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PEDOMAN TRANSLITERASI 

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 ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di ص
bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di ط
bawah) 

 Za ẓ zet (dengan titik di ظ
bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
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 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

ِ Ha H Ha 

 Hamzah ء
, 

Apostrof 

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

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

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَْ

 
Contoh: 
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َْفَ   kaifa : ك 

 haula : ه وْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf Nama 

Huruf dan 
Tanda Nama 

 fatḥah dan alif …ا َ| …ىَ 
atau yā’ 

ā 
a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 
 
Contoh: 

اتَ   mata :ي 

يَ ي  ر  : rama 

َْمََْ قِ : qila 

وْتََُ ًُ  ٍ : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُاْلأ طْف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

ٍُْ ةَُاْنف اَضِه ةََُ دَِ  ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ة  ً  al-hikmah :  ا نْحِكْ

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. 

Contoh:  

بَُّ ا  rabbana :ر 

َُْ ا  najjainah :َ جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 
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Contoh: 

ف ةَُ  al-falsafah :ا نْف هْس 

 al-biladu :ا نْبلِا دَُ

7. Hamzah 

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. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : ايُِرْتَُ

b. Hamzah Tengah 

َ  ٌ  ta’muruna : ت أيُْرُوْ

c. Hamzah Akhir 

ءَ  ٌْ َش  : َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
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Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

َ َالََّّ ٍُ ٍْ َ Dinullah دِ  billah بِا الََّّ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ  ً حْ َر  ٌْ  Hum fi rahmatillah هىَُْ  فِ

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 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (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.  
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Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

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 Ali „Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat  
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ABSTRACT 

Name   : Ristiyanti Ahmadul Marunta 
Department  : Sharia Economic        
Reg. Number  : 80500219012 
Tittle  : The Acculturation of Siri' na pacce Values in Trading 

Transactions as the Form of Sharia Added Values to Achieve the 
Social Welfare (A Study on traders in Gowa Traditional 
Market). 

 
The major purpose of this research was to investigate the acculturation of siri’ 

na pacce values in trading transactions as the form of sharia added values to achieve 
the social welfare. The values of siri na pacce have been suggested to be consciously 
or unconsciously possessed by traders in Gowa traditional market. Therefore, this 
research was considered to be significant in order to develop the concept of sharia 
added values to be implemented in a local wisdom. 

The methodological approach taken in this research was descriptive 
quantitative research method in which interpretative approach was employed to 
interpret the research data. The written and spoken data related to the values of siri na 
pacce were analysed based on the context of trading transactions implemented in 
Gowa traditional market.  

The findings of this research indicated that Philosophical wisdom of Bugis 
Makassar has been reflected in the trading transactions occurred in the traditional 
market of Gowa. Besides the financial added values in the forms of money and 
profits, it was also evident that mental and decent values have also been shown 
during the transactions. Those values inlcude honesty, pleasure, consensus, justice, 
trust and brotherhood. In addition, the added spiritual values and characters in the 
forms of obedient, sincere, and pious were also shown during the social interactions 
in the market. Those forms of sharia added values (financial, mental, and spiritual) 
were considered to be the basis of falah. 

The implication of this research is that it is expected to all traders and 
consumers in Gowa traditional market to be aware on the importance of Bugis 
Makassar values in the form of siri’ na pacce. This value has been in line with the 
religious teaching which could bring benefits for people both in the world and in the 
hereafter (falah). In addition, it is also expected for the government, society, 
academics, and religious and cultural leaders to maintain the existence of siri’ na 

pacce values. Therefore, the values should be furhter developed and encouraged by 
implementing all the aspects of siri’ na pacce in everyday life.  
 
Key words: Siri’ na pacce, trading transactions, sharia added values, welfare 
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ABSTRAK 

NAMA  : Ristiyanti Ahmadul Marunta 
PRODI  : Ekonomi Syariah        
NIM  : 80500219012 
JUDUL :Internalisasi Nilai Siri’ na pacce dalam Transaksi Jual Beli 
 sebagai Formulasi Nilai Tambah Syariah untuk mewujudkan 
 Kesejahteraan (Studi pada pedagang di Pasar Tradisional Gowa). 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai siri’ na pacce 
dalam transaksi jual beli yang secara sadar atau tidak sadar telah tertanam dalam 
aktivitas bisnis masyarakat Bugis Makassar. Oleh karena itu penelitian ini dianggap 
penting untuk mengembangkan konsep nilai tambah syariah dengan kearifan lokal. 

 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu metode yang 

akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan paradigma interpretif untuk mengungkap dan 
memaknai internalisasi nilai siri’ na pacce dalam transaksi jual beli sebagai formulasi 
nilai tambah syariah untuk mewujudkan kesejahteraan (studi pada pedagang di Pasar 
Tradisional Gowa). 

 
Temuan dalam penelitian ini adalah secara filosofis kearifan lokal Bugis 

Makassar tercermin dalam wujud transaksi jual beli. Adanya nilai tambah ekonomi 
yang memiliki formulasi nilai material dan bentuk nilai tambahnya adalah uang. Nilai 
tambah mental yang memiliki formulasi nilai kejujuran, nilai keridhaan (suka sama 
suka), nilai keadilan, nilai kepercayaan dan bentuk nilai tambahnya adalah rasa 
altuiristik, senang dan persaudaraan. Kemudian nilai tambah spiritual yang memiliki 
formulasi nilai untuk tidak mendurhakai Allah dan bentuk nilai tambahnya adalah 
rasa ikhlas dan rasa kehadiran Tuhan. Formulasi nilai tambah syariah ini menjadi 
dasar dalam perwujudan nilai falāh. 

 
Implikasi pada peneltian ini adalah adanya perwujudan kesadaran bagi para 

pedagang Bugis Makassar untuk selalu memelihara nilai kearifan lokal siri’ na pacce 

dalam menjalankan segala tindakannya sehingga dapat mencapai tujuan kesejahteraan 
hidup didunia maupun diakhirat (falāh). Kemudian penelitian ini juga dapat 
berimplikasi pada pemerintah, masyarakat, para akademisi, tokoh adat maupun tokoh 
agama untuk selalu mempertahankan eksistensi nilai-nilai siri’ na pacce dengan cara 
mengembangkan, mendukung dan mengimplemantasikannya dalam segala aspek 
yang bertujuan untuk menjaga tatanan sosial kehidupan. 

 
 
Kata kunci: Siri’ na pacce, transaksi jual beli, nilai tambah syariah, kesejahteraan 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, transaksi jual beli sangat memengaruhi perkembangan sebuah 

bisnis. Transaksi merupakan perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai 

harta kekayaan, hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka 

memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpadukan syariat.1 Perkembangan 

transaksi jual beli berkaitan dengan keberadaan Pasar yang merupakan komponen 

penting dalam perdagangan tanpa terkecuali Pasar tradisional.  

Pasar tradisional biasanya menampung banyak pedagang dengan manajemen 

tanpa perangkat teknologi modern.2 Transaksi jual beli yang terjadi di Pasar 

tradisional merupakan transaksi secara langsung dengan menggunakan uang tunai 

melalui proses tawar-menawar antar pedagang dan pembeli. Seiring dengan 

perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat 

pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi.3  

Masalah transaksi jual beli yang rawan terjadinya penyimpangan adalah di 

Pasar tradisional. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis 

menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan.  Kenyataan para pedagang ini 

menggambarkan perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dimana merosotnya 

                                                           
 
1 Anisa Mardatilah, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (JIS 6, No, 1, 2013), h. 93.   
 
2 Herman Malano, Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil, (Jakarta: 

Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 76. 
 
3
 Damsar, Sosiologi Ekonomi,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 45. 
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nilai-nilai moral dan spiritual dalam aktivitas bisnis. Masih banyak para pedagang 

yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang. Perilaku 

menyimpang ditemukan di Pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dari 

timbangan, pencampuran barang kualitas bagus dengan yang buruk, dan penjualan 

barang haram. Hal ini menggambarkan bahwa nilai-nilai moral dan spiritual seakan 

tidak dapat menunjang kesuksesan bisnis dan dianggap sebagai ilusi dalam kegiatan 

bisnis.4 Adanya peningkatan moral dan solidaritas sosial tidak akan mungkin dapat 

dilakukan tanpa adanya kesakralan moral yang diberikan oleh agama.  

Nilai spiritual dan nilai-nilai moral menjadi hal yang penting dalam sosio 

ekonomi.5 Amartya berpendapat bahwa ilmu moral dalam ekonomi mengandung nilai 

keadilan, mengemban nilai-nilai agama, mengedepankan kemanusiaan, peduli dengan 

persamaan dan pemerataan.6  Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan interaksi 

antara transaksi dengan syariat. Syariat menjadi guideline bagi semua aktivitas 

transaksi. Aktivitas yang tidak mengikuti ketentuan syariat berarti dilarang 

(diharamkan). Islam mengenal transaksi jual beli. Transaksi jual beli merupakan 

kajian dalam fikih muamalah. Transaksi jual beli dipandang sebagai sebuah ibadah 

dalam mencari kehidupan (rezeki) yang halal.  

                                                           
 
4
 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika, (Edisi II; 

Yogyakarta: Tiara Wacana, 2015), h.89. 
 
5 Nurazizaturahma dan Imron Mawardi, “Pemahaman Etika Berdagang pada Pedagang 

Muslim Pasar Wonokromo Surabaya Studi Kasus Pedagang Buah”, (Jurnal JESTT, Vol.1, No.2, 
2014), h. 281. 

 
6 Euis Amalia, “Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam mewujudkan Keadilan 

Distributif  bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia”, (Jurnal: Al-Iqtishad, Vol.III, No.1, 
Januari 2011), h. 69. 
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Ibadah dalam konteks transaksi jual beli ini harus dilaksanakan sesuai syariat 

Islam, sehingga sangat erat hubungannya antara syariat, iman dan ibadah.7 Islam 

memandang transaksi jual beli mencakup realitas kesadaran ketuhanan (tauhid), 

syariah (fikih) dan ahlak (amal saleh), dan ketiganya merupakan satu kesatuan yang 

utuh dalam transaksi berbasis syariah. Pemisahan salah satu unsur dari ketiga unsur 

tersebut merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah.8 Sebagai contoh, 

pelaksanaan transaksi jual beli tanpa dilandasi dengan kesadaran pengabdian dan 

ketaatan kepada Allah swt merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai tauhid, 

karena mengabaikan sesuatu tanpa diniatkan karena Allah swt. Demikian pula bila 

pelaksanaan transaksi tanpa dilandasi dengan akhlak yang baik, maka akan 

menimbulkan dampak negatif terhadap harmonisasi hubungan antarsesama manusia 

dan lingkungannya.9  

Dalam transaksi jual beli dalam Islam mencakup realitas kesadaran ketuhanan 

artinya segala sesuatu adalah milik Allah swt., yang diamanahkan kepada manusia 

untuk ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki Allah swt.10 Demikian 

pula, transaksi jual beli dalam Islam mencakup ketentuan syariah yang harus dipatuhi 

dalam pelaksanaannya. Dimana dalam pelaksanaannya, tidak dipandang sebagai 

mekanisme operasional yang bersifat mekanistik namun memiliki nilai-nilai spiritual 

                                                           
 
7 Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, (Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015), 

h. 240. 
 
8  Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah. (Cet Ke-1: Jakarta: Amzah, 2010), h. 173. 
 
9 Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi 

dan Bisnis Islam, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 386. 
 
10

 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Cet. Ke-4; Bandung: Pustaka Setia, 2001),  h. 76. 
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untuk kemashlahatan lahir maupun batin bagi kehidupan kemanusiaan. Transaksi jual 

beli dalam Islam mencakup realitas yang bersifat materi berupa barang dan jasa yang 

dapat diukur dalam satuan angka.11  

Aspek materi dan spiritual merupakan bagian yang utuh dan integral dalam 

transaksi jual beli perspektif Islam.12 Menurut Kuntowijoyo dalam konsep Aminullah-

nya bahwa model transaksi dalam Islam tidak dibatasi oleh rasio (akal) dan empiris 

(indra), namun juga menggunkan hati (wahyu).13 Sebagai contoh kesepakatan antara 

pihak-pihak yang melakukan transaksi syariah, maka pihak-pihak yang bertransaksi 

tersebut tidak boleh dipandang hanya memiliki hak dan kewajiban yang bersifat 

materi dan kuantitatif semata, namun mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang 

bersifat spiritual maupun kualitatif.  

Selain memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan materi seperti barang, 

jasa atau uang, masing-masing pihak juga memiliki hak dan kewajiban untuk 

berusaha berlaku adil, berlaku jujur, menjaga hubungan silaturahmi yang bersifat 

kualitatif sebagaimana yang dituntun dalam prinsip-prinsip ajaran Islam.14 Terkait 

dengan nilai spiritual dan nilai-nilai moral, Islam memandang bahwa Allah adalah 

Tuhan penguasa alam semesta dan Maha pemberi sedangkan manusia adalah 

                                                           
 
11 Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Transaksi dan Etika Bisnis Islam, 

(Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), h. 167 
  

12 Nasrun Haroen, Fiqih muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 115 
 

13 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika, (Edisi II; 
Yogyakarta: Tiara Wacana, 2015), h.79. 

 
14 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika, (Edisi II; 

Yogyakarta: Tiara Wacana, 2015), h.89. 
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khalifah. Adanya nilai spiritual dan moral ini dalam diri setiap individu maka tujuan 

kesejahteraan dunia dan akhirat dapat tercapai. Islam memotivasi invidu untuk 

memenuhi kebutuhan materil dan spiritual dalam rangka menciptakan maslahah.15 

Islam menekankan kehalalan dalam segala aspek perekonomian. Namun keuntungan 

yang dicari, bukanlah keuntungan yang eksploitatif yang bertujuan untuk mencari 

keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menetapkan jauh diatas keuntungan 

normal.16  

Perilaku masyarakat dalam prinsip ekonomi Islam tentunya tidak lepas dengan 

adat kebudayaan masyarakat disuatu daerah yang telah lama menjadi panutan 

didaerah itu sendiri. Bukan hanya aspek kegiatan ekonomi saja tetapi adat 

kebudayaan juga menyangkut kegiatan sosial lainnya yang menjadi kontrol diri pada 

setiap individu.17 Sistem ekonomi adat kebudayaan adalah kearifan lokal yang 

menjadi salah satu aset bangsa Indonesia yang pluralistik. Istilah kearifan lokal (local 

wisdom) memiliki makna yang sangat mendalam dan saat ini menjadi suatu kosa kata 

yang sedang familiar. Menurut Sartini, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua 

kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local) maka secara umum local wisdom dapat 

dipahami sebagai, gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, bernilai 

baik, penuh kearifan yang tertanam serta diikuti oleh anggota masyarakatnya.18   

                                                           
 
15 Nasrun Haroen, Fiqih muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 115. 
 
16 M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan 

Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, ( Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group,  2014), h. 158. 
 
