melalui 

pengalaman, hasil belajar, proses sosial yang telah meresap dalam setiap pribadinya 

bahkan telah membentuk dan mewujud pada perilakunya.
28

 Itulah sebabnya dalam 

dakwah diperluka etika, agar para da‟i dapat melakukan dakwahnya secara ma‟ruf. 

c. Maddah (Materi dakwah) 

                                                             

28
 Enjang dan Hajir Tajiri, Etika Dakwah: Suatu Pendekatan Teologis dan Filosofis 

(Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 14. 
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Maddah adalah isi pesan atau materi yang ingin disampaikan da‟i kepada 

mad‟u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah adalah ajaran Islam itu 

sendiri.
29

 

Menurut Rahmatulloh Romadhon maddah diklasifikasikan dalam empat 

masalah pokok, yaitu:
30

 

1) Masalah Aqidah (aspek keimanan) 

Aspek aqidah adalah yang akan membentuk moral akhlaq manusia. Oleh 

karena itu, yang pertama kali dijadikan materi dalam dakwah adalah masalah 

aqidah atau keimanan. 

Adapun ciri-ciri yang dapat membedakan aqidah dengan kepercayaan 

agama lain, yaitu: 

a) Keterbukaan melalui persaksian (syahadat); 

b) Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah 

adalah Tuhan seluruh alam; 

c) Ketahanan antara imam dan Islam atau antara iman dan aman perbuatan. 

2) Masalah Syari‟ah (aspek hukum) 

Materi dakwah yang bersifat syari‟ah ini sangat luas dan mengikat seluruh 

umat Islam. Disamping mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan 

moral, materi dakwah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang benar 

                                                             

29
 Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 24. 

30
 Rahmatulloh Romadhon, “Materi Dakwah Kh. Syafi‟i Pimpinan Majelis Dzikir Baitul 

Ma‟ruf”, Skripsi (Surabaya: Fak. Dakwah dan Komunikas UIN Sunan Ampel, 2014), h. 13-15. 
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dan kejadian secara cermat terhadap hujjah atau dalil-dalil dalam melihat 

persoalan pembaruan, sehingga umat tidak terprosok kedalam kejelekan, karena 

yang diinginkan dalam dakwah adalah kebaikan. 

3) Masalah Muamalah (aspek kehidupan) 

Islam merupaka agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar 

porsinya daripada urusan ibadah. Ibadah dalam muamalah disini diartikan sebagai 

ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdi kepada 

Allah swt. 

Pernyataan tersebut dapat kita pahami dengan beberapa alasan, 

diantaranya:
31

 

a) Didalam al-Qur‟an dan Hadis mencakup perbandingan sumber hukum 

yang berkaitan dengan beberapa urusan muammalah; 

b) Ibadah yang mengandung dari segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih 

besar daripada ibadah yang bersifat perorangan. 

c) Melakukan amal baik didalam bidang kemasyarakatn akan mendapatan 

ganjaran yang lebih besar daripada ibadah sunnah. 

4) Masalah Akhlaq (aspek kebatinan yang membentuk perilaku) 

Akhlaq dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia 

yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Islam mengajarkan kepada 

manusia agar berbuat baik dengan ukuran yang bersumber dari Allah swt. 

                                                             

31
 Yunan Yusuf, Manajemen Dakwah: Arti, Sejarah, Peranan dan Sarana Manajemen 

Dakwah (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27. 
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Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi sifat 

Allah swt., pasti dinilai baik oleh manusia sehingga harus dipraktikkan dalam 

perilaku sehari-hari. 

d. Wasilah (Media dakwah) 

Wasilah atau lebih dikenal dengan media untuk menyampaikan dakwah 

adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad‟u. 

Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan 

berbagai wasilah. Hamzah Ya‟kub membagi wasilah dakwah menjadi lima macam, 

diantaranya:
32

 

1) Lisan, inilah dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan 

suara, dakwah dengan wasilah ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, 

bimbingan, penyeluhan, dan sebagainya; 

2) Tulisan, buku majalah, surat kabar, surat menyurat (korespondensi) spanduk, 

flash card, dan sebagainya; 

3) Lukisan, gambar, karikatur, dan sebagainya; 

4) Audio visual yaitu alat dakwah yang merangsang indra pendengaran atau 

penglihatan dan kedua-duanya, televisi, film, slide, internet, dan sebagainya; 

5) Akhlaq yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam 

yang dapat dinikmati serta didengarkan oleh mad‟u. 

e. Thariqah (Metode dakwah) 

                                                             

32
 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 120. 
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Metode dakwah adalah suatu jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu 

tujuan dakwah. Sedangkan dakwah adalah cara yang digunakan subyek dakwah untuk 

menyampaik materi dakwah.
33

 Jadi, metode dakwah adalah cara-cara yang digunakan 

oleh seorang da‟i untuk menyampaikan materi dakwah, dengan serentetan kegiatan 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Metode dakwah secara umum memiliki enam poin penting, diantaranya:
34

 

1) Dakwah fardiah 

Dakwah fardiah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang 

kepada orang lain (satu orang) atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang 

kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiah terjadi tanpa persiapan yang matang 

dan tersusun secara tertib. Termasuk kategori dakwah seperti ini adalah 

menasehati teman sekerja, teguran, anjuran dengan memberi contoh. Termasuk 

dalam hal ini pada saat mengunjungi orang sakit, pada waktu ada acara tahniah 

(ucapan selamat), dan pada waktu upacara kelahiran (tasmiyah). 

2) Dakwah ammah 

Dakwah ammah merupakan jenis dakwah yang dilakukan oleh seseorang 

dengan media lisan yang ditunjukan kepada orang banyak dengan maksud 

menanamkan pengaruh kepada mereka. Media yang dipakai biasanya berbentuk 

khutbah (pidato). Dakwah ammah ini kalau ditinjau dari segi subjeknya, ada yang 

                                                             

33
 Dzikron Abdullah, Metodologi Dakwah (Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 

1980), h. 4. 

34
 “Dakwah”, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/ 

Dakwah (9 Juli 2020). 
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dilakukan oleh perorangan dan ada yang dilakukan oleh organisasi tertentu yang 

berkecimpung dalam soal-soal dakwah. 

3) Dakwah bil-lisan 

Dakwah jenis ini adalah penyampaian informasi atau pesan dakwah 

melalui lisan (ceramah atau komunikasi langsung antara subjek dan objek 

dakwah). Dakwah jenis ini akan menjadi efektif bila yang disampaikan berkaitan 

hari ibadah seperti khutbah Jum‟at atau khutbah hari raya, kajian yang 

disampaikan menyangkut ibadah praktis, konteks sajian terprogram, disampaikan 

dengan metode dialog dengan hadirin. 

4) Dakwah bil-haal 

Dakwah bil-haal adalah dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. 

Hal ini dimaksudkan agar si penerima dakwah (al-Mad‟ulah) mengikuti jejak dan 

hal ihwal si da‟i (juru dakwah). Dakwah jenis ini mempunyai pengaruh yang 

besar pada diri penerima dakwah. 

Pada saat pertama kali Rasulullah saw tiba di kota Madinah, dia 

mencontohkan dakwah bil-haal ini dengan mendirikan Masjid Quba dan 

mempersatukan kaum Anshor dan kaum Muhajirin dalam ikatan ukhuwah 

Islamiyah. 

5) Dakwah bit-tadwin 

Memasuki zaman global saat ini, polah dakwah bit-tadwin (dakwah 

melalui tulisan) baik dengan menerbitkan kitab-kitab, majalah, internet, koran, 

dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif. 
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Keuntungan lain dari dakwah model ini tidak menjadi musnah meskipun sang 

da‟i, atau penulisnya sudah wafat 

6) Dakwah bil-hikmah 

Dakwah bil-hikmah adalah menyampaikan dakwah dengan cara yang arif 

bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek 

dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada 

paksaan, tekanan maupun konflik. Dengan kata lain dakwah bil-hikmah 

merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas 

dasar persuasif. 

f. Atsar (Efek dakwah) 

Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika 

dakwah telah dilakukan oleh seorang da‟i dengan materi dakwah, wasilah dan 

thariqah tertentu, maka akan timbul sebuah respon atau efek (atsar) pada mad‟u 

(penerima dakwah). Efek atau feedback, orang Indonesia sering menyebut kata 

tersebut dengan nama umpan balik atau arus balik dalam suatu proses komunikasi.
35

 

Dalam ilmu komunikasi, efek (atsar) juga dipahami sebagai akibat atau 

dampak dari suatu pesan pada penerima. Efek (atsar) komunikasi antar personal 

dalam bentuk percakapan atau dialog yang bersifat tatap muka (face to face 

communication) dapat langsung diketahui atau diprediksi. Sedangkan efek (atsar) 

komunikasi massa terutama yang melalui media massa, sukar diketahui karena efek 
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 Riyono Pratikto, Lingkaran Lingkaran Komunikasi (Cet. I; Bandung: Alumni, 1982), h. 

119. 
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(atsar) yang terjadi pada diri khalayak merupakan resultante dari semua kekuatan 

pengaruh yang bekerja pada diri khalayak. Secara sederhana efek (atsar) komunikasi 

massa hanya dapat dilihat pada fenomena yang terjadi dalam masyarakat pada waktu 

tertentu saja. Meskipun demikian efek (atsar) dalam bentuk opini publik dapat diukur 

dari waktu ke waktu.
36

 

Proses terjadinya efek (atsar) di dalam dakwah adalah terjadinya penerimaan 

dan pelaksanaan pesan dakwah bagi individu-individu khalayak (publik) yaitu al-

khayr, amr ma‟ruf, dan nahy mungkar. Dakwah yang lebih efektif dari itu adalah 

ketika individu-individu tersebut beriman, berilmu, dan beramal saleh sehingga 

manusia dapat mencapai puncak kemanusiaan yang tertinggi dan terwujudnya 

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sehingga dakwah memperoleh citra yang 

baik dan mendepat dukungan opini publik.
37

 

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang akan bertindak dan 

bertingkah laku setelah orang itu mengerti dan memahami apa yang telah diketahui 

itu masuk kedalam perasaanya, maka kemudian timbullah keinginan untuk bertindak 

atau bertingkah laku. Apabila orang itu bersikap posistif maka ia cenderung untuk 

berbuat yang baik, dan apabila ia bersikap negatif maka ia akan cenderung untuk 

berbuat yang tidak baik. 

B. Sejarah dan Nilai-nilai Pappaseng to Riolo 

                                                             

36
 Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi (Cet. I; Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), h. 178. 
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 Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi, h. 181-182. 
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1. Pengertian dan Nilai-Nilai Pappaseng to Riolo 

Pappaseng adalah sastra lisan masyarakat Bugis yang hingga kini masih 

dihayati oleh masyarakat yang berlatar belakang bahasa dan budaya Bugis. Jenis 

sastra ini merupakan warisan leluhur orang Bugis yang diturunkan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Isinya mengandung bermacam-macam petuah 

yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menghadapi berbagai masalah 

kehidupan, baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi. 

Kedudukannya sendiri sebagai sastra daerah sekaligus produk budaya 

yang sarat dengan nilai budaya seperti disebutkan diatas, pappaseng perlu dikaji 

dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya diangkat ke permukaan agar 

nilai itu tidak hanya menjadi milik para leluhur, tetapi dapat juga diwariskan 

kepada generasi sekarang dan generasi mendatang. Dapat diduga bahwa ada 

diantara nilai-nilai itu yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan 

kebutuhan masyarakat sekarang atau masyarakat Pancasila yang sama-sama 

dicita-citakan. Sementara itu, dapat dipastikan bahwa sebagian besar nilai-nilai itu 

adalah nilai-nilai luhur yang masih dimanfaatkan sekarang dan pada masa yang 

akan datang. Bahkan, dianggap tidak sesuaipun kemungkinan ada yang kita beri 

warna baru atau jiwa baru tanpa meninggalkan akarnya sehingga nilai tersebut 

dapat tetap aktual dan lestari.
38
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 Iskandar, “Bentuk, Makna, dan Fungsi Pappaseng dalam Kehidupan Masyarakat Bugis di 
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Sebuah pappaseng terkandung suatu ide yang besar, buah pikiran yang 

luhur, pengalaman jiwa yang berharga, dan pertimbangan-pertimbangan yang 

luhur tentang sifat-sifat yang baik dan buruk.
39

 

Maka nilai-nilai luhur dalam sebuah pappaseng tersebut sudah dikemas 

dengan baik dalam sebuah konsep dengan makna yang bersifat abstrak sehingga 

untuk memahami makna itu memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu, karena 

tidak menutup kemungkinan pula bahwa makna dibalik nilai-niali tersebut 

bersifat situasional. 

2. Sejarah Pappaseng to Riolo 

Pappaseng to riolo berasal dari dua unsur kata, pappaseng berasal dari 

kata paseng yang berarti pesan(an),
40

 sedangkan to riolo adalah orang-orang 

terdahulu (orang yang hidup dimasa lampau). Jika digabungkan pappaseng 

dengan to riolo maka artinya adalah pesan-pesan orang terdahulu yang bersifat 

nasihat bahkan merupakan wasiat yang harus diketahui dan dikenal. 

Sejarah awal pappaseng to riolo dikenal pada akhir abad ke XVI (16) dan 

awal abad ke XVII (17). Pemikiran pappaseng to riolo, menyentuh aspek adat, 

nilai, peradilan, dan tata-pemerintahan yang lengkap. Implementasi dalam kinerja 

pemerintahan, menumbuhkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dalam 

memimpin, salah satunya yakni: sipakatau (memanusiakan manusia seutuhnya), 
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sipakalebbi (manusia selalu ingin dihargai), sipakainge (saling mengingatkan), 

dan sipatokkong (saling bekerja sama).
41

 

Dalam mengkaji nilai-nilai dari sipakatau, sipakalebbi, sipakainge, dan 

sipatokkong saya rincikan sebagai berikut:
42

 

a. Sipakatau 

Sipakatau yang dipahami oleh masyarakat Bugis Makassar itu terlihat Ketika 

seorang pemimpin atau raja memperlakukan bawahannya/budak/atah dengan tidak 

semena-mena. Meski sebagai raja yang memiliki kekuasaan penuh hal ini tidak 

menjadikan raja tersebut murka dan tidak menghargai bawahannya, justru seorang 

pemimpin berkewajiban untuk memperlakukan bawahannya dengan layak. 

b. Sipakalebbi 

Sipakalebbi identik dengan pujian-pujian. Yang berarti sesama manusia 

senantiasa saling memuji satu lain dan saling menghargai demi menjaga 

keharmonisan kehidupan sehari-hari. 

c. Sipakainge 

Sipakainge dikalangan masyarakat Bugis bertujuan untuk saling 

mengingatkan, memberikan masukan baik berupa kritik dan saran satu sama lain. 
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Mengingat kita sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kekhilafan dan dosa 

sehingga sebagai manusia yang hidup dalam struktur masyarakat diharapkan saling 

mengingatkan ketika kita melakukan tindakan yang diluar norma dan etika yang ada. 

Kritik dan saran ini tentunya dibutuhkan untuk melakukan perbaikan atas kesalahan 

dan kekurangan yang dilakukan. 

d. Sipatokkong 

Sipatokkong adalah sifat yang saling bekerja sama. Secara harfiahnya 

sipatokkong berarti berdiri bersama-sama. Pekerjaan yang berat apabila dikerjakan 

bersama-sama akan menjadi terasa lebih ringan. Dalam arti lain sipatokkong juga bisa 

diartikan saling membantu. Saling membantu antar individu yang satu dengan 

individu lainnya atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya yang 

sedang susah maupun yang sedang membutuhkan bantuan tanpa melihat perbedaan 

etinik yang ada.
43

 

3. Makna Pappaseng to Riolo 

Mattalitti mengemukakan bahwa pappaseng berisikan petunjuk-petunjuk 

dan nasihat dari nenek moyang suku Bugis pada zaman dahulu untuk anak 

cucunya agar menjalani hidup dengan baik.
44
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Di versi lain menurut Punagi, bahwa pappaseng merupakan wasiat orang 

tua kepada anak cucunya (orang banyak) yang harus selalu diingat sebagai 

amanah yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan atas dasar percaya diri dari nenek 

moyang suku Bugis zaman dahulu untuk anak cucunya agar menjalani hidup 

dalam masyarakat dengan baik.
45

 

Adapun makna yang terkandung dalam pappaseng adalah petunjuk 

tentang apa yang mesti, apa yang harus, apa yang boleh dikerjakan, apa yang 

boleh digalakkan, dan apa yang dilarang dikerjakan. Kalau diamati lebih lanjut, 

pappaseng ini merupakan petunjuk tentang cara berkehidupan dan menentukan 

sesuatu yang ideal bagaimana seorang harus hidup, menjalin hubungan dengan 

sesama dan kepada penciptanya. 