17 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), h. 145. 
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Temuan dari Wulandari yang mengkaji aktivitas ekonomi masyarakat Bugis 

yaitu para pedagang bersuku Bugis yang menerapkan nilai budayanya, mampu 

bersaing ditengah kondisi moderenisasi, dengan pengaplikasian nilai kepercayaan 

kepada konsumen, adanya rasa solidaritas antar para pedagang maupun pembeli, 

membangun konsistensi usaha, menepati janji, dan berlaku jujur dalam transaksi jual 

belinya.19 Hal ini mendeskripsikan bahwa budaya dapat menyatu dengan 

perekonomian khususnya transaksi jual beli yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. 

Pada sisi proses penyediaan barang dan jasa dalam transaksi jual beli maka akan 

menciptakan nilai tambah tersendiri.   

Nilai tambah merupakan suatu komoditas yang bertambah nilainya karena 

melalui proses, pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu 

produksi.20 Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa nilai tambah ini bersifat materi 

dan dapat dikatakan sebagai nilai tambah ekonomi. Pandangan ini tidak 

menempatkan nilai spiritual dan moral sebagai filter dalam pencapaian kesejahteraan, 

sehingga sifat egoistik lebih mendominasi individu, mengabaikan etika dan tanggung 

jawab sosialnya dalam kegiatan sosio ekonominya.21 Konsep nilai tambah dewasa ini, 

mengalami perkembangan yang berkesinambungan. Mulawarman dalam 

                                                                                                                                                                      
 
18 Sartini, “Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat”, (Jurnal Filsafat, 

Vol. 37, No. 2, Agustus 2014, h. 111. 
 
19 Shanaz Wulandari, “Aktivitas Ekonomi Masyarakat Bugis di Pasar Terong Kota 

Makassar”, (Jurnal: Phinisi Integration, Vol. 2. No. 1, Februari 2010), h. 170. 
 
20 Tita Djuitaningsih, Paradigma Akuntansi Syariah Dalam Shariate Value Added Statement, 

(Jurnal:  Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 2 (1), 2016), h. 84. 
 
21 Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori, (Edisi Kedua; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 350. 
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penelitiannya yaitu pengembangan akuntansi yang berkearifan holistik yaitu meliputi 

pembangunan akuntabilitas berbasiskan nilai tambah kuanta: diri-sosial-semesta-

spiritual, nilai tambah batiniah: diri-sosial-semesta-spiritual, dan nilai tambah 

kearifan: diri-sosial-semesta-spiritual.22  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyuwono yang berjudul mengangkat 

“sing liyan” untuk formulasi nilai tambah syariah ini bahwa nilai-tambah syariah 

meliputi nilai-tambah ekonomi, nilai-tambah mental, dan nilai tambah spiritual 

dimana cara perolehan, pemrosesan, dan pendistribusiannya dilakukan secara halal. 

Bentuk nilai-tambah semacam ini memang lebih kompleks jika dibandingkan dengan 

nilai-tambah ekonomi yang modern.23 Penyatuan nilai-tambah mental dan spiritual 

dengan nilai-tambah ekonomi ini merupakan satu tahapan menuju nilai-tambah 

syariah. Secara konkrit gambaran hasil analisa ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 
Penyatuan Nilai-tambah Ekonomi dengan Nilai-tambah Mental dan 

Spiritual 
 

No Nilai tambah Bentuk nilai tambah 
1. Ekonomi Uang 

2. Mental Rasa altuiristik, senang dan persaudaraan 

3. Spiritual Rasa ikhlas dan rasa kehadiran Tuhan 
     Sumber: Triyuwono, 2011. 

Dalam konteks nilai-tambah syariah, nilai-tambah ekonomi hanya merupakan 

salah satu bagian kecil saja. Nilai-tambah mental dan nilai-tambah spiritual sebagai 
                                                           

 
22 Mulawarman, “Nyanyian Metodologi Akuntansi ala Nataatmadja: Melampaui Derridian 

Mengembangkan Pemikiran Bangsa Sendiri,” (Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 4, No. 1, 2013), 
h. 162. 

23 Tita Djuitaningsih, “Paradigma Akuntansi Syariah Dalam Shariate Value Added 
Statement”, (Jurnal:  Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 2 (1), 2016), h. 87. 
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harus menyatu dengan nilai-tambah ekonomi (economic value-added).24 Nilai tambah 

syariah adalah nilai-tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diproses, 

dan didistribusikan dengan cara yang halal. Bentuk-bentuk konkrit dari nilai-tambah 

mental dan nilai-tambah spiritual dapat dikembangkan sesuai dengan temuan-temuan 

empiris yang ada dalam masyarakat. 

Dari penelitian Triyuwono, penulis tertarik untuk mengungkap nilai tambah 

syariah yang terjadi pada masyarakat yang mata pencahariannya sebagai pedagang di 

Pasar Tradisional Sungguminasa, Gowa dengan menggunakan model transaksi jual 

beli dalam Islam dimana nilai budaya siri na pacce sebagai formulasinya. Penelitian 

ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penulis berusaha 

menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal siri’ na pacce dalam menentukan 

transaksi jual beli sebagai formulasi nilai tambah syariah yang sesuai dengan temuan 

empiris masyarakat melalui proses, pendistribusian dan hasil yang diperoleh secara 

halal.  Kemudian perkembangan ekonomi Islam ini menarik masyarakat baik di desa 

maupun perkotaan untuk beraktivitas dalam melakukan transaksi jual beli sesuai 

dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.25  

Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berperilaku sesuai 

dengan prinsip Islam memberi dampak yang positif bagi kegiatan perekonomian 

walaupun masih ada pihak yang belum menjalankan sepenuhnya prinsip ekonomi 

                                                           
 
24 Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori, (Edisi Kedua; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 359. 
 
25

 Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi 
dan Bisnis Islam, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 386. 
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Islam tersebut. Adapun alasan mengapa penelitian ini dilakukan yaitu pertama, Nilai-

nilai kearifan lokal siri’ na pacce dapat diinternalisasikan ke dalam sistem 

perekonomian sehingga hal ini unik dan menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakat 

khususnya masyarakat Bugis-Makassar; Kedua, Nilai kearifan lokal siri’ na pacce 

merupakan bentuk dari sikap mental dan spiritual masyarakat Bugis-Makassar.26 Hal 

ini dapat dikaitkan dengan dasar nilai tambah syariah yaitu ekonomi, mental dan 

spiritual, sehingga nilai tambah syariah dapat dikembangkan dan menjadi lebih 

kompleks terutama dalam kegiatan transaksi Islam yaitu transaksi jual beli yang 

memiliki prinsip-prinsip Islam mencapai tujuan ekonomi.27   

Salah satu nilai siri’ na pacce yaitu ada’ tonging (berkata dengan benar) dan 

mappeso’na ri dewata seuwe (pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa).28 Dalam 

transaksi jual, beli pedagang yang memegang budaya ini akan berkata dengan benar 

mengenai barang yang dijualnya dan mengingat bahwa ada Tuhan yang selalu 

mengawasi setiap apa yang diperbuatnya, sehingga bukan hanya keuntungan materi 

yang akan didapatkannya tetapi juga keuntungan secara spiritual, inilah yang nantinya 

akan menjadi nilai tambah berbasis syariah. Sebagaimana firman Allah swt.: 

                      

                                                           
 
26

 St. Magfirah, “Siri’ na Pacce dalam Suku Makassar Perspektif Al-Qur„an dan Hadis”, 

(Jurnal Tahdis Vol. 7 No. 2 Tahun 2016), h. 167. 
 
27 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), h. 145. 
 
28 Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, “Implikasi Falsafah Siri‟ Na Pacce Pada Masyarakat 

Suku Makassar Di Kabupaten Gowa”, Jurnal (el Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012), h. 187. 
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Terjemahnya 
“Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang 
yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang 
mempunyai keuntungan yang besar”.

29 (Qs.41:35). 
 

Keuntungan yang dimaksud dalam al-Qur‟an adalah keuntungan yang 

diperoleh karena berada dijalan Allah swt. dan bertindak atas kebenaran hukum yang 

telah ditetapkan oleh Allah swt. seperti yang terdapat dalam al-Qur‟an yang dapat 

dimetaforakan sebagai keuntungan bagi pelaku bisnis.30 Ketiga, Teori sebelumnya 

mengatakan bahwa kesejahteraan diperoleh dari nilai tambah ekonomi (materi) saja, 

namun dalam pandangan ekonomi Islam kesejahteraan dapat diperoleh apabila 

didasarkan pada sikap mental dan spiritual.31   

Islam memandang kesejahteraan bukan didasarkan atas seberapa banyak 

kekayaan dan aset yang dimiliki seseorang (materi), namun Islam memandang 

kesejahteraan seseorang didasarkan atas proses pencapaian materi secara halal dan 

keberkahan materi tersebut.32 Sebagaimana pada firman Allah swt. tersebut bahwa 

Allah swt. memerintahkan umatnya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan 

akhirat dengan cara berbuat baik kepada orang lain, hal ini dapat dipahami sebagai 

keberkahan dalam berbuat kebaikan dan untuk memperoleh kebahagiaan tersebut 

                                                           
 
29 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al-Fushshilat ayat 35. 
 
30

 Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori, (Edisi Kedua; 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 360. 

 
31 Fachri Fachrudin, “Kajian Teori Laba pada Transaksi Jual Beli dalam Fiqh 

Muamalah”(Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional), (Jurnal Ad-Denar Ekonomi dan 
Bisnis Islam,2015), h. 73. 

 
32 Khoirul Umam, Spiritual Marketing In Islamic Perspective, (Journal of Applied Business 

and Economics Vol. 2 No. 2 Desember 2015), h. 173-192. 
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tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Islam menghalalkan transaksi jual beli 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.33  

Siri’ dalam ekonomi Islam digambarkan dengan adanya perasaan malu para 

pedagang Bugis-Makassar untuk berbuat kecurangan, kedzaliman atau tidak sesuai 

dengan prinsip Islam seperti gharar, maisir dan riba dalam transaksi jual beli. 

Larangan tersebut sebagaimana terdapat dalam firman Allah: 

                              

                      

Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
(Qs. 4:29).34 
 
Selanjutnya juga terdapat dalam surah Al Muthafifin ayat  1-3, yaitu: 
 

                       

      

 
Terjemahnya: 

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang 
apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila 
mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (Qs. 

83:1-3).35 
                                                           

 
33

 Khoirul Umam, Spiritual Marketing In Islamic Perspective, (Journal of Applied Business 
and Economics Vol. 2 No. 2 Desember 2015), h. 183. 

 
34 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al An Nisaa ayat  29. 
 
35 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al Al Muthafifin ayat  1-3. 
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Islam menekankan kejujuran dan keadilan dalam transaksi jual beli sesuai 

dengan al-Qur‟an dan Hadis.36 Rasulullah saw memberikan contoh  yang sangat baik 

kepada umat manusia dalam hal transaksi jual beli, dimana beliau selalu bertransaksi 

secara jujur, adil dan berserah diri kepada Allah swt. atas apa yang dikerjakannya, 

beliau juga menerapkan prinsip-prinsip dasar Islami dalam setiap perbuatannya 

terutama dalam transaksi jual beli.37   

Hal ini menjelaskan adanya kesesuaian antara prinsip ekonomi Islam dalam 

transaksi jual beli dengan nilai siri na pacce. Kejujuran dalam transaksi jual beli 

dengan nilai siri’ na pacce yaitu, pada nilai ada’ tonging (berkata yang benar) dan 

lempu’ (menjaga kejujuran).38 Konteks ada’ tonging dalam ekonomi Islam 

digambarkan melalui para pedagang Bugis-Makassar yang senantiasa menjaga 

kejujuran dalam transaksi jual beli. Sebagaimana firman Allah swt. yaitu: 

                                 

Terjemahnya: 

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan 
neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.”39 (Qs. 17:35). 
 
 

                                                           
 
36 Alimuddin dkk, “Konsep Harga Jual Kejujuran: Meraih Keuntungan Menggapai 

Kemaslahatan”, (Malang: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 2, No. 1, April 2011), h. 1-185 
 
37 Raihanah, “Konsep Kejujuran dalam al-Qur‟an (Studi pada Pedagang Pasar Sentral 

Antasari Banjarmasin)”, (Jurnal:  al-Iqtishadiyah, Vol. IV, No. II Desember 2018), h. 168. 
 
38 Muhammad Nur Abdi dan Wahyuddin Abdullah, Pemaknaan "Siri’ na Pacce dalam 

Penetapan Harga di Lihat dari Perspektif Islam, (Jurnal Akmen Vol.17 No. 1 Maret 2020), h. 12-20. 
 

39 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al Israa’ ayat 35. 
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Selain itu sikap Pacce digambarkan pada pedagang Bugis-Makassar yaitu 

memiliki rasa simpati terhadap sesama anggota kelompok komunitasnya. Dalam 

artian, dapat dikatakan bahwa unsur nilai yang terdapat dalam falsafah pacce ini 

adalah menyangkut rasa kebersamaan yang tinggi, sikap loyalitas dan solidaritas yang 

mendalam yang sukar untuk dikhianati ataupun ditukar dengan apapun.40 Dengan 

demikian semangat pacce sejalan dengan tujuan syariat dalam rangka mengkokohkan 

persatuan dan persaudaraan diantara umat Islam.41 

Sebagian besar para pedagang di Pasar tradisional Sungguminasa Gowa 

adalah keturunan suku Bugis dan Makassar sehingga budaya siri’ na pacce dijadikan 

sebagai falsafah hidup dalam melakukan berbagai tindakannya.42 Namun tidak semua 

keturunan suku Bugis dan Makassar mampu menerapkan secara utuh budaya siri’ na 

pacce dapat dilihat masih adanya pedagang melakukan transaksi jual beli yang tidak 

sesuai dengan prinsip Islam dan nilai siri’ na pacce itu sendiri dan juga masih adanya 

individu yang menganggap keuntungan materi adalah hal yang utama dalam 

menjalankan bisnis.  