Begitu yakinnya orang dahulu akan hikmah dari pappaseng itu, sehingga 

mereka dapat memelihara dan membudayakan dalam segi kehidupan mereka. 

Itulah sebabnya orang-orang tua di tanah Bugis, apabila menasehati anak cucunya 

ia selalu berkata “Ingerrangi Pappaseng to Rioloe” (ingatlah pesan-pesan orang 

tua kita dahulu). 

4. Bentuk-bentuk Pappaseng to Riolo 

Pappaseng sebegai bentuk ekspresi pikiran dan perasaan orang Bugis 

muncul dalam berbagai peristiwa kehidupan masyarakat, baik peristiwa besar atau 

kecil, maupun peristiwa suka dan duka. Gaya pengungkapan yang tidak dibumbui 

dengan pappaseng akan terasa hambar dan kuran menarik. Oleh karena itu, dalam 
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hal tertentu, penulis berusaha menyelipkan pappaseng dalam mengungkapkan 

sesuatu. Cara itu digunakan supaya pesan-pesan yang disampaikan berkesan dan 

menarik. 

Menurut Iskandar cara untuk mengungkapkan atau mengekspresikan 

pappaseng dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, yaitu:
46

 

a. Pappaseng dalam bentuk elong 

Elong berarti puisi atau nyanyian. Pappaseng dalam bentuk elong 

dimaksudkan agar mendengar orang yang mengutarakan pappaseng itu dapat 

berkesan didalam hati, sehingga pappaseng tersebut dapat dilaksanakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Pappaseng dalam bentuk warekkada 

Warekkada dapat diartikan sebagai ungkapan atau peribahasa dalam bahasa 

Indonesia, yaitu perkataan atau kelompok atau kata yang khusus untuk menyatakan 

suatu maksud dengan arti kiasan. Pappaseng berbentuk warekkada seperti ini 

biasanya disampaikan oleh seorang tokoh adat atau tokoh ulama yang ada dalam 

suatu masyarakat dan peruntunkan kepada seseorang atau sekelompok orang. 

Salah satu contoh Pappaseng to Riolo warekkada yang penulis kutip dalam 

sebuah jurnal sebagai berikut: 

Ayye linoe dipancajingekki pole ri puang ta‟ala mammuare dianyameng-

nyamengi sininna ye engka‟e rilalenna linoe.
47
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Artinya: 

Dunia ini diciptakan oleh Tuhan untuk dinikmati seluruh isi yang ada di 

dalamnya. 

Pappaseng ini menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang 

diberi akal untuk berfikir serta lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk 

lainnya, kita dituntut untuk memelihara dan melestarikan apa yang telah diciptakan 

dan diberikan kepada kita. Karena dengan jalan inilah salah satu cara kita mengucap 

rasa syukur kepada Allah swt sebagai pencipta alam semesta ini. 

c. Pappaseng dalam bentuk percakapan 

Pappaseng dalam bentuk percakapan dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu: pappaseng yang diucapkan secara monolog dan pappaseng yang diucapkan 

secara dialog. Pappaseng yang diucapkan secara monolog adalah yang diucapkan 

seorang diri, sedangkan yang diucapkan secara dialog merupakan percakapan dua 

orang atau lebih. 

Salah satu contoh pappaseng percakapan yang dapat saya berikan disini, yaitu 

sebagai berikut:  

Sipungetta rilino, tellu mi diala passappo. 
Makaseddinna iyanatu tau‟ta ri Dewatae. 
Makaduanna iyanatu siri‟e riwata‟kaleta. 
Makatellunna iyanatu siri‟ta ri padatta tau ripacanjinge‟ta.

48
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Artinya: 

Selama kita hidup didunia, cuma tiga hal yang dijadikan pagar. 
Yang pertama yaitu rasa takut kepada sang pencipta (Tuhan yang maha Esa). 
Yang kedua yaitu rasa malu kepada diri sendiri. 
Yang ketiga yaitu rasa malu kepada sesama manusia yang diciptakan oleh 
Allah swt. 

Makna atau maksud dari pappaseng diatas yaitu apabila dalam diri kita atau 

dalam diri seseorang terdapat rasa takut kepada Tuhan yang Maha Esa, maka hal ini 

akan membuat kita lebih bertakwa dan lebih memperkuat keimanan kepada-nya. Dan 

apabila ada rasa malu kepada diri kita sendiri maka hal ini akan menekan niat buruk 

dan memperkuat budi pekerti kita. Sedangkan rasa malu kepada sesama manusia akan 

mencegah prilaku buruk dan perbuatan jahat serta lebih mempererat rasa 

persaudaraan kepada sesama manusia. 

Dapat disimpulkan bahwa apabila ketiga hal ini sudah tumbuh subur dalam 

diri seseorang maka insya Allah segala macam niat buruk yang ada dalam diri kita 

akan hilang dengan sendirinya karena dalam hati kita selalu ada perasaan takut akan 

larangan-nya, perasaan malu akan perbuatan jahat yang kita lakukan baik kepada diri 

kita sendiri maupun kepada orang lain. 

5. Fungsi Pappaseng 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Jumrana,  ia 

mengemukakan bahwa pappaseng sebagai perkataan-perkataan atau ucapan-

ucapan leluhur yang memiliki fungsi yaitu: 

a. Sebagai sarana dan kritik sosial 

Kearifan lokal suku Bugis banyak terdapat dalam konsep pappaseng yang 

memuat beberapa nilai luhur yang berfungsi untuk sasaran kritik atau sindiran 
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penyelewengan atau kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah raja, 

orang kaya, orang miskin, ulama, dan penegak hukum. 

b. Sebagai nasihat dan sumber nilai 

Nasihat atau kritik pada zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat Bugis 

dengan bahasa santun. Hal ini ditandai dengan bahasa santun yang memiliki ciri 

pengguna bentuk-bentuk kiasan. Jika seorang dari masyarakat Bugis tidak 

menggunakan perumpamaan dalam pemilihan kata, terutama untuk mengkritik maka 

seseorang dianggap tidak beretika dan tidak santun. 

c. Sebagai pengawas dan pemelihara norma-norma 

Kearifan lokal Bugis memuat beberapa nilai luhur yang berfungsi sebagai 

sarana pengawas dan pemeliharaan norma-norma kehidupan dalam masyarakat 

Bugis. Eksistensi norma dan hukum dalam pappaseng adalah aturan yang telah 

disepakati bersama oleh suatu masyarakat dan tidak dapat diubah kecuali kesepakatan 

bersama kembali. 

Dalam uraian tersebut maka penulis dapat disimpulkan bahwa ketiga sifat 

ini sangat penting dan berarti sekali untuk dimiliki setiap insan di dunia ini 

khusunya masyarakat Bugi. Karena dengan memiliki sifat ini maka akan 

menghalangi setiap niat atau tingkah laku yang buruk, dan dapat pula dijadikan 

sebagai pedoman dalam kehidupan ini khusunya dalam kehidupan bermasyarakat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan usaha untuk mencari hubungan antara variable 

untuk menjelaskan suatu fenomena sosial. Didalam menjelaskan fenomena yang 

ada, penelitian kualitatif selalu menekankan tiga aspek penting. Pertama unit 

analisis mikro dimana satuan yang di teliti dan dibatasi sedemikian rupa sehingga 

dapat menjelaskan secara terperinci. Kedua penelitian bersifat holistic dalam arti 

melihat objek yang diteliti secara menyeluruh (wholeness) dari sebuah proses 

sosial budaya. Penelitian ini cenderung menekankan proses dan dapat 

menekankan konteks sosial dimana suatu gejala itu muncul.
49

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya.
50

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti 

bermaksud untuk mengimplementasikan nilai-nilai dakwah yang ada didalam 
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pappaseng to riolo. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan hasil 

dan mengimplementasikan ke subjek itu sendiri. 

Informasi atau keterangan yang didapatkan melalui pengamatan dalam 

penelitian kualitatif bukan hanya didasarkan pada kondisi alamiah subyek 

penelitian saja melainkan menekankanka makna dari setiap fenomena yang 

terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono, yaitu:
51

 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksprimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu: Implementasi 

Nilai-Nilai Dakwah dalam Pappaseng to Riolo pada Masyarakat Desa 

Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Maka penulis 

memutuskan untuk meneliti nilai-nilai pappaseng yang ada di kalangan 

masyarakat Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. 