Perlu adanya perbaikan terhadap akidah dan pemahaman seorang pedagang 

dalam menerapkan nilai siri’ na pacce ke dalam transaksi jual beli berbasis Islam 

yang menghasilkan konsep nilai tambah syariah menjadi lebih kompleks dan dapat 

                                                           
 
40 Leonard Y Andaya, Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, terj. 

Nurhadi Simorok, (Makassar: Inninawa, 2004) h. 31. 
 
41 Adnan Tahir, “Integrasi Falsafah Siri’ na Pacce dan Etika Bisnis Islam dalam Membangun 

Bisnis Berbasis Kearifan Lokal”, (Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 90.  
 
42 Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, “Implikasi Falsafah Siri‟ Na Pacce Pada Masyarakat 

Suku Makassar Di Kabupaten Gowa”, Jurnal (el Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012), h. 187. 
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diaplikasikan bukan hanya pedagang keturunan suku Bugis dan Makassar, namun 

juga dapat diaplikasikan pada pelaku bisnis lainnya. 

 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian adalah batasan penelitian yang bertujuan untuk memperjelas 

ruang lingkup penelitian. Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokusnya sebagai 

berikut: 

a. Nilai Siri na Pacce 

Siri’ na pacce merupakan nilai budaya yang menjadi sebuah pedoman atau 

falsafah dalam menjalani kehidupan sehari-hari oleh masyarakat suku Bugis dan 

Makassar.43 Siri memiliki sebagai harga diri atau kehormatan dan juga dapat 

dipahami sebagai sebuah pernyataan sikap yang tidak serakah terhadap kehidupan 

duniawi. Sedangkan pacce memiliki makna sebagai rasa simpati yang dalam konsep 

masyarakat Bugis-Makassar merupakan rasa atau perasaan empati terhadap sesama 

dan seluruh anggota komunitas yang terdapat dalam masyarakat tersebut.44  

Nilai-nilai utama kebuayaan Bugis dan Makassar terdiri atas Ada’ Tonging 

(berkata benar), Lempu’ (kejujuran), Getting (berpegang teguh pada pendirian), 

Mappesona’ ri Dewata seuwe (Pasrah pada Tuhan yang Maha Esa) dan Pacce 

(solidaritas sesama manusia).45 Siri’ na pacce merupakan sebuah aspek yang ikut 

                                                           
 
43 Andi MG Moein, Menggali Nilai-nilai Budaya Bugis-Makassar dan Siri’ na Pacce, 

(Makassar: Yayasan Mapress, 1990), h 10. 
 
44 Adnan Tahir, “Integrasi Falsafah Siri’ na Pacce dan Etika Bisnis Islam dalam Membangun 

Bisnis Berbasis Kearifan Lokal”, (Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 119. 
 
45 Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan,………… 2014).  h. 135.. 
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membangun kehidupan tata nilai dalam kehidupan kontemporer (suku Bugis 

Makassar), sebagaimana dalam kenyataan empiris. 

b. Transaksi Jual beli  

Secara fiqih, istilah jual beli disebut dengan al-bai’, yang dalam bahasa Arab 

biasa digunakan untuk pengertian lawannya yaitu asy-syira’ yang berarti beli, jadi 

kata al-bai’ berarti jual beli. Definisi jual beli secara terminologi yang dikemukakan 

oleh ulama fiqih memiliki makna yang sama yaitu tukar menukar dengan cara 

tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan nilai yang sepadan menurut cara yang 

dibenarkan dalam prinsip Islam. Jual beli juga bermakna pertukaran barang atas dasar 

saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan atau sesuai 

dengan alat tukar yang sah.46 Jual beli dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan 

penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas, baik itu secara lisan maupun 

dengan cara lainnya yang bermakna sama.47  

c. Nilai tambah syariah 

Nilai tambah syariah (Shari’ah Value Added) adalah pertambahan nilai (zaka) 

material (baik finansial, sosial dan lingkungan) yang telah disucikan (tazkiyah) yang 

dimulai dari pembentukan, hasil sampai distribusi (zakka), dalam proses pencapaian 

harus halal dan tidak mengandung riba (spiritual) serta thoyib (batin).48  Dalam 

                                                           
 
46

 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 101. 
 

47 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of 
Islamic Economic System), (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 124.  

 
48 Mulawarman, Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan, (Jakarta: Bani 

Hasyim Press 2011), h. 98. 
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proses pencapaian nilai tambah ini memiliki batasan-batasan yang sesuai dengan 

syara’ (halal) dan bermanfaat dan menenangkan batin (thoyib).49 Konsep nilai tambah 

syariah merupakan bentuk intenalisasi nilai tauhid, karena dengan konsep dan nilai 

ini maka dapat memperoleh legitimasi untuk memasukkan konsep 

pertanggungjawaban kepada Tuhan (secara vertikal) dan kepada umat manusia dan 

alam (horisontal).  

d. Kesejahteraan 

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, 

yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan 

dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga 

mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan 

berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.50 Kesejahteraan 

merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina 

terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan 

untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat.51 Oleh karena 

itu setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal 

materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis 

dalam bermasyarakat.  

                                                           
 
49 Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori, (Edisi II; Cet. IV; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 356. 
 
50 Ziauddin Sardar, “Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah”, 

(Jurnal: Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016), h. 395. 
 
51 Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2005), h. 24. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 
Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 
No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Nilai Siri’ na Pacce Dalam penelitian ini menggunakan siri’ na 

pacce yang menjadi sebuah pedoman atau 
falsafah  masyarakat suku Bugis dan Makassar. 
Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis dan 
Makassar terdiri atas Ada’ Tonging (berkata 
benar), Lempu’ (kejujuran), Getting (berpegang 
teguh pada pendirian), Mappesona’ ri Dewata 

seuwe (Pasrah pada Tuhan yang Maha Esa) dan 
pacce (solidaritas sesama manusia). Siri’ na 

pacce membangun kehidupan tata nilai dalam 
kehidupan kontemporer (suku Bugis Makassar), 
sebagaimana dalam kenyataan empiris. Peneliti 
mencoba melakukan integrasi melalui 
pemaknaan kearifan lokal siri’ na pacce dalam 
transaksi jual beli pada pedagang di Pasar 
Tradisional Gowa. 

 
2.  Transaksi Jual Beli  Dalam konteks penelitian ini, transaksi 

jual beli merujuk kepada beberapa prinsip dasar 
dalam transaksi jual beli menurut Abdul Ghofur. 
Prinsip tersebut didasarkan bahwa seluruh proses 
dilakukan secara halal, thoyyib dan tidak 
mengandung riba. Peneliti juga melakukan 
pemaknaan mendalam mengenai prinsip dasar 
transaksi jual beli pada pedagang di Pasar 
Tradisional Gowa. 

 
3. Nilai Tambah Syariah Penelitian ini merujuk kepada hasil temuan 

Triyowono bahwa nilai tambah syariah meliputi 
nilai tambah materi (ekonomi), mental (Rasa 
altuiristik, senang dan persaudaraan) dan 
spiritual (Rasa ikhlas dan rasa kehadiran Tuhan). 
Dimana proses pencapaian nilai tambah ini 
memiliki batasan-batasan yang sesuai dengan 
syara’ (halal) dan bermanfaat/menenangkan 
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batin (thoyib). bentuk intenalisasi nilai tauhid, 
karena mengandung konsep pertanggungjawaban 
kepada Tuhan (secara vertikal) dan kepada umat 
manusia dan alam (horisontal). Peneliti juga 
mencoba memformulasikan nilai tambah syariah 
berdasarkan internalisasi nilai siri’ na pacce 
dalam transaksi jual beli pada pedagang di Pasar 
Tradisional Gowa. 

 
4. Kesejahteraan Dalam penelitian ini, peneliti merujuk 

kepada kesejahteraan dalam ekonomi Islam,  
yaitu kesejahteraan secara material maupun 
secara spiritual. Dimana terpenuhinya kebutuhan 
fisik dari rezeki yang halal, hidup sehat secara 
jasmani dan rohani, keberkahan rezeki yang 
diterima. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya 
diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi 
juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga 
nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan 
Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. 
Penelitian ini dilakukan kepada pedagang di 
Pasar tradisional Gowa yang bekerja untuk 
mencapai kesejahteraan. 

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2021. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah terkait 

“Internalisasi Nilai Siri’ Na Pacce dalam Transaksi Jual Beli sebagai Formulasi 

Nilai Tambah Syariah untuk mewujudkan Kesejahteraan (Studi pada Pedagang di 

Pasar Tradisional Gowa)” yang dapat diturunkan kedalam beberapa rumusan 

masalah berikut ini: 

a. Bagaimana transaksi jual beli pada pedagang di Pasar tradisional Gowa? 

b. Bagaimana internalisasi nilai siri’ na pacce dalam transaksi jual beli pada 

pedagang di Pasar tradisional Gowa? 
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c. Bagaimana internalisasi nilai siri’ na pacce dalam transaksi jual beli pada 

pedagang sebagai formulasi nilai tambah syariah untuk mewujudkan 

kesejahteraan pada pedagang di Pasar tradisional Gowa? 

 
D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka bertujuan untuk menemukan tulisan atau tahap pengumpulan 

literatur-literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek atau permasalahan yang 

akan diteliti. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan 

yang akan diteliti dan dibahas belum ada yang meneliti dan ataupun ada namun 

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam penelitian Adnan Tahir, penulis menyimpulkan bahwa secara 

operasional Integrasi falsafah siri’ na pacce dan etika bisnis Islam memiliki beberapa 

wujud yaitu:52 (a) Adanya kehadiran Tuhan dalam segala aktivitas ekonomi; (b) Etos 

kerja mewujudkan kesamaan hak untuk mencari penghidupan di bumi; (c) Adanya 

solidaritas (konsep pacce), membentuk tanggung jawab dan wujud keseimbangan 

distributif; (d) Makna sipakatau yaitu saling memanusiakan satu sama lainnya; (e) 

Makna ada’ tonging, selalu berkata benar dalam segala aktivitas ekonomi; (f) Makna 

lempu’ mewujudkan kejujuran dalam segala aktivitasnya. 

 Penulis mengungkapkan temuannya yaitu adanya perjumpaan secara 

filosofis-konseptual yang terjadi antara kearifan Bugis Makassar terhadap etika bisnis 

Islam yang diwujudkan ke dalam falsafah siri na pacce, dimana kearifan lokal ini 

                                                           
 
52 Adnan Tahir, “Integrasi Falsafah Siri’ na Pacce dan Etika Bisnis Islam dalam Membangun 

Bisnis Berbasis Kearifan Lokal”, (Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 119. 
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menjadi prinsip utama dalam beberapa aspek yaitu:53 ada’ tongngeng, lempu, getteng, 

sipakatau, pacce dan mappesona ri dewata seuwae. Selanjutnya, nilai-nilai etika 

bisnis Islam juga tercermin dalam beberapa aspek yaitu ketauhidan (unity), 

keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab 

(responsibility) dan ihsan (benevolence). 

Secara umum penelitian ini sangat relevan dengan penelitian kami, yaitu 

menggunakan konsep siri’ na pacce. Namun konsep siri’ na pacce tersebut untuk 

membangun bisnis berbasis kearifan lokal dengan mengintegrasikan konsep siri’ na 

pacce ke dalam etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu 

fokus pembahasan dan landasan teori yang digunakan, dimana penulis akan 

membahas tentang pengembangan teori nilai tambah syariah melalui transaksi jual 

beli dengan menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal siri’ na pacce. 

Kemudian penelitian Andik S. Dwi Saputro, memaparkan bahwa konsep nilai 

tambah merupakan sebatas nilai tambah ekonomi saja, sedangkan lebih khusus pada 

bidang kajian akuntansi syariah.54 Kemudian nilai tambah syariah meliputi nilai 

tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diproses, dan didistribusikan 

dengan cara yang halal”. Laporan nilai tambah syariah bukanlah sebuah modifikasi 

atau konversi dari laporan laba-rugi yang akan berdiri sendiri untuk menggantikan 

laporan laba rugi. Pandangan Mulawarman bahwa konsep nilai tambah syariah 

                                                           
53

 Adnan Tahir, “Integrasi Falsafah Siri’ na Pacce dan Etika Bisnis Islam dalam Membangun 

Bisnis Berbasis Kearifan Lokal”, (Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 120. 
 
54 Andik S. Dwi Saputro, “Koreksi Konsep Nilai Tambah Syariah: Menimbang Pemikiran 

Konsep Dasar Teoritis Laporan Keuangan Akuntansi Syariah”,( Jurnal Universitas Brawijaya, 2014), 

h. 3. 
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merupakan hasil dekonstruksi dari konsep nilai tambah dari domain akuntansi 

konvensional.55 Peneliti memahami bahwa konsep laporan nilai tambah tidak sama 

sekali berbeda dengan laporan laba-rugi konvensional.56  

Melalui pendekatan paradigma kristis, penulis menyimpulkan keterbatasan 

teori nilai sebagai konsep teoritis laporan dasar keuangan. Penulis menyimpulkan 

bahwa secara realitas pemikiran yang berdasarkan atas teori nilai tambah memiliki 

kemungkinan beberapa potensi yaitu (a) Nilai tambah memiliki potensi menjadi bibit 

munculnya nilai kapitalisme melalui etika utilitarianisme; (b) Nilai tambah memiliki 

konsep distribusi pada kalangan terbatas; (c) Pada beberapa kasus lainnya, konsep 

dan format laporan nilai tambah secara praktis belum menunjukkan kemudahan 

dalam muamalah sesuai pada aturan syariat Islam.  

Penelitian tersebut memiliki persamaan tema dengan penelitian ini yaitu 

mengenai nilai tambah syariah dimana nilai tambah syariah merupakan nilai tambah 

ekonomi, mental, dan spiritual yang diperoleh, diproses, dan didistribusikan dengan 

cara yang halal. Namun penelitian ini juga berbeda dengan penelitian kami pada 

aspek pendekatan penelitian dan fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan paradigma interpretif dan fokus penelitian adalah nilai siri na pacce yang 

akan diinternalisasikan dalam transaksi jual beli. Berdasarkan kajian pustakaan diatas 

maka secara sistematis kajian pustaka dapat dirangkum pada tabel berikut: 

                                                           
55

 Aji Dedi Mulawarman, Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan, (Jakarta: 
Bani Hasyim Press,  2011), h. 71. 