B. Pendekatan Penelitian 

Merujuk pada pendekatan yang digunakan penulis, yaitu jenis penelitian 

kualitatif yang tidak mempromosikan teori sebagai alat yang hendak diuji. Maka teori 
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dalam hal ini berfungsi sebagai hal pendekatan untuk memahami lebih dini konsep 

ilmiah yang relevan dengan fokus permasalahan. 

Dengan demikian, penulis menggunakan pendekatan Manajemen Dakwah 

yang bisa membantu dalam penelitian. 

Dengan menggunakan pendekatan manajemen dakwah, peneliti dapat secara 

langsung mendapatkan informasi dari informan. Peneliti akan menggunakan metode 

pendekatan manajemen ini kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dijadikan 

narasumber untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan. 

Pendekatan manajemen pada hakikatnya sangatlah komplit karena didalamnya sudah 

mencakup unsur-unsur manajemen yang secara garis besar sudah mencakup 

semuanya. Ini menandakan bahwa setiap disiplin ilmu dan elemen kehidupan 

membutuhkan manajemen, terlebih lagi pada disiplin ilmu dakwah dalam penelitian 

ini, yang mengandung simbol-simbol Islami didalamnya. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer 

dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data secara 

langsung kepada subyek sebagai informasi yang dicari.
52

 Adapun beberapa 
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informan yang dapat diwawancarai seperti toko adat, toko agama, dan pemuda 

setempat, untuk caranya sendiri yaitu dengan mengumpulkan data primer dengan 

melakukan observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara dengan informan agar 

penulis dapat informasi secara terperinci. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder 

tersebut juga data yang tersedia.
53

 Sumber data sekunder ini yaitu berupa profil 

Lembaga, laporang kegiatan, buku panduan, sekejul ataupun sejenisnya yang 

datanya masih relevan dengan pembahasan penelitian ini, untuk dijadikan sebagai 

sumber laporan hasil penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam 

melakukan penelitian ini adalah: 

1. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Observasi adalah 

kemapuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 

pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya seperti, telinga, hidung, 

dan mulut.
54

 Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadapat 
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masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, 

kemudian peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai tanggapan 

mereka terhadap nilai-nilai pappaseng yang ada di masyarakat setempat. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan atau orang yang diwawancarai.
55

 Dalam penelitian ini yang digunakan 

adalah interview, penulis mengunjungi langsung ke salah satu masyarakat toko 

adat atau toko ulama Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data.
56

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Perekam Suara (audio), Kamera, dan 

alat tulis pada saat melakukan penelitian untuk dijadikan sebagai bukti dari hasil 

penelitian tersebut. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data.
57

 

Pengumpulan data merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar sesuai 

dengan pengertian penulis yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari 
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beberapa informasi yang disengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan 

tautan peristiwa atau kegiatan lainnya. 

Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi sebuah informasi 

yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu, dalam mengumpulkan 

data yang dibutuhkan beberapa alat bantu untuk mendapatkan data yang lengkap dan 

akurat dalam sebuah penelitian diantaranya: observasi, wawancara, kamera, alat 

perekam, dan buku catatan tulis. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Teknik pengelolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

Cara kerja dasarnya penulis akan mengelola data dengan bertolak dengan 

teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat 

dilapangan maupun yang terdapat pada perpustakaan. Data lalu dikumpulkan, 

dipilih secara selektif, dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan 

dalam penelitian. 

Data yang telah dikumpulkan lalu direduksi dengan melakukan 

penyederhanaan pengabstrakan, pemilihan dan pemetaan (menyamakan data atau 

membedakannya) seseuai dengan fokus penelitian secara sistematis dan integral. 
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Reduksi data ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung hingga 

sampai pada penarikan kesimpulan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan tidak, lalu 

dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.
58

 

Adapun penyajian data yang dimaksud disini ialah menampilkan berbagai 

data yang telah diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif, 

dan memudahkan untuk memaknainya. Dari penyajian data tersebut, maka 

diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data yang substantif dan mana data 

pendukung. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verfication) 

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini 

peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan 

ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari 

hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan 

dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian 

dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian 

tersebut. 

Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian data, tidak 

melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah dilakukan penyajian 
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data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. 

Tahapan-tahapan diatas bagi penulis tidak termasuk pada metode analisis data 

tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah paten sedangkan 

strategi bisa dilakukan dengan keluwesan peniliti dalam menggunkan strategi 

tersebut. Dengan demikian, kebiasaan peneliti menggunakan metode analisis 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DAKWAH DALAM PAPPASENG TO 
RIOLO PADA MASYARAKAT DESA BONTONYELENG KECAMATAN 

GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA 

A. Gambaran Umum Desa Bontonyeleng 

Bontonyeleng berasal dari suku kata Bugis “Bonto” yang jika diterjemahkan 

ke dalam Bahasa Indonesia berarti “Gunung” dan “Nyeleng” yang berarti “Melihat, 

Memandang”, Filosofi dari kata Bontonyeleng dapat dimaknai tempat yang tinggi 

dan gampang untuk melihat secara luas wilayah sekitar dan dapat disimpulkan bahwa 

Bontonyeleng adalah sebuah wilayah perdesaan yang otoritas pemerintahan yang 

terpandang, maju, dan bermanfaat, serta saling mendukung untuk maju Bersama 

dalam wadah persatuan. Desa Bontonyeleng merupakan gabungan dari Desa Bukit 

Harapan yang saat ini memisahkan sejak tahun 1988 yang saat ini berdiri sendiri 

dengan jumlah penduduk lebih 4000 jiwa, yaitu Kelurahan Borong Rappoa yang 

terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Bandes dan Dusun Balangdidi. Serta pemekaran 

dari Desa Anrihua yang terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Bontoria dan Dusun Enre. 

Pemekaran tersebut diprakarsai oleh para tokoh masyarakat di Desa Bontonyeleng, 

yang sekaligus menyepakati nama desa, yaitu Desa Bontonyeleng.
59

 

Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan pemimpin atau Kepala Desa 

Bontonyeleng sejak berdirinya hingga saat ini:
60
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Tabel: 4.1 Selayang Pandang atau Sejarah Desa Bontonyeleng 

Tahun Peristiwa 

1944-1960 

Bontonyeleng merupakan desa yang jumlah penduduknya 

sangat padat dan memiliki banyak potensi sumber daya alam 

dan sumber daya manusia, salah satunya adalah terdapat di 

gunung yang sangat potensial untuk dijadikan mata pencaharian 

dibidang perkebunan dan sumber daya manusianya berupa 

tenaga manusia yang sangat memadai dengan keahlian dalam 

mengelolah lahan pertanian dan perkebunan ditambah dengan 

melimpahnya air sebagai kebutuhan utama dalam mengelola 

lahan-lahan produktif yang ada di Desa Bontonyeleng dibawah 

kepemimpinan Galla Palaloi 

1961-1978 

Desa Bonyonyeleng yang dikenal dengan potensi alam dan 

SDM-nya melimpah serta jumlah penduduknya yang cukup 

padat membuat para tokoh masyarakat se-Desa Bontonyeleng 

melakukan musyawarah dan menghasilkan keputusan yaitu 

Desa Bontonyeleng dibagi menjadi dua desa yaitu Desa Bukit 

Harapan sebagai desa pemekaran dan Desa Bontonyeleng 

sebagai desa induk dibawa kepemimpinan Ambo Nai 
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1979-1987 

Desa Bontonyeleng yang dikenal dengan potensi alam dan 

SDM-nya melimpah serta jumlah penduduknya yang cukup 

padat membuat para tokoh masyarakat se-Desa Bontonyeleng 

melakukan musyawarah dan menghasilkan keputusan yaitu 

Desa Bukit Harapan sebagai desa pemekaran dan Desa 

Bontonyeleng sebagai desa induk dibawa kepemimpinan A. 

Bohang 

1991-1998 

Desa Bontonyeleng menjadi salah satu desa yang kala itu 

sangat dikagumi dan disenangi karena selama periode tersebut 

penduduknya merasakan ketenangan dari ancaman para pencuri 

ternak yang sangat meresahkan warga kala itu dibawa 

kepemimpinan bapak Syahrir 

2002-2012 

Desa Bontonyeleng mendapat pengakuan dari desa tetangga 

termasuk Desa Bukit Harapan karena satu-satunya Kepala Desa 

yang menolak Raskin (Beras Miskin) masuk di Desa 

Bontonyeleng dengan melihat potensi yang ada di Desa 

Bontonyeleng dibawa kepemimpinan A. Nurlia 

2013-2019 

Di tahun 2013 Kantor Kepala Desa mulai disentuh oleh Dana 

ADD secara bertahap. Di tahun ini juga masyarakat Desa 

Bontonyeleng bergembira karena jalanan poros desa sudah 

disentuh pengaspalan sepanjang Jalan Poros Bontonyeleng 3,5 
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Km. Di tahun 2013 ini pula, Desa Bontonyeleng mendapatkan 

perbaikan jalan tani dan pembuatan bendungan untuk irigasi 

sawah wilayah Dusun Seka dan Dusun Topa‟leo melalui 

PNPM-Mandiri Pedesaan. Dibawah kepemimpinan 

Baharuddin, S.Sos. 

Sumber data: Kantor Desa Bontonyeleng Tahun 2020 

Saat ini Desa Bontonyeleng dipimpin dipimpin oleh A. Mauragawali AS dan 

Desa Bontonyeleng terbagi menjadi 5 (lima) dusun, diantaranya:
61

 

Dusun Seka dikepalai oleh   : Jusman 

Dusun Topa‟leo dikepalai oleh : H. Mappiare 

Dusun Jokka dikepalai oleh  : Amiruddin 

Dusun Pao Beccenge dikepalai oleh : Abdul Hamid 

Luas wilayah Desa Bontonyeleng adalah 12,8 Kilometer persegi yang terdiri 

dari 40% berupa pemukiman, 25% berupa daratan yang digunakan untuk lahan 

pertanian, serta 0% berupa lahan budidaya perikanan.
62

 

Sebagaimana wilayah tropis, Desa Bontonyeleng mengalami musim kemarau 

dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. 

B. Sejarah Pappaseng to Riolo pada Masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba 
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Pappaseng di Desa Bontonyeleng mulai dikenal masyarakat pada saat perang 

kerajaan, sebelum nama Bontonyeleng dikenal oleh masyarakat dulunya kampung 

tersebut termasuk wilayah kerajaan Sombayya Ripalioi yang sekarang dikenal 

sebagai Desa Benteng Palioi. 

Berbicara tentang Desa Benteng Palioi, letaknya tidak jauh dari Desa 

Bontonyeleng, tepatnya berada di Kecamatan Kindang. Meski begitu, tidak banyak 

yang tahu kalau di desa ini dulunya menjadi tempat berkumpulnya para prajurit di 

zaman perang kerajaan. 

Masuk di wilayah Desa Benteng Palioi, kita akan disuguhi pemandangan alam 

yang indah. Suasana desa yang masih kental, hamparan sawah yang luas dan ternak 

berkeliaran bebas memanjakan mata setiap pengunjung. Dari atas gundukan bukit, 

dan kita dapat melihat pemandangan tersebut sambil memikmati sejuknya udara sore 

hari di bawah beringin raksasa. 

Pohon beringin raksasa di desa ini memang menjadi daya tarik tersendiri. Di 

balik kekekaran beringin yang tingginya lebih dari 45 meter tersimpan sejarah hingga 

desa tersebut diberi nama Benteng Palioi. 

Gambar: 4.2 Pohon Beringin Desa Benteng Palioi 
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Sumber data: Dokumentasi Peneliti 

Menjelajah Desa Benteng Palioi kita tidak akan menemukan benteng yang 

lazimnya ada di sejumlah kerajaan. Tetapi di desa tersebut hanya ada pohon beringin 

raksasa itu yang menjadi penanda. Nah, pohon inilah yang disebut benteng palioi. 

Konon, di tempat tersebut terdapat kerajaan yang dipimpin Sombayya Ripalioi, 

pemimpin perempuan yang bersuamikan Sombayya ri Barumbung. Ia memiliki 

seorang panglima perang bernama I Nyonri Daeng Massese. Sebelum melakukan 

perang atau perlawanan, di pohon beringin raksasa inilah para prajurit yang dipimpin 

I Nyonri Daeng Massese berkumpul dan menyusun strategi perang.
63

 

A. Mauragawali Kepala Desa Bontonyeleng ia mengatakan bahwa di tempat 

tersebut digunakan para prajurit memata-matai pergerakan musuh. Karena itulah 

strategi perang yang tersusun rapi selalu mengalahkan musuh.
64

 

I Nyonri Daeng Massese merupakan keturunan bangsawan tinggi dari 
Kerajaan Gowa yang melarikan diri ke daerah yang diperintah Somba ri 
Palioi. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, ia melarikan diri 
karena berselisih paham dengan Sombayya ri Gowa dalam hal pewarisan 
tahta. Saat Sombayya ri Palioi meninggal dan tidak punya keturunan untuk 
meneruskan tahtanya, kerajaanpun terpecah. Sombayya ri Barumbung, 
berpindah dan membuat kerajaan di daerah Campaga Desa Tamaona 
Kecamatan Kindang. I Nyonri Daeng Massese pindah ke Burulohe dan warga 
lainnya juga terpecah. Dia dianggap sebagai buronan, I Nyonri Daeng 
Massese akhirnya ditemukan dikediamannya oleh prajurit Gowa. Kerajaan 
Gowa terus melakukan penyerangan tapi tidak berhasil melumpuhkan pasukan 
I Nyonri Daeng Massese. Hingga akhirnya mereka mengepung benteng 
pertahanannya sampai prajurit tidak dapat keluar dan kelaparan. Meski 
demikian ia tidak menyerah hingga akhirnya meninggal dalam peperangan 
tersebut. Sebelum meninggal, I Nyonri Daeng Massese berpesan kepada 
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prajuritnya agar jasadnya dikebumikan di benteng yang telah dibangunnya. 
Dengan kaki yang mengarah ke Gowa (menjulur). Pertanda meskipun ia telah 
meninggal namun ia tidak sudi dijajah oleh Gowa. Kuburan tersebut kini 
dikenal dengan Tonrang Gowa, letaknya di Kampung Benteng Lompoa, 
Kecamatan Kindang. Tempat yang tidak jauh dari lokasi ini, katanya tidak 
boleh dikunjungi oleh keturunan dari Gowa. Pasalnya, sumpah sakral tersebut 
hingga saat ini masih berlangsung dan entah sampai kapan, dan sumpah sakral 
itulah yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai pappaseng pertama 
yang ada di kalangan masyarakat Desa Bontonyeleng dan sekitarnya.

65
 

Menurut informan, mitos tersebut masih dipercayai oleh warga setempat, 

setiap keturunan bangsawan Gowa yang datang akan mengalami sakit yang luar biasa 

bahkan tidak sedikit yang sampai meninggal, mitos lainnya juga mengatakan bahwa 

siapa saja asli masyarakat gowa biarpun dia bukan keturunan bangsawan dan melintas 

atau berkunjung di wilayah kerajan Sombayya Ripalioi dia akan mendapatkan bala 

(kesialan). 

C. Isi Pappaseng to Riolo pada Masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba dalam Nilai-Nilai Dakwah Islam 

Pappaseng to riolo yang berisikan tentang nasehat-nasehat orang tua 

terdahulu yang menyangkut tentang, kepemimpinan, keagamaan, akhlakulkarimah, 

dan kejujuran, tentunya mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. 

Terutama masyarakat yang hidup dipelosok-pelosok desa seperti di Desa 

Bontonyeleng. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak yang terikat dengan 

sistem norma dan aturan-aturan yang berlaku secara turun-temurun. 
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Adapun sistem norma dan aturan yang ada di Desa Bontonyeleng Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba dalam menata kehidupan masyarakatanya. Sistem-

sistem tersebut antara lain: 

1. Kepemimpinan 

Untuk menjadi seorang pemimpin baik yang bersifat formal maupun 

informal diperlukan sejumlah persyaratan tertentu, karena pemimpin itu 

merupakan simbol kebesaran dan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya 

sehingga pemimpin harus terlebih dahulu dapat memenuhi kriteria-kriteria, seperti 

berperilaku terpuji, memiliki wawasan luas, adil dan jujur, selalu memikirkan 

sebab akibat dari perbuatannya. 

Sejumlah kriteria dimaksudkan di atas mutlak dimiliki oleh seorang calon 

pemimpin masa kini dan masa yang akan datang, sebagaimana yang digambarkan 

dalam pappaseng to riolo berikut ini: 

Iyaro taue nappa na ulle di sorong mancaji pamarenta, narekko na 
appunnaini enneng syaranna. Seddi; Maisseng maneng padisenneng 
atunanna adat‟a, Dua; Mapaccing mapparenta, Tellu; Sabbara runtu 
musibah, Eppa; Napigau parentana na puang Alla ta‟ala, Lima; Na 
aggurui ladde aturan-aturang ri pamarentatta, Enneng; Naisseng maneng 
lalenna masalah hukumnge.