 
56 Andik S. Dwi Saputro, “Koreksi Konsep Nilai Tambah Syariah: Menimbang Pemikiran 

Konsep Dasar Teoritis Laporan Keuangan Akuntansi Syariah”,( Jurnal Universitas Brawijaya, 2014), 

h. 4. 
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Tabel 1.3 
Kajian Pustaka 

 
No. Peneliti Metode Hasil Penelitian 

1. Muhammad 
Nur Abdi dan 
Wahyuddin 
Abdullah 
(2020) 

Kualitatif  - Penetapan harga jual suatu  produk 
selain di pengaruhi  harga sekitar, 
biaya produksi dan bahan baku juga 
dipengaruhi oleh faktor lain. 

- Budaya siri’ memengaruhi 
penetapan harga jualan bagi para 
Pedagang suku Makassar. 

- Agama juga juga menjadi faktor 
dalam perkembangan usaha 
dikarenakan untuk pencapaian 
keberkahan usaha.57  
 

2.  Damayanti 
dkk (2020) 

Kualitatif 
dengan 
pendekatan 
Etnografi 

- Kearifan lokal siri’ na pacce pada 
masyarakat Bugis-Makassar 
memiliki nilai-nilai yang dapat 
mengendalikan perilaku ekonomi 
agar tetap sesuai dengan aturan 
pranata dalam perekonomian. 

- Adanya moralitas ekonomi dalam 
perspektif kearifan lokal, 
menjadikan mahasiswa memahami 
pentingnya menghargai keberadaan 
orang lain di sekitar kita sehingga 
tidak terjadi kesenjangan dalam 
ekonomi.58 

 
3.  Tamsir 

(2019) 
Kualitatif 
dengan 
pendekatan 
etnografi 

- Internalisasi ajaran pobinci-binciki 
kuli pada Usahawan Muslim Buton 
Tengah dalam etika bisnis syariah 
dapat mengantarkan pada 
kesejahteraan hidup di-dunia 
maupun di-akhirat (falah). 

                                                           
 
57 Muhammad Nur Abdi dan Wahyuddin Abdullah, “Pemaknaan Siri’ na Pacce dalam 

Penetapan Harga di Lihat dari Perspektif Islam”, (Jurnal Akmen Vol.17 No. 1 Maret 2020), h. 12-20. 
 
58 Damayanti dkk,  “Moralitas Ekonomi dalam Perspektif Budaya pada Mahasiswa”, (Jurnal 

Pendidikan  Vol. 5 No. 2, Februari 2020), h. 153-156. 
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- Kearifan lokal tersebut mengandung 
nilai-nilai universalisme yang penuh 
dengan filosofisoleh karenanya 
pantas untuk diikuti oleh usahawan 
lainya dimanapun berada.59 
 

4.  Shahnaz 
Wulandari 
(2019) 

Kualitatif 
dengan 
pendekatan 
Fenomenologi 

- Aktivitas masyarakat suku bugis 
yang mendiami Pasar Terong Kota 
Makassar adalah kegiatan untuk 
menyambung hidup didaerah 
perkotaan. 

- Terjalinnya ikatan dalam kegiatan 
perdagangan yaitu terdiri dari rasa 
kepercayaan dikarekan selau 
bertemu setiap hari dan memiliki 
lokasi yang sama dan hubungan 
silaturahmi yang semakin kuat 
karena berasal dari daerah yang 
sama dan membentuk suatu 
perkumpulan sesama pedagang.60 
 

5. Ika  Yunia 
Fauzia (2018) 

Kualitatif 
dengan 
pendekatan 
deskriptif 

- Adanya suatu keragaman perilaku 
pebisnis dan wirausahawan muslim 
dalam menjalankan asas transaksi 
syariah. 

- Transaksi syariah  menjalankan 
prinsip persaudaraan, semua 
informan terbagi menjadi dua; 
persaudaraan yang tidak dibatasi 
oleh aktivitas bisnis, dan; 
persaudaraan yang terbatas pada 
aktivitas dalam bisnis.61 
 

                                                           
 
59 Tamsir, “Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Pobinci-Binciki Kuli pada Usahawan Buton 

dalam Etika Bisnis Syariah untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, (Jurnal Al-Tijary, Vol. 5, No. 1, 
Desember 2019), h. 1-18. 

 
60 Shahnaz Wulandari, “Aktivitas Ekonomi Masyarakat Bugis di Pasar Terong Kota 

Makassar”, (Jurnal Phinisi, Vol. 2, No.1, Februari 2019), h. 165-173. 
 
61 Ika Yunia Fauzia, “Perilaku Pebisnis dan Wirausahawan Muslim dalam Menjalankan Asas 

Transaksi Syariah,”…..2018), h. 38-56. 
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6. Andi 
Suwandi 
Putra Suaib 
dkk (2018) 

 - Transaksi mangpaindan doi 
memiliki nilai tambah syariah 
(shari’ah value added) seperti nilai 
tambah ekonomi pada aspek sedekah 
dari pengurangan nilai (inflasi), nilai 
tambah mental pada rasa altruistik 
dan juga nilai tambah spritual yakni 
rasa ikhlas dan rasa kehadiran 
Tuhan.62 
 

7. Budi 
Iswanto, dkk. 
(2017). 

Kualitatif 
dengan 
pendekatan 
Fenomenologi 

- Konstruksi nilai falah perspektif 
kearifan budaya Melayu Temajuk 
dalam perdagangan di bangun dari 
budaya belalle’, talangge’, sikutuan, 

dan taware’. 
- Makna atau nilai yang terbangun 

dari etnolinguistic adat Melayu 
Temajuk.63 
 

8. Akhmad 
Mujahidin 
(2016) 

Studi Pustaka - Institusi bisnis tidak hanya 
berorientasi perusahaan (corporate 
oriented) tetapi, ia mempunyai 
keselarasan sosio-kultur dan 
tanggung jawab sosial (CSR). 

- Proses internalisasi kearifan kultur 
lokal dalam sistem perbankan 
syariah menjadi sebuah paradigma 
baru dalam pengembangan 
perbankan syariah. Karena di 
dalamnya terdapat keluhuran nilai-
nilai yang memiliki persenyawaan 
dan keselarasan dengan prinsip-
prinsip syariah.64  

                                                           
 
62 Andi Suwandi Putra Suaib, “Mengungkap Aspek Sedekah dalam Transaksi Mangpaindan 

Doi pada Masyarakat Lunjen Enrekang”, (Jurnal Iqtisaduna, Vol. 4, No. 2 , Desember 2018), h. 218-
241. 

 
63 Budi Iswanto dkk, “Nilai Falah Pada Kearifan Lokal Dalam Perdagangan Perbatasan 

Indonesia-Malaysia”, (Jurnal: Diskursus Islam, Vol. 5, No. 2, Agustus 2017), h. 42-60. 
 
64 Akhmad Mujahidin, “Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pengembangan 

Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia”, (Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15 No. 2, Juli-Desember 
2016), h. 153-168. 
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9. Tri 
Handayani 
Amaliah 
(2016) 

Kualitatif 
dengan 
pendekatan 
interpretif 

- Wujud harga jual yang utuh dan 
berangkat dari nilai-nilai filosofi Tri 
Hita Karana.  

- Unsur-unsur nilai materi (bukan 
kekayaan), nilai ketundukan kepada 
Sang Pencipta, nilai pelestarian 
lingkungan dan nilai gotong royong 
merupakan kesatuan yang utuh yang 
tak terpisahkan. 
 

10. Khoirul 
Umam 
(2015) 

Studi pustaka - Ajaran yang terkandung dalam 
spiritual marketing telah menggeser 
sekian banyak konsep pemasaran 
konvensional yang selalu 
menitikberatkan kepada 
memenangkan persaingan dan 
mencapai keunggulan absolut. 

- Jiwa yang bersih, hati yang selalu 
penuh cinta kasih kepada sesama 
dan lingkungan, jujur dan transparan 
serta berbagi kebahagiaan kepada 
orang lain, merupakan wujud akhir 
dalam ajaran spiritual yang 
dipertegas dalam setiap aspek 
kegiatan pemasaran.65 
 

11. Sujoko 
Efferin 
(2015) 

Paradigma 
Kritis 

- Spiritualitas menjadi pegangan 
dalam pengembangan akuntansi dan 
akuntabilitas, maka disiplin 
akuntansi akan menjadi 
transendental dan turut berkontribusi 
positif dalam menciptakan dan 
memelihara perdamaian, 
inklusivitas, kepedulian, keadilan, 
kesejahteraan dan keselarasan.66 
 

                                                           
 
65 Khoirul Umam, Spiritual Marketing In Islamic Perspective, (Journal of Applied Business 

and Economics Vol. 2 No. 2 Desember 2015), h. 173-192. 
 
66 Sujoko Efferin, Akuntansi,Spiritualitas dan Kearifan Lokal: Beberapa Agenda Penelitian 

Kritis, (Jurnal Akuntansi Multiparadigma: Vol. 6, No. 3, Desember 2015), h. 341-511. 
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12. Rahmah 
Yulisa 
Kalbarini 
(2014) 

Kualitatif 
dengan 
pendekatan 
Studi Kasus 

- Pertanggungjawaban dana bisnis 
yang dikelola pihak swalayan 
dipertanggungjawabkan kepada 
Allah melalui dana zakat dan 
laporan pertanggungjawabannya 
dibuat oleh pemilik sebagai bahan 
evaluasi peningkatan target zakat 
kedepan.67 

13. Ahmad 
Ubaidillah 
dkk (2013) 

Kualitatif - Makna “keuntungan” dilihat dari 

sudut pandang profesi pedagang kaki 
lima yaitu “Keuntungan spiritual” 

terlihat dari kemauan para pedagang 
kaki lima untuk tetap 
memperhatikan perintah Tuhan atas 
semua perintah-Nya. 

- “Keuntungan kepuasan batin” bisa 
membuat orang lain senang, 
meskipun sebagai pedagang kaki 
lima tetap mendapatkan kesempatan 
untuk berbagi.68 
 

14.  Alimuddin 
dkk, (2011) 

Epistemologi - Konsep kejujuran merumuskan 
konsep harga jual Islami meliputi 
kejujuran didalam berniat, kejujuran 
lahiriah dan kejujuran batiniah. 

- Konsep penetapan harga jual 
kejujuran, kekonsistenan harga jual 
menjadi perhatian utama sedangkan 
besarnya keuntungan tidak 
dipermasalahkan.69 
 

                                                           
 
67 Rahmah Yulisa Kalbarini, “Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di 

Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta)”, (Jurnal Al-Tijary, Vol. 4, No. 
1,2018), h. 1-12. 

 
68 Ahmad Ubaidillah, “Makna Keuntungan Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang 

Kaki Lima di Bangsri Jepara)”, (Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 14 No. 1, Januari 2013), h. 65-77. 
 
69 Alimuddin dkk, “Konsep Harga Jual Kejujuran: Meraih Keuntungan Menggapai 

Kemaslahatan”, (Malang: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 2, No. 1, April 2011), h. 1-185. 
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15. Iwan 
Triyuwono 
(2011) 
 

Kualitatif 
dengan 
Pendekatan 
Posmodern 

- Nilai tambah syariah meliputi nilai-
tambah ekonomi, nilai-tambah 
mental, nilai-tambah spiritual. 
Dimana cara perolehan, pemrosesan 
dan pendistribusiannya dilakukan 
secara halal. 

- Bentuk nilai tambah ini merupakan 
bentuk nilai tambah yang lebih 
kompleks dibandingkan dengan 
nilai-tambah ekonomi modern.70 
 

Sumber: Jurnal Penelitian, diolah, 2021.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dan 

kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengungkap realitas Transaksi Jual Beli pada pedagang di Pasar Tradisional 

Gowa. 

b. Melakukan Internalisasi Nilai Siri’ na pacce dalam Transaksi Jual Beli pada 

Pedagang di Pasar Tradisional Gowa. 

c. Memaknai Internalisasi Nilai Siri’ na pacce dalam Transaksi Jual Beli pada 

Pedagang sebagai Formulasi Nilai Tambah Syariah untuk Mewujudkan 

Kesejahteraan pada Pedagang di Pasar Tradisional Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoretis. 

                                                           
 
70 Iwan Triyuwono, Mengangkat “Sing Liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah”, 

(Malang: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.2, No. 2, Agustus 2011), h. 186-368. 
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Hasil penelittian ini secara teoretis dapat mengembangkan konsep nilai 

tambah syariah oleh Iwan Triyuwono pada praktek transaksi jual beli berbasis Islam. 

Selain itu konsep nilai tambah syariah dapat dipadukan dengan nilai budaya siri’ na 

pacce, dimana nilai budaya siri’ na pacce ini sebagai formulasi dari nilai tambah 

syariah yang bermakna bahwa tujuan transaksi jual beli bukan hanya memperoleh 

nilai tambah ekonomi saja namun meliputi nilai tambah mental dan nilai tambah 

spiritual. Nilai kearifan lokal memberikan daya tarik dalam pengembangan konsep 

yang terkait dengan ekonomi berbasis Islam. Penelitian ini juga memberikan 

kontribusi pengembangan ilmu yang bukan hanya sekedar konsep namun juga 

memaknai kearifan lokal yang dapat diaplikasikan kepada semua golongan. 

b. Kegunaan praktis 

1) Pelaku Bisnis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi para 

pelaku usaha yang selama ini belum menyadari pemaknaan dari nilai siri’ na pacce. 