66
 

Artinya: 

Seseorang baru dapat diangkat untuk menjadi seorang raja atau pemimpin, 
apabila ia telah memenuhi enam pasal (persyaratan). Pertama; Mengenal 
seluk beluk ketentuan adat, Kedua; Berperilaku terpuji terhadap yang 
dipimpinnya, Ketiga; Tabah dan menghadapi musibah, Keempat; 
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kelima; Mendalami Undang-
undang (ketatanegaraan), Keenam; Mengetahui seluk beluk pelaksanaan 
hukum. 
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Apabila keenam persyaratan tersebut di atas dimiliki oleh seorang calon 

raja atau pemimpin baik yang sifatnya formal maupun informal, maka ia termasuk 

pimpinan ideal. Karena salah satu saja diantara enam persyaratan tersebut tidak 

terpenuhi, berarti tidak memenuhi untuk dinobatkan sebagai pemimpin. Apabila 

disimak satu persatu persyaratan di atas maka akan ditemukan sejumlah nilai-nilai 

yang terkandung di dalam pappaseng tertentu. 

Seorang pemimpin itu harus mempunyai pengetahuan dan menguasai adat 

istiadat selanjutnya dapat di aplikasikan pada semua pihak. Sebaliknya, karena 

tanpa pengetahuan yang satu ini, maka akan mengalami kesulitan dalam 

memimpin terutanma terhadap rakyat yang dipimpinnya. Demikian pula bila 

seorang pemimpin berperilaku terpuji otomatis akan disenangi dan dicintai oleh 

rakyatnya sehingga segala kesulitan, rintangan, dan hambatan dapat diselesaikan 

dengan baik. Seorang pemimpin juga harus tabah dalam menghadapi masa 

kepemimpinannya, karena yang dihadapinya itu banyak orang yang memiliki 

karakter dan pribadi yang berbeda-beda, sehingga diperlukan suatu kesabaran dan 

harus berjiwa besar dalam menghadapinya. Persyaratan lain yang cukup berat 

bagi seorang calon pemimpin adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, 

yang ditandai dengan nilai keimanan yang cukup mantap. Sedangkan persyaratan 

berikutnya harus menguasai hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan 

dijalankan dengan penuh tanggung jawab. 

Nabi Muhammad saw sendiri memiliki 4 ciri kepemimpinan, diantaranya 

shidiq (jujur), fathanah (cerdas dan berpengetahuan), amanah (dapat dipercaya), 

dan tabligh (berkomunikasi, komunikatif dengan bawahannya, dan semua orang). 
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Dalam kandungan isi pappaseng dan ciri yang disebutkan nabi tersebut 

sudah tergambar jelas peranan dan nilai manusia dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Seorang pemimpin memperoleh kekuasaan atas nama rakyat. Oleh 

karena itu, kepentingan rakyat atau masyarakat lebih diutamakan daripada 

kepentingan pribadi. Adat dan aturan-atauran (norma-norma) yang menyangkut 

kebersamaan itu harus ditaati oleh setiap orang dalam mengurusi kesejahteraan 

dan keamanan suatu wilayahnya. 

2. Kejujuran 

Salah satu faktor yang sangat mendasari budaya Orang Bugis dalam 

menata kehidupan sehari-hari adalah kejujuran. Apabila konsep ini terabaikan 

maka akan menimbulkan keresahan, kegelisahan, dan penderitaan dikalangan 

masyarakat. Karena itu salah satu indikator penilaian seorang pemimpin atau 

siapa saja adalah kejujurannya. Kejujuran ini merupakan landasan penilaian 

tentang mulai tidaknya seseorang, tergantung sejauh mana pelaksanaan amanah 

yang menjadi tanggung jawabnya. Konsep kejujuran ini sejatinya dapat teratasi 

pada semua bidang kehidupan manusia, kapan dan dimana saja ia berada, maka 

nilai-nilai kejujuran itu harus tetap dijunjung tinggi. 

Dalam mengimplementasikannya makna suatu kejujuran di tengah-tengah 

pergaulan kehidupan masyarakat, maka dapat dilihat dari tiga dimensi yakni jujur 

terhadap Tuhan yang Maha Esa, jujur sesama manusia, dan jujur terhadap diri 

sendiri, sebagaimana yang diamanahkan dalam pappaseng to riolo berikut ini: 

Sitongenna alempureng nge engka tellu rufanna. Makseddinna; 
Alempureng lao ri Puang Allah Ta‟ala, iyanaritu dena disalaiki 
passuruanna sibawa salaiki papesangkana. Makaduanna; Alempureng lao 
padatta rupa tau, iyanaritu dena dimillau aga-aga sibawa passullena. 
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Makatellunna; Alempureng lao ri aleta yarega dijagaiki timutta poleri 
ada belle.

67
 

Artinnya: 

Sesungguhnya kejujuran itu ada tiga macam, Pertama; Jujur kepada Allah 
swt, yakni dengan tidak melalaikan perintahnya dan menghindari 
larangannya. Kedua; Jujur kepada manusia, yakni tidak mengharapkan 
imbalan dari seseorang. Ketiga; Jujur pada diri sendiri, yakni dengan 
senantiasa menjaga dan mengawasi mulut dari perkataan dusta. 

Berdasarkan pappaseng tersebut, bahwa kita sebagai makhluk ciptaan 

Allah swt sangat merasakan ketidak berdayaan dan kelemahan terhadap 

kemahakuasaan dan kemahaperkasaan-nya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak 

menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. 

Melaksanakan perintah Allah swt hanya dapat dilakukan oleh seseorang kalau 

telah mendapat pancaran iman, yang ditandai dengan dijamai passuroanna 

(menunaikan perintahnya). Hal tersebut lebih dipertegas lagi dalam pappaseng to 

riolo berikut: 

Narekku mitau ki lao Ripuang Alllah Ta‟ala, pigauki papparentana 
sibawa salaiki pappesangkana. Tau ye napegaui papparentana nappa 
nasalaiki pappesangkana, iyanaro tanranna tau ye salama yalengi pole ri 
Pakkebbu.

68
 

Artinya: 

Jikalau kamu takut kepada Tuhan, tunaikanlah perintahnya dan hindarilah 
larangannya. Orang yang menjalankan perintah kemudian meninggalkan 
larangannya, itulah tandanya orang yang selamat dan sejahtera serta 
dikasihi oleh sang Pencipta. 
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Selain jujur kepada Allah swt yang bersifat vertikal sebagaimana yang 

telah dikemukakan diatas, juga yang tak kalah pentingnya adalah jujur terhadap 

sesama manusia yang sifatnya horizontal. Jujur kepada sesama manusia berarti 

saling menghormati batas-batas hak orang lain. Saling menghormati hak dan 

wewenang masing-masing individu merupakan salah satu nilai luhur yang perlu 

ditegakkan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih aman, tenteram dan damai. 

Oleh karena itulah sehingga para leluhur orang Bugis menjadikan kejujuran 

sebagai pusat perhatian terutama ditujukan kepada anak cucunya kelak, agar 

mampu mewujudkan nilai-nilai kejujuran itu di tengah-tengah kehidupan 

masyarakatnya. 

Berbicara kejujuran di dalam Islam sudah tidak bisa di pungkiri lagi, ini 

disebabkan karena inti dari penilaian amal baik manusia selalu ditunjang dari 

kejujuranya, ini semua dikarenakan karena kejujuran adalah pangkal semua 

perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan baik kecuali 

kejujuranlah yang mendasarinya. Oleh sebab itu, Allah swt menyuruh orang-

orang mukmin agar selalu berkata benar dan jujur, dan berikut ini surah yang 

menuntut umat Muslim harus jujur secara Habluminannas wa Habluminallah. 

﴿ٌِ ِٰ ِاٰ  ٍَ ِايَُّهاَِانَّزِيْ ِيَُىُاِاحَّقىُاِانمِّٰ  ِ(33ِ:00)ِالًحضاب/ِ﴾ ٠ٓ ٰ َِِِوَقىُْنىُْاِقىَْلًًِعَذِيْذًاٰ 

Terjemahannya: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ucapkanlah perkataan yang benar, (Q.S. Al-Ahzab/33:70)
69

 

Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwasanya kejujuran 

merupakan landasan pokok dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia 

dan merupakan salah satu faktor yang sangat mendasar dalam kehidupan. 

Setiap manusia penghuni bumi ini tidak akan ada yang mau dibohongi 

atau didustai. Manusia Bugis sangat memegang motto, “Satunya kata dengan 

perbuatan” maksudnya bila berjanji harus ditepati karena manusia itu yang 

dipegang adalah kata-katanya, bila tidak bisa lagi dipegang kata-katanya maka 

orang itu samalah binatang (dena‟ marupa tau). 

3. Siri’na Pesse (Harga Diri atau Kehormatan) 

Ripakasiri‟, mappakasiri‟siri‟, siri‟teddeng, dan mate siri‟ pada intinya 

mengacu pada siri‟ walaupun dalam proses pemaknaannya berbeda. Sejak lahir 

manusia telah dibekali dengan perasaan/harga diri, ketika harga diri manusia (tau) 

itu telah dirusak maka timbullah yang namanya siri‟. Sebab ketika manusia 

tersebut berbicara jangan sampai komunikasi yang kita lontarkan menghilangkan 

atau mengganggu harga dirinya. 

Konsep tau dikalangan masyarakat Bugis selalu dikonsepkan sebagai 

makhluk yang paling sempurna, dimana seluruh aspek kehidupannya diwarnai 

dengan nilai-nilai siri‟ disatu sisi dan pesse disisi lain yang disertai dengan takwa 
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kepada Tuhan sebagai wujud orang yang beragam. Selanjutnya, dapat 

menempatkan diri pada posisi yang semestinya, seperti yang dikatakan oleh 

kepala Dusun Topa‟leo H. Mappiare bahwa ada sebuah pappaseng Bugis yang 

sering dikemukakan oleh ibu kepada anaknya, siri‟ emmitu tariaseng tau, narekko 

de‟ siri‟ta tanianik tau, rupa tau mani asenna,
70

 yang dimana artinya “hanya 

dengan siri‟ kita dianggap manusia, kalau manusia tidak memiliki siri‟ dia tidak 

bisa disebut sebagai manusia, hanya berupa manusia saja. 

Untuk lebih jelasnya lagi tentang konsep tau (manusia) yang paripurna ini 

dapat dikemukakan pada pappaseng berikut: 

Jagai siri‟nu nanujagai toi tau‟nu nasaba iamitu siri‟ta silong mitau ede 

pattujui taue lao ri niak matongeng-tongeng‟e.
71

 

Artinya: 

Peliharalah kehormatanmu serta takwamu kepada Allah, karena malu dan 

takwa itulah yang menjadi identitas manusia yang paripurna. 

Sedang mereka yang diistilahkan rupa tau adalah kebalikan dari apa yang 

telah dikemukakan diatas, orang-orang seperti itu bukanlah tau atau manusia, 

melainkan ia hanyalah makhluk yang menyerupai manusia, sehingga disebut 

ma‟rupa tau (menyerupai manusia atau orang) pernyataan ini terungkap dalam 

Pappaseng yang mengemukakan: 
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Niga-niga tau de‟na mabbolai siri na mitau laleng rialena, mannessani tu 

tau ya tanja taumi bawang.
72

 

Artinya: 

Barang siapa yang tidak memiliki rasa malu dan takwa kepada Tuhan, 

pada hakikatnya orang yang demikian itu bukanlah manusia lagi. 

Sudah sejak lama orang-orang yang ada di Sulawesi Selatan yang 

khususnya di suku Bugis berpandangan bahwa keberadaan seseorang perempuan 

dalam sebuah rumah tangga merupakan lambang kehormatan bagi keluarganya. 

Oleh karena itu ketinggian martabat seorang perempuan terkandung pada sanggup 

tidaknya menjaga dan mempertahankan kehormatan serta kesucian dirinya, 

sebagaimana yang terungkap dalam Pappaseng yang mengatakan masolangna 

makkunrai‟e abbeangi siri‟na yang artinya “kehancurannya seorang perempuan 

pada saat ia mengorbankan kehormatannya”. 

Siri‟ dalam pandangan agama Islam berbicara tentang perbaikan dan 

pembangunan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya dengan tujuan 

mengangkat martabat dan harga diri manusia, baik disisi Allah swt dalam 

kedudukannya sebagai hamba, maupun pergaulannya dengan masyarakat. Dan hal 

tersebut diperjelas dalam sebuah firman Allah yang terkait dengan nilai 

pappaseng diatas firman tersebut ialah: 
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َْظِِِ﴿ ِوَالًِْ ٍِّ ِانْجِ ٍَ ِيِّ ِكَثيِْشًا ِنجَِهََُّىَ ِرَسَأَْاَ ِبِهاَِٰ ِوَنقَذَْ ٌَ ِيفَْقهَىُْ ِلًَّ ِقهُىُْبٌ ِِٰ ِنهَىُْ ِلًَّ ٌٍ ِاعَْيُ وَنهَىُْ

ِبِهاَ ٌَ ِاِٰ ِيبُْصِشُوْ ِوَنهَىُْ ِبِهاَٰ  ٌَ عُىْ ًَ ِيغَْ ِلًَّ ٌٌ ِاوُلِٰ ِرَا  ٰ ِِٰ يٰ  ِاضََمُّ ِھىُْ ِبمَْ َْعَاوِ ِكَالًَْ كَ ِِٰ ِٰ

ِاوُل  ٰ كَِھىُُِانْػِٰ يٰ  ِِٰ  ِٰ ٌَ  (0ِ:101)ِالًعشاف/ِ﴾ ٠١ٔفهِىُْ

Terjemahannya: 

Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan 
manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk 
memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan 
mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk 
mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan 
lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. (Q.S. Al-
A'raf/7:179)

73
 

Manusia yang tidak menggunakan akal pikiran, penglihatannya, dan 

pendengarannya secara sehat untuk memahami petunjuk Allah swt akan jatuh 

derajatnya dan martabatnya kepada derajat yang lebih rendah dari binatang, sebab 

orang yang demikian akan berbuat seperti binatang padahal dianugrahi akal 

pikiran yang tidak diberikan kepada binatang. 

Salah satu sifat dasar manusia agar tidak bertindak sewenang-wenang 

adalah sifat malu, masyarakat Bugis menamakannya siri‟ dan menjadikannya 

sebagai faktor yang menentukan identitas sosial seseorang, sekaligus merupakan 

hal yang membedakan manusia dengan binatang. 

4. Usaha dan Kerja Keras 

Kerja keras sama artinya dengan kata ma‟kareso, mareso, atau bisa juga 

disebut reso. Kerja keras adalah salah satu sikap hidup yang perlu ditanamkan 
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kepada setiap individu di dalam mengerjakan sesuatu. Jika sikap ini dipegang 

teguh atau dilaksanakan, peluang untuk mencapai kesuksesan hidup juga akan 

tercapai. Hal tersebut dapat kita lihat pada pappaseng to riolo berikut ini: 

Iyapa na ma‟kareso tem‟mangingi tauee, na malempu to pimeng tau lo ri 

Pammasena Puang Allah Ta‟ala, nappani tu diruntu cappana wassele 

ede.
74

 

Artinya: 

Hanya dengan semangat kerja yang tinggi disertai niat ikhlas kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, usaha kita berhasil. 

Ma‟karesopa taue tem‟mangingi, nasaba wassele yang di runtu ede iyami 

tu pole ti‟ti pole wae puseta tommi.
75

 

Artinya: 

Bekerjalah dengan giat, karena hasil yang diperoleh dari tetesan keringat 

sendiri itulah yang paling mulia. 

Pappaseng tersebut menganjurkan kita bahwa tangan harus selalu 

digerakkan. Artinya, setiap individu harus selalu bekerja keras dan tekun. Bekerja 

apa saja, asalkan halal. Hanya dengan cara seperti ini keselarasan, keserasian, dan 

keharmonisan antara kehidupan lahiriah dan batiniah akan tercapai. 
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Setiap individu tidak boleh berprinsip seperti dalam ungkapan Bugis pada 

umumnya elo manre te reso (mau makan tidak mau bekerja) atau ammilao-lao 

(minta-minta). Prinsip seperti tersebut di atas merupakan sikap batin yang sangat 

tercela. Karena itu, harus di atasi dengan ma‟kareso atau majama (bekerja keras). 

Sebagaimana dikemukakan dalam pappaseng to riolo lainnya berikut ini: 

Ammilaoee tudu memeng macole, tapi lebbi macole pasi ko mabberei taue 

lo padat‟ta rupa tau.
76

 

Artinya: 

Meminta itu lebih baik, tetapi memberi itu jauh lebih baik kepada sesama 

makhluk hidup. 