Nilai siri na pacce sebagai falsafah hidup bagi suku Bugis Makassar yang mampu di 

internalisasikan ke dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu para pelaku bisnis 

seharusnya dapat kembali kepada nilai kearifan lokal dan syariat Islam karena nilai 

kearifan lokal tersebut mampu menjadi nilai tambah. Prinsip ini juga dapat 

mengedukasi para pelaku bisnis untuk tidak berbuat kecurangan dan kedzaliman 

dalam transaksi jual beli. Nilai tambah juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan 

baik didunia maupun di akhirat.  
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2) Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat 

yang juga sebagai konsumen untuk dapat menerapkan nilai kearifan lokal siri’ na 

pacce. Nilai kearifan lokal tersebut mengajarkan masyarakat untuk selalu 

melestarikan budaya dan diterapkan dalam berbagai tindakan karena nilai kearifan 

lokal tersebut merupakan bagian dari nilai keagamaan yaitu nilai moral dan spiritual 

sehingga berdampak kepada kebaikan bersama. Dalam artian menjalankan aktivitas 

sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, diharapkan masyarakat mampu menelaah 

setiap tindakannya dan menyadari bahwa adanya kehadiran Tuhan yang 

mengawasinya dalam segala aspek kehidupan. 

3)  Pemerintah 

Penelitian ini dapat menjadi khazanah bagi pemerintah untuk dapat 

mengambil kebijakan atau regulasi terkait dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai 

kearifan lokal siri’ na pacce yang telah terbukti mampu menjaga tatanan sosial. 

Menyadari bahwa kebijakan yang berbaur dengan masyarakat akan menambah 

pemahaman tentang pentingnya menjaga nilai keharmonisan umat sebagai makhluk 

sosial dimana nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Siri’ na Pacce 

Suku Bugis Makassar sudah ada sejak zaman dahulu dan mendiami sebagian 

wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan penduduk asli yang  memiliki pranata 

budaya sendiri jauh sebelum peresmian kerajaan Gowa. Sejarah mengenai asal siri‟ 

na pacce ditemukan melalui tulisan-tulisan tentang falsafah atau petuah-petuah yang 

terdapat dalam tulisan lontara‟.1 Adanya huruf lontara‟ dibuat oleh seseorang yang 

bernama Daeng Pamatte saat beliau diperintahkan oleh Karaeng Tumapaksirik 

Kallonna yang didasarkan atas kebutuhan kerajaan dengan tujuan mencatat segala 

peristiwa di kerajaan yang pada akhirnya digunakan sebagai media untuk 

berkomunikasi.2  

Walaupun terkenalnya sejarah suku Bugis Makassar yang dimulai pada masa 

Karaeng Tumapakrisik Kallonna, namun kebesaran makna siri‟, telah terdapat dalam 

petuah-petuah dengan tulisan lontara‟ sebagai berikut:
3 

a. Siritaji nakitau, artinya hanya siri‟ maka kita dinamakan manusia. Maknanya yaitu 

seseorang yang tidak memiliki siri‟, maka dianggap bukan manusia (binatang), 

                                                           
 
1 Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Cet. I; Makassar: Alauddin 

Press, 2014), h. 130. 
 

2 Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, “Implikasi Falsafah Siri‟ Na Pacce pada Masyarakat 
Suku Makassar di Kabupaten Gowa”, (Gorontalo: Jurnal Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012). h. 191-
193. 

 
3 Dedy Hardiyanto, “Reduksi Makna Siri‟ Na Pacce oleh Aktivis Mahasiswa di Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”, (Makassar: 2016), h. 14 
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karena sikap orang yang tidak memiliki siri‟ sama seperti perbuatan binatang yang 

tidak punya malu. 

b. Sirikaji tojeng, siritaji tojeng, artinya hanya siri‟lah yang benar. Maknanya yaitu 

perasaan siri‟ atau malu karena melakukan perbuatan yang tercela. Hal ini 

dianggap benar oleh hukum agama, adat maupun negara. 

c. Karaeng, siri‟ kuji ki atai, artinya Tuanku, hanya karena siri‟ maka tuan 

memperhamba saya. Maknya yaitu adanya kedudukan atau status sosial seseorang 

akan memengaruhi sikap orang lain dalam kehidupan sosialnya. 

d. Punna taenamo siri‟ku, manna kupannobokangki, taenamo nalantanglantang, 

artinya manakala tidak ada lagi siri‟ku, maka sekalipun aku menikamkan kerisku 

kepada tuan, tidaklah menjadi dalam lagi. Maknanya yaitu apabila seseorang 

sudah tidak memiliki malu, maka orang tersebut sudah tidak memiliki kehormatan 

dan kekuatan dalam segala kehidupan bermasyarakat. 

e. Kaanne buttaya Gowa majarremi nikasirikang, artinya bahwasanya negeri Gowa 

ini telah ditekadkan guna membela siri‟. Maknanya yaitu kerajaan Gowa adalah 

daerah yang menjunjung tinggi dan menghargai falsafah siri‟.4 

Setiap manusia yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan merupakan 

pengikut adat Bugis Makassar dan akan memahami atau menghayati makna dan 

fungsi siri‟ na pacce  dalam kehidupan bermasyarakat. Siri‟ na pacce merupakan etos 

budaya Bugis Makassar dalam menjalani segala aktivitas kehidupannya. Dewasa ini, 

                                                           
4
 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Makassar: Lembaga Penerbitan 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 89. 
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pengertian dari siri na pacce telah menimbulkan berbagai tanggapan yang beragam 

dari masyarakat yaitu ada yang berpendapat bahwa siri‟ berarti malu-malu atau dalam 

bahasa Makassar disebut siri-siri‟.5 

 Selain itu adapula yang mengartikan siri‟ sebagai harga diri, martabat atau 

kehormatan. Tidak hanya itu, pendapat lain pun mengasosiasikan siri‟ itu sebagai 

suatu kejahatan, pendapat ini hanya menilai siri‟ dari segi akibatnya namun tidak 

melihat sebab akibat terjadinya perbuatan menyimpang. Hamid Abdullah 

mengemukakan bahwa makna malu dalam istilah siri‟ memiliki konteks positif, 

bahwa manusia akan giat dan berinisiatif akan berbuat sesuatu yang baik untuk 

dirinya sendiri dalam menjalani seluruh kehidupannya.6  

Selain itu menurutnya budaya siri‟ na pacce memiliki empat indokator yaitu 

(a) Motivasi diri yaitu kesungguhan seseorang dalam bekerja secara maksimal dengan 

menggunakan segala potensi yang ada dalam dirinya; (b) Adanya rasa malu dan rasa 

bersalah yang sangat mendalam apabila tidak mampu mentaati aturan yang berlaku 

dalam kehidupan masyarakat; (c) Adanya loyalitas yaitu kemampuan untuk menjaga 

amanah dan berprinsip teguh pada janji yang telah diikrarkan dan dipercayakan 

padanya; (d) Adanya prinsip kejujuran yaitu keselarasan antara hati, pikiran maupun 

perbuatannya dan selalu menjunjung tingi nilai kebenaran.7  

                                                           
5
 Abdul Muin Achmad dan Muh. Rizani Syam, Siri‟: Kearifan Budaya Sulawesi Selatan, 

(Jakarta: Badan Kerjasama Kesenian Indonesia DKI Jakarta, 2010), h. 6. 
 

6 Abdul Muin Achmad dan Muh. Rizani Syam, Siri‟: Kearifan Budaya Sulawesi Selatan, 
(Jakarta: Badan Kerjasama Kesenian Indonesia DKI Jakarta, 2010), h. 8. 

 
7 Muhammad Amin, “Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam memperkokoh Karakter 

Bangsa”, (Artikel Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), h. 2  
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Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa siri‟ adalah suatu sistem sosio 

kultur yang menjadi pranata pertahanan harga diri, dan martabat seseorang sebagai 

anggota masyarakat.8 Dengan memegang teguh siri‟ dalam diri seseorang maka akan 

meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia, baik itu berlaku 

untuk dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat dalam segala aktivitas 

kehidupannya, dengan kata lain siri‟ na pacce sebagai alat untuk menyatukan 

manusia dengan Tuhan dan alam semesta. 

1. Nilai- nilai utama Siri’ na Pacce 

Setiap kebudayaan memiliki sejumlah nilai. Menurut Rahman Rahim, nilai-

nilai utama siri‟ na pacce sebagai kebudayaan Bugis Makassar terdiri atas beberapa 

jenis yaitu kejujuran (alempureng), cendikiaan (ammacang), keteguhan 

(agettengeng), kepatuhan (assitinajang), usaha (reso), harga diri (siri‟).9 

Andi Moein berpendapat bahwa perkara atau pesan yang tertuang dalam 

petuah yang bertulisan lontara‟ Bugis Makassar yang dibuat untuk generasi saat itu 

dan generasi kedepannya yaitu10 (a) Manusia harus senantiasa berkata yang benar 

(ada‟ tongeng); (b) Harus senantiasa menjaga kejujuran (lempu‟); (c) Berpegang 

teguh pada prinsip keyakinan dan pendirian (getteng); (d) Hormat-menghormati 

sesama manusia (sipakatau); (e) Pasrah pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa 

                                                                                                                                                                      
 
 
8 Andi Zainal Abidin, Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum, Negara dan Dunia 

Luar, (Bandung: Alumni, 1999), h. 13. 
 
9 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Makassar: Lembaga Penerbitan 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 100. 
 
10 Andi MG Moein, Menggali Nilai-nilai Budaya Bugis-Makassar dan Siri‟ na Pacce, 

(Makassar: Yayasan Mapress, 1990), h. 17. 
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(mappesona ri dewata seuwae); (f) solidaritas (pacce). Bagi manusia yang tidak 

berfungsi sifat-sifat kemanusiaannya maka ia disebut teai tau (Makassar), tania tau 

(Bugis) yang berarti bukan manusia atau marupa taumi (hanya berupa manusia) atau 

tau-tau.11 Secara fungsional adapun nilai-nilai kejujuran, kecendikiaan, keteguhan, 

kepatutan dan usaha sebagai nilai-nilai utama. keutamaannya yaitu adanya hubungan 

antara diri sendiri dengan cita-cita, dengan sesama mahluk dan dengan Tuhan. 

Menurut Wahyuddin, nilai-nilai utama siri‟ na pacce sebagai berikut:12 

a. Kejujuran (Lempu‟) 

Kata lempu‟ dalam bahasa Bugis berarti jujur. Dalam berbagai konteks kata 

lempu‟ relevan dengan baik, ikhlas, benar dan adil, adapun lawan katanya adalah 

Belle-Pabbeleng yaitu curang, dusta, culas, tipu, khianat, aniaya, buruk dan 

semacamnya. Ketika La Manussa‟ Toakkaraeng bertanya kepada Tociung yaitu 

seorang cendekiawan mengenai arti kata lempu‟, maka beliau menerangkan ada 

empat makna lempu‟ yaitu (1) memberi maaf; (2) tidak curang apabila diberi 

kepercayaan; (3) tidak serakahkepada hak orang lain; (4) baginya kebaikan adalah 

kebersamaan.13 Bagi Nene‟ Mallomo (seorang tokoh cendekiawan terkemuka di 

Sidenreng Rappang) dalam menegakkan nilai lempu‟, seseorang hatus dihukum mati 

karena tindakannya mengambil barang orang lain (mencuri), perbuatan ini adalah 

                                                           
11 Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, “Implikasi Falsafah Siri‟ Na Pacce pada Masyarakat 

Suku Makassar di Kabupaten Gowa”, (Gorontalo: Jurnal Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012). h. 191-
193. 

12 Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Cet. I; Makassar: Alauddin 
Press, 2014), h. 139. 

 
13 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Makassar: Lembaga Penerbitan 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 105. 
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pelanggaran terhadap kejujuran dan pelanggaran terhadap panngadereng, dan jika 

ditegakkan secara sempurna akan mematahkan nilai keadilan yang menjadi tanggung 

jawabnya sebagai seorang hakim.  

Beliau dengan tegas menegakkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, sehingga 

rakyat Sidenreng Rappang pada saat itu meraih kesejahteraan ketika lembaga 

pengadilan diduduki oleh Nene‟ Mallomo yang tegas dan berwibawah. Lempu‟ 

merupakan sikap seseoarang saat dihadapkan dengan sesuatu kejadian tertentu 

dengan menceritakan kejadian tersebut tanpa adanya perubahan dan benar-benar 

sesuai dengan kenyataan yang ada. Sikap lempu‟ juga berada dalam hati nurani 

seseorang bukan mengikuti oleh egoisme diri.14 

b. Kecendekiaan (Acca) 

Dalam berbagai ungkapan lontara‟, nilai kecendekiaan (acca‟) sering 

beriringan dengan nilai kejujuran (lempu‟). Makna keduanya saling melengkapi 

menjadi suatu kesatuan. Masyarakat bugis mengartikan kata acca‟ sama dengan 

pandai. Namun menurut Rahman Rahim, keduanya tidak sama, karena pandai atau 

pintar memiliki makna yang netral. Acca‟ dalam lontara‟ berkonotasi positif. Jadi arti 

acca‟ ini relevan dengan kata cendekia (bahasa sanskerta) dan kearifan (bahasa 

Arab).15 Selain itu kata ininnawa dalam lontara‟ juga berarti sama dengan kata acca‟, 

sehingga orang yang memiliki nilai ininnawa atau acca‟ oleh lontara‟ disebut 

                                                           
14 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Makassar: Lembaga Penerbitan 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 100. 
 

15 Muhammad Amin, “Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam memperkokoh Karakter 

Bangsa”, (Artikel Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), h. 4. 
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“Toacca”. Toakkininnawa atau Pakkininnawa yang berarti cendekiawan, ahli hikmah 

dan arif bijaksana atau selalu berjuang dan berpihak pada kebenaran. 

Dalam nilai kecendekiaan (acca‟) mengandung nilai kejujuran, kebenaran, 

kepatutan dan keikhlasan. Menurut Alatas, cendekia/intelektual adalah orang yang 

berpikir tentang gagasan dan persoalan non material dengan menggunakan 

kemampuan akalnya.16 Oleh karena itu kemampuan akal adalah hal yang utama 

dimiliki oleh para cendekia. Tokoh lontara‟ sebagai toacca‟ seperti Tociung, La 

Pagala, Nene‟ Mallomo, Kajao Laliddong, Tomaddualeng, Mangada‟cinna Daeng 

Sitaba, Amanna Gappa dan sejumlah lainnya tidak satupun dikenal sebagai orang 

yang dikenal memiliki kemampuan intelektual yang memiliki kualifikasi akademik, 

namun mereka mampu menyikapi, menghadapi persoalan-persoalan dan 

menyelesaikannya dengan kemampuan yang dimilikinya.17 

c. Keteguhan (Getteng) 

Dalam bahasa Bugis, kata getteng berarti keteguhan. Makna getteng dapat 

pula diartikan taat asas atau setia pada keyakinan, kuat dan tangguh dalam pendirian, 

serta erat dalam memegang prinsip.18 Nilai keteguhan ini sama halnya dengan nilai 

kejujuran dan nilai kecendekiaan yaitu maknya berkonotasi positif. Tociung 

menegaskan beberapa perbuatan yang mengandung nilai kepatuhan antara lain tidak 

mengingkari janji, tidak mengkhianati kesepakatan, tidak membatalkan keputusan 
                                                           

16 Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, “Implikasi Falsafah Siri‟ Na Pacce pada Masyarakat 
Suku Makassar di Kabupaten Gowa”, (Gorontalo: Jurnal Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012). h. 193. 