Seperti juga didalam Islam, orang yang banyak berdoa kepada Allah 

dengan menambah ibadah sunnah tetapi tidak mau bekerja termasuk pemalas 

yang dibenci Nabi. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita memanfaatkan waktu 

yang kita miliki untuk bekerja keras dalam hal apa pun yang mendatangkan 

manfaat bagi kita. Jangan sebaliknya kita banyak bekerja tetapi tidak 

mendatangkan manfaat bagi kita, seperti pekerjaan-pekerjaan yang dilarang, atau 

menghabiskan waktunya untuk bekerja mencari kehidupan dunia dan 

meninggalkan pekerjaan-pekerjaan untuk kehidupan akhirat. 

Orang yang bekerja keras akan dengan senang hati menjalani kehidupan 

ini. Setiap detik kehidupan yang dijalaninya adalah kerikil kecil bagi dasar 
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bangunan masa tuanya. Setiap detak nafas kehidupan dilaluinya dengan kepuasan 

hati. Dan setiap langkahnya adalah perbuatan yang bermanfaat bagi siapa saja 

yang dijumpainya. 

5. Persatuan dan Gotong Royong 

Nilai budaya moral yang dapat dipetik dalam pappaseng to riolo ini adalah 

yang terkait dengan sikap persatuan dan gotong royong. Dalam pappaseng yang 

ada di masyarakat Desa Bontonyeleng seperti yang disimbolkan dengan ungkapan 

Mali' Siparappe Tallang Sipahua', Mali‟ artinya terbawa arus air, siparappe 

artinya saling menolong agar tidak terbawa arus air, tallang artinya tenggelam, 

sedangkan sipahua artinya saling menolong saat tenggelam. Sebagai contoh kita 

perhatikan pappaseng berikut: 

Sipaka tokkong baliki seddi jamang-jamang, nasaba degage nulle baliki 

jaman-jamang mappakeroe.
77

 

Artinya: 

Bersatu paduhlah menghadapi suatu pekerjaan, karena tak ada yang dapat 

mengalahkan perbuatan yang demikian. 

Idi maneng rupanna tauee ma buloki sibatang, nasaba aga ta jamae 

kokko‟e mancaji aggurung matuna.
78
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Artinya: 

Kamu harus Bersatu membela negaramu, semoga menjadi kenangan bagi 

generasi muda sesudahmu. 

Pappaseng ini menganjurkan pada setiap individu agar mengutamakan 

sikap persatuan dalam menghadapi suatu pekerjaan atau persoalan. Dengan 

persatuan, suatu pekerjaan atau persoalan dapat diatasi, yang berat menjadi ringan 

dan yang sulit menjadi mudah. 

Kegiatan gotong royong selalu menjadi ciri khas dalam budaya Islam. 

Dalam hal ini Allah secara langsung mengamanatkannya dalam dalil al-Qur‟an 

kepada seluruh umat manusia. Hal tersebut dikemukakan dalam surah Al-Ma‟idah 

ayat 2, Allah swt berfirman: 

ِوَانخَّقْىِ..... ﴿ ِوَحعََاوََىُْاِعَهًَِانْبشِِّ ِِٰ ِيٰ  ٌِ ِوَانْعُذْوَا ثْىِ ِوَاحَّقىُاِانمِّٰ ِوَلًَِحعََاوََىُْاِعَهًَِالًِْ  ِٰ َِِ ِٰ ٌَّ اِ

ِ)ِانًاِ﴾ َِِٕشَذِيْذُِانْعِقاَبِِٰ ِانمِّ ِ(5ِ:2ئذة/ٰ 

Terjemahannya: 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. 
(Q.S. Al-Ma'idah/5:2)

79
 

Tak heran, jika perintah tolong menolong dalam agama Islam selalu 

direpsentasikan dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesama manusia diwajibkan 

harus saling mengasihi, tolong menolong, dan bekerja sama dalam hal kebaikan. 
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Contoh gotong royong yang dapat dilakukan secara bersama-sama seperti 

membangun fasilitas umum dan membersihkan lingkungan sekitar.  Sikap gotong 

royong seperti inilah yang harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, 

tempat tidak dijadikan masalah baik dikota atau di desa. Karena, dengan adanya 

sebuah kesadaran yang ada disetiap elemen masyarakat kegiatan dalam bergotong 

royong akan lebih mudah dan meningkatkan silahturahmi antar sesama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pappaseng to riolo dikalangan masyarakat Bugis mempunyai makna dan arti 

tersendiri, jika dikaitkan dengan Bahasa Indonesia maka pappaseng to riolo ini 

diartikan sebagai wasiat orang terdahulu. Pappaseng to riolo ini sering diartikan 

sebagai nasihat atau ajakan moral dari orang tua terdahulu untuk anak cucunya kelak 

agar dapat dituruti dan menjalani hidup dengan baik. 

1) Masyarakat Desa Bontonyeleng pada dasarnya terhimpun dalam dua suku, 

yaitu suku Bugis dan Makassar, dan memiliki dua logat bahasa yaitu Ugi‟ 

dalam Bahasa Bugis dan Konjo dalam Bahasa Makassar walaupun mayoritas 

suku Bugis di Desa Bontonyeleng masih mendominasi. 

2) Isi pappaseng to riolo yang ada di Desa Bontonyeleng secara pemaknaannya 

antara logat Bugis dan Makassar tidak jauh berbeda dan bahkan memiliki arti 

dan fungsi yang sama. 

3) Implementasi nilai-nilai dakwah dalam pappaseng to riolo ini sebenarnya 

sudah cukup berlangsung lama di praktekkan dalam kalangan masyarakat, 

baik itu melaui Kepala Desa, Iman Desa, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda 

yang ada di masyarakat. Seiring dengan bergeraknya zaman, implementasi 

nilai-nilai tersebut sudah mulai pudar dan pappaseng to riolo tersebut hanya 

di implementasikan oleh beberapa tokoh agama setempat melalui mimbar-

mimbar masjid saja, dan bahkan hanya dilakukan sekali dalam seminggu pada 

saat khutbah shalat jum‟at berlangsung. 
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B. Implikasi Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis sadar akan kekurangan yang dialami dalam 

menyusun penelitian ini dan telah berusaha semaksimal mungkin. Dalam pelaksanaan 

penelitian, penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai sebuah 

saran untuk selanjutnya bagi penelitian lain dan pihak yang terkait, diantaranya: 

1) Pada tahap penelitian lain sebaiknya lebih dahulu mengumpulkan informasi 

tambahan yang sesuai dengan penelitian. Baik itu berupa informasi umum 

maupun informasi yang mendasar mengenai objek yang akan diteliti. 

2) Proses pengimplementasian nilai-nilai dakwah dalam pappaseng to riolo 

diharapkan lebih disosialisasikan lagi kepada generasi muda pada masyarakat 

Desa Bontonyeleng, mengingat tujuan utama pappaseng to riolo lebih 

mengarah kepada anak cucunya kelak. 

3) Diharapkan mampu memberikan yang besar kepada pembacanya dan secara 

khusus kepada masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba guna menambah wawasan terkait ajaran Islam, agar 

tidak adanya budaya dan adat yang salah ditafsirkan oleh masyarakat yang 

merujuk pada kemusyrikan. 

Dalam hasil penelitian ini, penulis sadar masih terdapat banyak kekurangan. 

Untuk itu, penulis berharap agar kiranya penelitian selanjutnya lebih memperhatikan 

kekurangan yang ada pada penelitian ini dan akan melengkapinya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana gambara umum lokasi penelitian di Desa Bontonyeleng Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba? 

2. Apa itu pappaseng to riolo pada masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba? 

3. Bagaimana sejarah pappaseng to riolo pada masyarakat Desa Bontonyeleng 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba? 

4. Bagaimana proses penyebaran pappaseng to riolo pada masyarakat Desa 

Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba? 

5. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba terhadap pappaseng to riolo? 

6. Apa saja isi pappaseng to riolo pada masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba? 

7. Apa saja poin penting yang ada pada pappaseng to riolo pada masyarakat Desa 

Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba? 

8. Bagaimana pandangan Islam terhadap papaseng to riolo yang ada pada 

masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba? 

9. Pappaseng to riolo apa saja yang terimplementasi pada masyarakat Desa 

Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba? 

10. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pappaseng to riolo yang ada pada 

masyarakat Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba? 
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