 
17 Mukhlish dkk, Sejarah Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Jakarta: Depdikbud, 1998), h. 78. 
 
18 A. Hasan Mahmud, Silasa: Setetes Embun di Tanah Gersang, (Makassar: YKSST,1976), h. 

39. 
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dan tangguh dalam perbuatan. Keteguhan hati Raja Bone, La Tenriruwa Sultan Adam 

dalam meyakini agamanya meskipun harus dibayar mahal, beliau rela meninggalkan 

tahtanya. Dengan keteguhan hati itu, beliau membawa keyakinannya ke Gowa dan 

tidak mencampuri lagi urusan pemerintahan di Bone. Selanjutnya Kerajaan Bone 

jatuh menjadi Kerajaan Palili dibawah kekuasaan Kerajaan Gowa.19  

Seseorang yang memiliki prinsip keteguhan adalah orang yang teguh untuk 

tidak melanggar aturan yang berlaku dan teguh untuk selalu melakukan kebaikan, 

meskipun ada perbuatan yang menyimpang yang menarik hatinya namun dengan 

mengetahui akibat melakukan perbuatan menyimpang tersebut maka tetap teguh 

untuk tidak melakukannya.20 Hal ini juga menjelaskan bahwa pentingnya 

menegakkan ketegasan dan selalu menepati janji yang telah dipercayakannya. 

Perkataan yang sejujurnya dan tidak membatalkan dan mengubah sesuatu yang telah 

disepakati bersama antara penguasa dengan rakyat serta bekerja secara maksimal. 

d. Kepatutan (Assitinajang) 

Kata assitinajang terjemahan dari bahasa Bugis yang berarti kepatutan, 

kepantasan dan kelayakan. Kata ini berasal dari kata tinaja, yang berarti sesuai, patut, 

pantas atau cocok. Adat kepatutan ini memiliki hakekat untuk mengatur agar segala 

sesuatu yang dijalankan telah sesuai dengan semestinya, mengambil sesuatu dari 

tempatnya, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, hal ini menunjukkan perbuatan 

                                                           
 
19 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Makassar: Lembaga Penerbitan 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 118. 
 
20 Sukmiah, “Penerapan Nilai – Nilai Kearifan Lokal Bugis dalam Kepemimpinan Camat 

Barru Kabupaten Barru”, (Jurnal: Stia Al Gazali Barru Vol 2, No. 3, November 2019), h.. 43-44. 
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mappasitinaja.21 Kewajiban yang dibaktikan dan memperoleh hak yang sepadan 

merupakan suatu perlakuan yang patut. Petuah mengatakan ambil yang sedikit jika itu 

mendatangkan kebaikan dan tolak yang banyak jika itu mendatangkan keburukan. 

Sebagai contoh nilai kepatutan menurut La Taddampare‟ Puang 

Rimaggalatung petuahnya yaitu: “Jangan serakahi kedudukan, jangan pula terlalu 

inginkan kedudukan tinggi, kalau kamu tidak mampu juga memperbaiki negeri. 

Nantilah bila dicari baru kamu muncul, nantilah bila ditunjuk baru kamu mengia”.
22   

Adapun empat hal yang merusak nilai kepatutan yaitu (1) tamak, keserakahan 

akan menghilangkan rasa malu; (2) kecurangan akan memutuskan silaturahmi; (3) 

ketegahan akan menjauhkan kebenaran dalam sebuah negeri; (4) kekerasan akan 

menghilangkan kasih sayang dalam sebuah  negeri. Nilai kepatutan ini sangat erat 

kaitannya dengan nilai kemampuan (makamaka), jasmani dan rohani. Menyerahkan 

atau menerima sesuatu apakah itu amanat dalam tugas, maka harus didasari dengan 

kepatutan atau kemampuan.23 Oleh karena itu seseorang yang memiliki kepatutan 

terhadap sesuai maka dia pantas untuk memperoleh apa yang telah dia kerjakan.   

Nilai assitinajang merupakan sebuah pertimbangan bagi masyarakat Bugis 

Makassar untuk menolak atau menerima sesuatu dengan memperhatikan kebaikan 

dan keburukan. Jika dia menerima keadaan yang tidak patut, maka dia telah 

                                                           
 
21 Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Cet. I; Makassar: Alauddin 

Press, 2014), h. 146. 
 
22A. Hasan Mahmud, Silasa: Setetes Embun di Tanah Gersang, (Makassar: YKSST,1976), h. 

40. 
23 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Makassar: Lembaga Penerbitan 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 118. 
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melanggar nilai assitinajang. Baik pemberi maupun penerima itu sama-sama 

mengingkari kepatutan. Apabila nilai kepatutan ini dijalankan secara bijaksana akan 

menghilangkan praktik korupsi, suap dan nepotisme, karena orang tidak ingin 

memberi dan menerima sesuatu yang tidak pantas (de‟nasitinaja).24 

e. Solidaritas (Pacce) 

Pacce atau Pesse merupakan sebuah tata nilai yang lahir dan dianut oleh 

masyarakat Bugis Makassar. Istilah pesse lahir dari nilai budaya siri‟ (malu). Sebagai 

contoh, seorang anak yang durhaka kepada orangtuanya (membuat malu keluarga) 

maka anak tersebut telah membuat malu (siri‟) dan tidak akan dianggap sebagai 

anggota keluarga lagi.  

Secara harfiah, pacce berarti perasaan pedis, perih atau pedih.25 Sedangkan 

secara istilah pacce adalah suatu perasaan yang menyayat hati, pilu bagaikan tersayat 

sembilu apabila sesama warga masyarakat atau keluarga atau sahabat ditimpa 

kemalangan (musibah).26 Fungsi pacce yaitu sebagai alat penggalang persatuan, 

kebersamaan rasa kemanusiaan, solidaritas dan memberi motivasi untuk berusaha 

sekalipun dalam keadaan yang sangat pelik dan berbahaya. Dari penjelasan diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa pacce bertujuan utnuk menanamkan rasa persatuan 

dan kesatuan bangsa, membina solidaritas antar sesama manusia agar mau membantu 

                                                           
24 Fadillah Gerhana Ultsani dkk, “Menggali Nilai Siri‟ Na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologis 

Pembentukan Perda Anti Korupsi”, (Jurnal Ilmu Hukum  Vol 9  No. 2, LL-DIKTI Wilayah IX 
Sulawesi, 2019), h. 43. 

 
25 Syahrul Yasin Limpo, Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa, (Cet. I; Ujung 

Pandang: Intisari, 1995), h. 91. 
 
26 Andi Moein M.G, Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis-Makassar dan Sirik na Pacce, 

(Ujung Pandang: Mapress, 1990), h. 33. 
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seseorang yang mengalami kesulitan. Sebagai contoh seseorang yang mengalami 

musibah, jelas lingkungan keluarga lainnya akan turut merasakan penderitaan yang 

dialami keluarganya itu, dan mengambil tindakan untuk membantu meringankan 

beban yang dialami saudaranya itu. Dapat berupa bantuan materi maupun non 

materi.27 Hal ini menunjukkan bahwa pacce sebagai sebuah solidaritas dalam 

berbagai bentuk kepada seseorang yang mengalami musibah. 

2. Siri’ na Pacce dalam pandangan Islam 

Agama Islam merupakan agama yang bersifat universal. Agama Islam 

mencakup berbagai permasalahan, baik itu persoalan ekonomi, hukum, hubungan 

antara manusia dengan alam, antara sesama manusia dan hubungan dengan sang 

Pencipta, sehingga seluruh masalah yang terjadi di dunia mampu dijawab oleh Islam. 

Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam dapat menerima beragam budaya yang 

tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sebagai hasil tingkah laku dari 

masyarakat dengan lingkungannya. Islam berkaitan dengan falsafah sebagai unsur 

dari kebudayaan lokal.28  

Budaya lokal dapat dijadikan sumber hukum namun perlu diperhatikan bahwa  

kebudayaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam Islam dikenal 

masa jahiliyah yaitu masa dimana terdapat banyak praktek-praktek yang bertentangan 

dengan tauhid dan ajaran-ajaran Islam seperti takhayul, feodal, mitologi dan 

                                                           
 
27 Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, “Implikasi Falsafah Siri‟ Na Pacce pada Masyarakat 

Suku Makassar di Kabupaten Gowa”, (Gorontalo: Jurnal Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012). h. 194. 
 
28 Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, “Implikasi Falsafah Siri‟ Na Pacce Pada Masyarakat 

Suku Makassar di Kabupaten Gowa”, (Jurnal el Harakah Vol. 14 No.2 Tahun 2012), h. 198. 
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pelanggaran hak asasi manusia. Inilah makna keberadaan Islam, dimana kehadiran 

Islam yang mengajarkan tauhid atau paham Ketuhanan yang Maha Esa, tertib hukum, 

rasionalitas, penilaian berdasarkan kenyataan dan pandangan ilmiah, penghargaan 

sesama manusia atas dasar prestasi dan hasil kerja, keadilan sosial, paham persamaan 

antara umat manusia.29 

Menurut Bahreisy dalam Darwis bahwa perasaan malu atau siri‟ bila 

dipandang dari syariat Islam maka perasaan malu itu termasuk sebagian dari iman.30 

Sedangkan menurut Sabiq bahwa perasaan malu atau sifat malu adalah salah satu 

unsur pendorong yang kuat bagi seseorang untuk melakukan perbuatan baik dan 

menjauhi perbuatan.31 Makna siri‟ diarahkan pada hal yang positif, oleh karena itu 

orang yang berpegang teguh pada falsafah ini akan berupaya menambah keimanan 

dan ketakwaan kepada Allah swt., dan termasuk orang yang memperkokoh agama 

Allah swt.32 Dari Abu Mas‟ud Uqbah bin Amr al-Anshari al-Badri ra, dia berkata: 

Rasulullah saw. pernah bersabda, “Sesungguhnya sebagian ajaran yang masih 

dikenal umat manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah: „Bila kamu tidak 

malu, berbuatlah sesukamu.”
33 (HR. Bukhori).  

                                                           
29 Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, “Implikasi Falsafah Siri‟ Na Pacce Pada Masyarakat 

Suku Makassar di Kabupaten Gowa”, (Jurnal el Harakah Vol. 14 No.2 Tahun 2012), h. 199. 
 
30 Salim Bahreisy, “Tarjamah Riadhus Shalihin”, dalam Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, 

“Implikasi Falsafah Siri‟ Na Pacce Pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa”, (Jurnal el 

Harakah Vol. 14 No.2 Tahun 2012), h. 200 
 
31 St. Magfirah, “Siri‟ na Pacce dalam Suku Makassar Perspektif Al-Qur„an dan Hadis”, 

(Jurnal Tahdis Vol. 7 No. 2 Tahun 2016), h. 167. 
 
32 Andi Moein M.G, Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis-Makassar dan Sirik na Pacce, 

(Ujung Pandang: Mapress, 1990), h. 35. 
 
33 Hadis Web, “Kumpulan dan Belajar Hadis”, hadis ke 20. 
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Ulama berbeda pendapat dalam memahami sabda Rasulullah saw yaitu 

“berbuatlah sesukamu”, sebagian ulama memahami ini sebagai bentuk perintah yaitu 

jika sesuatu hendak diperbuat dan tidak mendatangkan rasa malu maka lakukanlah 

hal tersebut dan yang sebagian yang lain memahami bukan perintah penjelasannya 

yaitu:34 

a. Maknanya sebagai ancaman. Ancaman bagi yang tidak memiliki rasa malu yang 

berbuat memperturutkan hawa nafsunya;  

b. Maknanya sebagai berita. Memberitakan barang siapa yang tidak memiliki rasa 

malu pasti akan berbuat sesuka hatinya;  

c. Semua pendapat diatas memiliki kemungkinan benar.  

Siri‟ diterjemahkan sebagai perasaan malu dan berkaitan dengan kesusilaan 

yaitu perbuatan untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan berupaya untuk tetap 

menjaga sikap yang akan menyebabkan rendahnya harga diri seseorang, adanya 

perasaan malu akan menghasilkan kebaikan pada diri seorang manusia, sehingga hal 

ini menunjukkan siri‟ sesuai dengan syariat Islam.35 Terkait istilah malu terdapat 

pada firman Allah swt.. yaitu: 

                        

                       

                                                                                                                                                                      
 
34 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Makassar: Lembaga Penerbitan 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 118. 
 
35 Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, “Implikasi Falsafah Siri‟ Na Pacce pada Masyarakat 

Suku Makassar di Kabupaten Gowa”, (Gorontalo: Jurnal Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012). h. 194. 
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Terjemahnya: 
Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan 
mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban 
kaumnya tidak lain Hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada kami azab 
Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.”

36 (Qs. 29:29). 
 

Dari surah diatas dapat dipahami bahwa jika rasa malu telah hilang dalam diri 

seseorang maka dia akan larut dalam kemaksiatan sehingga keimanannya akan 

terkikis, dengan kata lain iman itu menghasilkan rasa malu dan seseorang tidak lagi 

beriman jika telah kehilangan rasa malunya.37 Malu merupakan sebuah perkara yang 

dibawa oleh syariat Islam terdahulu, hal ini membutuhkan perhatian dengan sikap 

yang tegas.  

Selanjutnya pacce berarti perasaan pedih dan ikut merasakan kepedihan 

apabila melihat penderitaan orang lain, hal ini juga bersesuaian dengan ajaran Islam. 

Adanya perasaan sedih maka akan menimbulkan berbagai tindakan seperti:38 

a. Perasaan pedih karena melihat keluarga atau orang lain terkena musibah 

Adanya perasaan pedih ini akan mendorong kita untuk memberikan bantuan 

kepada orang yang terkena musibah tersebut. Hal ini merupakan ajaran Islam untuk 

saling menolong kepada orang yang membutuhkan pertolongan.39  

Sebagaimana pada firman Allah swt. yaitu: 

                                                           
 
36  Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al-Ankabut ayat 29. 
 
37 St. Magfirah, “Siri‟ na Pacce dalam Suku Makassar Perspektif Al-Qur„an dan Hadis”, 

(Jurnal Tahdis Vol. 7 No. 2 Tahun 2016), h. 167. 
 
38 Andi Moein M.G, Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis-Makassar dan Sirik na Pacce, 

(Ujung Pandang: Mapress, 1990), h. 38. 
 
39

 Qamarul huda, Fiqih Muamalah,(Yogyakarta: TERAS, 2011), h. 49. 
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Terjemahnya: 
“………  dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.”40 (Qs. 5:2). 

 
Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling membantu, 

melaksanakan berbagai kebaikan termasuk menolong orang yang mengalami musibah 

dan layak untuk menerima bantuan. Islam telah memberikan pedoman kepada 

Rasulullah saw.41 Untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dan kepedulian terhadap 

sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat.  

b. Perasaan pedih karena melihat keluarga atau teman teraniaya 

Perasaan pedih ini akan membuat kita untuk melakukan tindakan pembalasan 

kepada orang yang telah melakukan tindakan penganiayaan. Islam menganjurkan 

untuk bertindak dengan menggunakan perhitungan dan berpikir tentang sebab akibat 

bila melakukan hal tersebut.42  

Adanya perasaan pacce yang ada dalam diri suku Bugis Makassar adalah 

sebuah kekuatan yang dapat menghubungkan rasa kekeluargaan antara sesama 

manusia sebab tertanamnya perasaan sesuku, sebangsa, dan seagama. Islam 

                                                           
40 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al- Maidah ayat 2. 
 
41 St. Magfirah, “Siri‟ na Pacce dalam Suku Makassar Perspektif Al-Qur„an dan Hadis”, 

(Jurnal Tahdis Vol. 7 No. 2 Tahun 2016), h. 167. 
 
42 Abu Hamid, Siri‟ dan Pesse‟ Harga Diri Orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, (Cet. I; 

Makassar: Yayasan Adikarya Ikapi dan The Ford Foundation, 2003), h.55. 
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memandang adanya hubungan antara sesama manusia tersebut dalam al-Qur‟an 

sebagai berikut: 

                            

Terjemahnya: 
“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

43 (Qs. 49:10). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh umat Islam adalah  penegasan 

bahwa mukmin itu merupakan satu kesatuan ummat dan perintah untuk memperbaiki 

hubungan diantara sesama karena sesungguhnya muslim itu bersaudara. Maksudnya 

setiap umat muslim dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya memiliki sikap 

kekeluargaan kepada seluruh anggota masyarakat.44 Hal ini bertujuan untuk 

menyadarkan masyarakat pentingnya sikap saling menolong dan merasakan apa yang 

dirasakan orang lain apalagi dalam menghadapi kesulitan atau musibah yang 

dialaminya. 

B. Transaksi Jual Beli berbasis Islam 

1. Transaksi berbasis Islam 

Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau 

keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau 

beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam 

perserikatan usaha, pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka atau 

                                                           
43 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al Hujarat ayat 10. 
 
44 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 90.  
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pun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku. Dalam kaidah 

hukum yang berlaku menyatakan bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada 

ketentuannya berdasarkan al-Qur‟an dan Hadis, sedangkan dalam urusan atau 

transaksi muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.45  

Transaksi adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan 

mempengaruhi posisi keuangan. Setiap transaksi harus dibuatkan keterangan tertulis 

seperti faktur atau nota penjualan atau kuitansi dan disebut dengan bukti transaksi. 

Dalam akuntansi suatu transaksi diukur dengan satuan mata uang. Perdagangan atau 

jual beli secara al-mubadalah (saling menukar).46  

Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan 

hukum-hukum Islam (syariah), karena transaksi adalah manifestasi amal manusia 

yang bernilai ibadah dihadapan Allah swt., sehingga dalam Islam transaksi dapat 

dikategorikan menjadi dua yaitu transaksi yang halal dan transaksi yang haram. 

Transaksi halal adalah semua transaksi yang dibolehkan oleh syariah Islam, 

sedangkan transaksi haram adalah semua transaksi yang dilarang oleh syariah Islam.47  

Halal dan haramnya suatu transaksi tergantung dari pada beberapa kriteria, 

yaitu (a) Objek yang dijadikan transaksi apakah objek halal atau objek haram; (b) 

Cara bertransaksi apakah menggunakan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah 

                                                           
45 Natasya, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang Dan 

Penerapan Akuntansi Pada PT. Cahaya Mitra Alkes”, (Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014), h. 
13. 

 
46 Qamarul huda, Fiqih Muamalah,(Yogyakarta: TERAS, 2011), h. 52. 
 
47 Abdul Aziz, Fiqih Muamalat:  Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, (Jakarta: AMZAH, 

2010), h. 23. 
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(transaksi halal) atau transaksi yang bertentangan dengan Islam. 

Semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali  ada dalil yang mengharamkannya. 

Kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama (tijaratan`an 

taradhimminkum) dan kewajiban memenuhi akad. Adapun prinsip dasar dari 

transaksi syariah sebagai berikut: 

a. Pelarangan dan penghindaran terhadap : Riba, Maysir dan Gharar. 

b. Semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali  ada dalil yang 

mengharamkannya. 

c. Kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama (tijaratan`an 

taradhim  minkum) dan kewajiban memenuhi akad (aqd). 

d. Etika (akhlak) dalam bertransaksi. 

e. Dokumentasi (penulisan perjanjian/akad) untuk transaksi tidak tunai.48 

Manusia tidak mungkin dapat hidup menyendiri, tetapi satu dengan lainnya 

akan saling membutuhkan. Fitrah saling membutukan ini tentunya akan melahirkan 

interaksi (ta‟amul) diantara  mereka untuk saling menutupi kebutuhan. Tingkat 

interaksi yang dilakukan oleh manusia akan semakin beragam sesuai dengan 

kemajuan peradaban manusia itu sendiri.49  Jika dahulu kala interaksi manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya cukup dengan melakukan barter diantara mereka, kemudian 

berkembang sampai muncul konsep penggunaan mata uang sebagai alat tukar. Akad 
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yang sah merupakan salah satu sebab sahnya perpindahan kepemilikan sesuatu 

(bertransaksi) dalam Islam, maka sah atau batalnya transaksi dalam Islam akan 

berdampak pada hukum yang sangat krusial berkaitan denagn perpindahan hak 

kepemilikan suatu benda dan kebebasan berbuat dengan benda tersebut.50   

Apabila transaksi yang dilakukan dianggap sah secara syariah, maka sah pula 

kapemilikan atas objek transaksinya yang menyebabkan dia bebas berbuat dan 

memberlakukan hak kepemilikannya atas objek transaksi tersebut. Namun apabila 

transaksi perpindahan haknya dianggap batal secara syariah, maka batal pulalah hak 

kepemilikannya, dan dia tidak berhak memberlakukan objek transaksi tersebut sesuka 

hatinya, karena kepemilikannnya belumlah dianggap sah secara syariah.51 Oleh sebab 

itu hal yang sangat urgen kita memahami hal-hal yang menjadikan suatu transaksi 

tersebut menjadi sah, atau transaksi tersebut dianggap batal.  

Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana 

tidak boleh mengambil satu bagiannya saja dan meninggalkan bagian yang lain. Jadi, 

keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu hanya agama ibadah yang 

terbatas di sekitar masjid dan rumah saja. Keliru juga orang mengatakan bahwa boleh 

menjalankan sebagian dari Islam itu dan meninggalkan sebagian yang lain. Islam 

menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan tidak melanggar norma-norma 

yang ada. Sebenarnya definisi transaksi adalah akad yang mempunyai saling menukar 

yaitu dengan cara menghilangkan mudhaf (kata kesadaran). 
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2. Jual Beli berbasis Islam 

Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan 

kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem 

perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan 

manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah 

mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. 

Untuk menghindari muḍarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya 

dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya 

transaksi. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai῾ dalam bahasa Arab 

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira‟ (beli). Dengan 

demikian, kata al-bai῾ berarti jual beli. Kata lain dari al-ba‟i adalah asy-syira‟, al-

mubadalah dan at-tijarah.52  

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan 

Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, 

yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukarmenukar sesuatu dengan 

yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas 

dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan 

(berupa alat tukar sah).53  

Pengertian jual beli ( يع ب  secara syara‟ adalah tukar menukar harta ( ال

dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi 
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pengertian: tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau 

kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk 

memberikan secara tetap. Kedua pengertian mengandung artian sebagai berikut: 

a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar-

menukar. 

b. Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti 

barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak. 

c. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti tidak sah 

untuk diperjualbelikan. 

d. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak 

memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli 

dengan pemilikan yang abadi. 

Kaum muslimin sepakat untuk membolehkan jual beli selama tidak 

meninggalkan kewajiban. Begitu juga apabila orang melakukan jual beli dengan 

tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli 

seperti itu tidak dibolehkan dan tidak sah.54 

3. Dasar Hukum Jual Beli 

Para ulama telah sepakat bahwa perdagangan jual beli (al-ba‟i) adalah suatu 

kegiatan perekonomian yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam.55 Jual 
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beli sebagai sarana tolong-menolong sesama umat manusia dan merupakan tindakan 

transaksi yang telah disyariatkan mempunyai landasan kuat dalam al-Qur‟an dan 

sunnah Rasulullah saw.56 

a. Landasan al-Qur'an 

                         

                                      

                                

            

Terjemahnya: 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 
Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya.”

57 (Qs. 2: 275). 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Ayat di atas juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli 

dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak 

melakukan apa yang dilarang dalam Islam. Kemudian firman Allah  yaitu: 
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Terjemahnya: 
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
Mengetahui.”

58 (Qs. 2:188). 
 

                             

                      

Tejemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”

59 (Qs. 4: 29). 
 
Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 188 dan an-Nisa ayat 29 menjelaskan 

keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan 

apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan batil, yakni pelanggaran terhadap 

ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Penggunaan kata makan dalam 

kedua ayat diatas untuk melarang memperoleh harta secara batil dikarenakan 

kebutuhan pokok manusia adalah makan.  

Selanjutnya dalam surat an-Nisa‟ ayat 29 menekankan juga keharusan adanya 

kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan. Walaupun kerelaan adalah 
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sesuatu tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. 

Ijab dan qabul atau apasaja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah 

bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.60 

b. Landasan as-Sunnah 

Dalam hadis Rasulullah juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, 

sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan: 

ً   أنَ   عنو الله رضً رَافعِ   ث هِ  رِفبَعَةَ  عَه   أيَ  : سُئمَِ  وسهم عهٍو الله صهى انَن جِ  
تِ  جُمِ  عَمَمُ :  قبَلَ ? أطَ ٍتَُ  انَ كَس  ارُ، انَ تَ  رَوَاهُ   رُور   مَت   ٌ ع   ةَ  وَكُم  , ثٍِدَِهِ  انَر  ز   

حَوُ  .انَ حَبكِمُ  وَصَح   

Terjemahnya: 
“Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad, 

pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah 
amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang 
bersih.” (HR. Imam Baihaqi).

61 
 
Disamping itu juga sangat mengutamakan kejujuran dalam berniaga, dimana 

Allah melalui Rasul-Nya memberikan fasilitas serta keutamaan bagi para pedagang 

yang jujur dan dapat dipercaya.  

c. Landasan Ijma‟ 

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak 

zaman Rasulullah saw. hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan 

bolehnya dikalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami 
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beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di 

kalangan ummat Islam.62 Allah swt. telah menjadikan manusia masing-masing 

berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling 

menguntungkan.  

Interaksi horisontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu 

mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong 

dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-

menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.63  

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. 

Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, 

harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual 

dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang 

lainnya.64 

4. Rukun dan Syarat Jual Beli 

a. Rukun Jual Beli 

Perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi 

terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, 
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maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun 

dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan 

suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:65 

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli 

3) Shigat (Ijab qabul) 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam 

transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai 

tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.66 

b. Syarat Jual Beli 

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan 

tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang 

yang melaksanakan akad dan diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan untuk 

barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli 

tersebut dianggap tidak sah.  

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli agar terhindar 

dari hal-hal dilarang yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:67 

1) Syarat orang yang berakad 
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a) Ahliyah. Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. 

Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan 

berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan 

orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan 

antara baik dan buruk; antara yang berbahaya dan tidak berbahaya; antara 

merugikan dan menguntungkan. 

b) Wilayah. Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang 

mendapatkan legalitas syar‟i untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. 

Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu 

obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya 

dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan 

sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas dan sesuai dengan 

syariat Islam. 

 
Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan „akid harus berakal, yakni 

sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang 

dilontarkannya dapat dipahami, serta anak tersebut berumur minimal tujuh tahun.68 

Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang 

belum mumayyiz, orang gila dan lain-lain.69 Adapun ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah 

mensyaratkan akid harus baligh (terkena perintah syara‟), berakal, mampu 

memelihara agama dan hartanya. 
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2) Syarat yang terkait dengan ijab qabul 

Ijab qabul merupakan ungkapan menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua 

pihak yang melakukan akad. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah 

satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya 

disebut qabul.  Menurut Hanafiyah, ijab adalah ungkapan yang pertama kali 

dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. 

Qabul adalah sebaliknya, untuk menetapkan apakah itu ijab atau qabul, sangat 

bergantung pada awal lahirnya ungkapan itu, tidak memandang siapapun yang 

mengungkapkannya.70 Sedangkan menurut Djuwaini, ijab adalah ungkapan yang 

dilontarkan oleh pemilik barang, walaupun datangnya kemudian. Sedangkan qabul 

adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki 

barang, walaupun datangnya diawal.71   

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh 

menuliskannya sebagai berikut: 

a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Dalam arti, ijab qabul yang 

dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam 

bertransaksi. 

b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Terdapat kesesuaian antara ijab dan 

qabul dalam hal objek transaksi ataupun harga. Artinya, terdapat kesamaan 
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diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak 

terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal. Misalnya, pembeli bermaksud 

membeli mobil tipe X tapi penjual memahaminya dengan tipe Y, maka di sini 

tidak terdapat kesesuaian. 

c) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung). Ijab qabul 

dilakukan dalam satu majelis. Satu majelis di sini tidak berarti harus bertemu 

secara fisik dalam satu tempat. Yang terpenting adalah kedua pihak mampu 

mendengarkan masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau 

menolaknya. 

d) Adanya satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang 

memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan 

pembicaraan dalam satu objek transaksi.72 Dalam hal ini disyaratkan adanya 

kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau 

pembatalan dari keduanya.73 

Adapun ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:74 

a) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan jelas. 

b) Tulisan, adakalanya dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para 

pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan. 
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c) Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat 

(tuna wicara) pun dapat melakukan suatu perikatan. 

d) Perbuatan, dapat dilakukan dengan perbuatan saja, tanpa lisan, pihak: tulisan, 

isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta‟athi atau mu‟athah (saling memberi dan 

menerima). 

Ijab dan qabul akan dinyatakan batal, jika antara kedua belah pihak:75 

a) Penjual menarik kembali ungkapannya sebelum terdapat qabul dari pembeli. 

b) Adanya penolakan ijab oleh pembeli. Dalam arti, apa yang diungkapkan penjual 

tidak disetujui atau ditolak oleh pembeli. 

c) Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum mendapatkan kesepakatan, 

namun keduanya telah terpisah dari majelis akad, maka ijab dan qabul dinyatakan 

batal. 

d) Kedua pihak atau salah satu, hilang ahliyah-nya (syarat kecakapan dalam 

bertransaksi) sebelum terjadi kesepakatan. 

e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan. 

Bai‟ul mu‟atah (jual beli tanpa ijab dan qabul) adalah ketika kedua belah 

pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya tanpa 

ada ijab ataupun qabul.76 Contohnya, pembeli mengambil barang yang dijual lalu 

membayar harganya kepada penjual atau penjual memberikan barang lebih dulu lalu 
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dibayar oleh pembeli tanpa ada kata-kata ataupun isyarat. Para ahli fiqih berbeda 

pendapat mengenai hukum jenis jual beli ini. Ulama berbeda pendapat tentang 

keabsahan akad mu‟atah ini. Mazhab Hanafiyah dan Hanabalah menyatakan, akad 

mu‟atah sah hanya pada diskursus kebiasaan dalam kehidupan manusia (sudah 

menjadi urf). Baik transaksi tersebut dalam jumlah kecil atau besar. Sesuatu yang 

menjadi kebiasaan manusia menunjukkan adanya kerelaan didalamnya.77  

Namun demikian terdapat satu syarat, yakni harga objek transaksi harus 

diketahui dan sudah dimaklumi kedua belah pihak. Pendapat mazhab Maliki dan 

Imama Malik lebih luas dari madzhab sebelumnya.78 Akad mu‟atah sah jika 

dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas 

hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat ataupun tidak. Pendapat ini lebih luas 

dan mudah bagi kehidupan manusia. 

 Segala tindakan yang merefleksikan keridaan atas suatu transaksi, maka 

transaksi itu sah adanya. Karena yang terpenting adalah adanya tindakan yang 

menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dengan 

kesepakatan dan keridaan.79 Mazhab Syafi‟iyah, Syi‟ah dan Dhahiriyah tidak 

mengakui keabsahan akad mu‟atah. Karena tidak terdapat indikasi yang kuat 

didalamnya.  

                                                           
 
77 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 

2011), h. 31. 
78 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

h. 52-53 
 
79 Syeh Abdurrahman as-Sa‟di,Syekh Abdul, Aziz bin Baaz,Syekh Shalih al-Utsaimin ,Syekh 

Salih al-Fauzan, “Fiqh Jual Beli:Panduan Praktis Bisnis Syariah”, (Jakarta: Senayan Publishing, 
2008), h. 143-144. 
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Kerelaan dan rida merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak dan tidak bisa 

dideteksi kecuali dengan ucapan. Sedangkan Untuk sahnya sebuah akad, diisyaratkan 

adanya ucapan atau korespondensi yang jelas ataupun isyarat yang menunjukkan 

keridaan. Namun demikian terdapat pengikut Syafiiyah yang membolehkannya, yakni 

Imam Nawawi, Al Baghawi dan Al Muthawali dalam hal jual beli.80 

Dalam dunia modern sekarang ini transaksi jual beli terhadap barang-barang 

yang berharga maka ijab qabul-nya diwujudkan dalam bentuk akta jual beli secara 

tertulis, antara lain seperti yang dibuat oleh kantor notaris dalam bentuk akta jual beli 

di atas kertas bermaterai.81 Dengan bentuk yang seperti itu maka akta jual beli 

tersebut mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat sehingga kalau terjadi 

perselisihan maka dapat diselesaikan di depan pengadilan. 

3) Syarat barang yang diperjual belikan82  

a) Barang yang diperjual belikan mestilah bersih materinya. 

b) Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat. 

c) Barang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang 

yang melakukan transaksi. 

d) Barang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau 

dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi dan tidak 

                                                           
 
80 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 

2011), h. 31. 
 
 
81 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Cet. IV; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). h. 76. 
 
82 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 

2011), h. 35. 
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mesti berada dalam majelis akad, umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan 

yang berjauhan letaknya. 

e) Barang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara 

transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalam bentuk sesuatu yang 

ditimbang jelas timbangannya.  

4) Syarat nilai tukar (harga barang)  

Termasuk nilai penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang 

dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).83 Terkait dengan masalah nilai tukar ini, 

para ulama fiqh membedakan as-saman dengan as-si‟r. Menurut mereka as-saman 

adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, 

sedangkan as-si‟r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang 

sebelum dijual oleh konsumen.84  

Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yakni harga antar pedagang dan 

harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Harga yang dapat 

dipermainkan para pedagang adalah as-saman. Para ulama fiqh mengemukakan 

syarat-syarat as-saman sebagai berikut: 

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. 

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran 

dengan cek dan kartu kredit. 

                                                           
83

 Syeh Abdurrahman as-Sa‟di,Syekh Abdul, Aziz bin Baaz,Syekh Shalih al-Utsaimin ,Syekh 
Salih al-Fauzan, “Fiqh Jual Beli:Panduan Praktis Bisnis Syariah”, (Jakarta: Senayan Publishing, 
2008), h. 143-144. 
 

84
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 

2010), h. 196-198. 
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c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-

muqa‟yadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang 

diharamkan syara‟, seperti babi, dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak 

bernilai dalam syara‟.
85 

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik 

lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan 

penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad. Dari penjelasan tersebut 

dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi 

jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah 

pihak.86 Jika dia minta kepada penjual agar mengurangi harganya, maka penjual akan 

mengira bahwa jika dia tidak menguranginya, pembeli akan menunda pembayarannya 

dengan janji atau tidak akan membayarnya akibatnya akan menyebabkan kekacauan 

dan tidak adanya ketetapan di dalam berdagang.87  

Untuk itu, pemerintah boleh ikut campur menentukan harga bagi barang-

barang untuk melindungi para insan perdagangan. Merupakan syarat yang harus 

disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah 

dalam pandangan syara‟. Dalam arti jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang 

meliputi jahalah (ketidaktahuan), ikrah (paksaan), tauqit (timely), garar (uncertainty), 

darar (bahaya) dan syarat-syarat yang merusak. 
                                                           

85 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 118-119. 
 
86 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

h. 80. 
 
87 Muhammad Rawwas Qal‟ahji, “Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra”, Terj. M. Abdul 

Mujieb AS, dkk, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 1999), h. 43. 
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5. Macam-Macam Akad dan Jual Beli dalam Islam 

Kontrak jual beli menjadi sempurna (tamn) dengan terjadinya penyerahan 

barang (taqabud). Pengakuan untung atau rugi dari salah satu pihak yang tidak 

berkenan dengan tujuan kontrak (misalkan bahwa pembeli harus membebaskan budak 

yang dia beli) adalah tidak sah dan itu berarti membuat kontrak menjadi cacat.88 

Suatu akad dalam Islam dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dari segi 

keabsahannya menurut syariat dan dari segi penamaannya. Dari segi keabsahannya 

menurut syariat, dibagi menjadi dua:89 

a. Akad shahih, yaitu yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. 

b. Akad yang tidak shahih, yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.  

Adapun dari segi penamaannya, dibagi menjadi dua: 

a. Akad-akad yang namanya telah ditentukan sesuai syariat dan telah dijelaskan 

hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan, hibah, al-

wakalah, wakaf, hiwalah, ji‟alah, wasiat, dan perkawinan.  

b. Akad-akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat, sesuai dengan 

kebutuhan sepanjang zaman dan tempat, seperti istisna dan bai al-wafa‟.
90  

Fikih muamalah, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual 

beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam. Macam atau jenis jual 

beli tersebut ialah:91 
                                                           

88 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 
h. 81. 

89 Muhammad Rawwas Qal‟ahji, “Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra”, Terj. M. Abdul 
Mujieb AS, dkk, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 1999), h. 43. 

90 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 
2010), h. 196-198. 
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a. Bai‟ al mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang 

berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjiwai semua produk-produk 

lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.  

b. Bai‟ al muqayyadah, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang 

dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai 

jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing 

(devisa). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam 

valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut Counter trade.  

c. Bai‟ al sharf, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan 

mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan 

sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal 

(bank notes) ataupun bentuk uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer).92  

d. Bai‟ al murabahah adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli 

tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, 

termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. 

e. Bai‟ al musawamah adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan 

haga pokok dan keuntungan yang didapatnya. 

f. Bai‟ al muwadha‟ah yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan 

harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). 

                                                                                                                                                                      
 
91 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012) h. 

26-27. 
92 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

h. 81. 
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penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva 

tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.93 

g. Bai‟ as salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar 

harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang 

diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang 

disepakati. Bai‟ as salam biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian 

jangka pendek. 

h. Bai‟ al istishna‟ hampir sama dengan bai‟ as salam, yaitu kontrak jual-beli dimana 

harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan 

jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli 

diproduksi dan diserahkan kemudian. 

6. Prinsip-prinsip transaksi jual beli 

Abdul Ghofur dalam teori ekonomi Islam bahwa ada beberapa prinsip dasar 

dalam transaksi jual beli menurut yaitu:94 

a. Prinsip Kejujuran (honesty) 

Kejujuran adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang pedagang dalam 

melakukan aktivitas perdagangannya. Dia tidak boleh berbohong, tidak boleh 

menipu, tidak berkhianat, tidak ingkar janji dan hal-hal sejenisnya. 

b. Prinsip Keadilan  

                                                           
 
93 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 200. 
 
94 Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan 

Ekonomi Syariah, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 110-111. 
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Banyak penjelasan-penjelasan dalam al-Qur‟an yang menekankan pentingnya 

menegakkan prinsip keadilan terutama dalam hal ekonomi.  

c. Prinsip tidak mendurhakai Allah  

Manusia diwajibkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam 

bekerja manusia tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban beribadah kepada 

Allah swt. 

d. Prinsip Kepercayaan (trust) 

Kepercayaan antar pelaku perdagangan yaitu hbungan antara penjual maupun 

pembeli sangatlah penting, karena tanpa adanya kepercayaan dari kedua belah 

pihak, maka akan sangat sulit terjadi kesepakatan perdagangan pada mereka. 

e. Prinsip Keridhaan (suka sama suka) antara pihak yang terkait 

Perdagangan yang dianjurkan dalam Islam adalah perdagangan yang membawa 

keuntungan dan keberkahan kedua belah pihak. Keduanya harus saling rela tanpa 

adanya paksaan, tidak adanya pihak yang merasa terdzalimi. 

C. Bisnis Berbasis Islam 

Bisnis berbasis Islam adalah implementasi atau perwujudan dari aturan syariat 

Allah. Sebenarnya bentuk bisnis berbasis syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada 

umumnya, yaitu upaya memproduksi atau mengusahakan barang dan jasa guna 

memenuhi kebutuhan konsumen.95 Namun aspek syariah inlah yang membedakanya 

dengan bisnis pada umunya juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal 

bermuamalah. Bentuk bisnis syariah dilihat dari segi masanya pertukaran itu terdiri 
                                                           

95 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta : Prenadamedia Group,  2014), h. 23. 
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dari (naqdan) dan tangguh (bay‟ al-mu‟ajal). Adapun objek pertukaran terdiri dari 

aset keuangan yaitu uang dan sekuritas. Untuk kedua aset ini dapat dipertukarkan. 

Jika kita menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan positif 

terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad SAW adalah 

seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang 

muslim. Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis 

di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan.  

Dari penjelasan diatas dapat simpulkan bahwa prilaku bisnis bukan semata-

mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan tetapi mempunyai sifat Ilahiyah.96 

Adanya sikap kerelaan diantara yang berkepentingan, dan dilakukan dengan 

keterbukaan merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat keharusan dalam bisnis. Jika ciri-ciri 

dan sifat-sifat tersebut tidak ada, maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapat 

keuntungan dan manfaat.97  

1. Prinsip-prinsip Bisnis berbasis Islam 

Adapun prinsip-prinsip bisnis Islam sebagai berikut:98 

a. Dalam bisnis Islam tidak mengandung unsur kedzaliman 

Dalam bisnis Islam tidak mengandung unsur kedzaliman, Kegiatan bisnis 

seperti transaksi dalam perdagangan, Islam tidak membenarkan adanya unsur riba. 

                                                           
 
96 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2006) h. 

136. 
97 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta : Prenadamedia Group,  2014), h. 23. 

 
98 Ika Yunia Fauzia, “Perilaku Pebisnis dan Wirausahawan Muslim dalam Menjalankan Asas 

Transaksi Syariah”, (Malang: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 9, No. 1, April 2018), h. 38-56. 
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Biasanya praktik riba banyak terjadi dalam bisnis keuangan.99 Misalnya, ada 

seseorang yang mau meminjam uang dengan syarat adanya bunga yang harus di 

bayar maka transaksi seperti itu termasuk dalam praktik riba. Kezaliman merupakan 

tindakan melampui batas yang sering terjadi dan digunakan oleh seseorang untuk 

memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.  

Kezaliman (penindasan) adalah salah satu hal yang sangat dimurkai dan 

diharamkan dalam Islam.100 Bahkan kezaliman kepada orang lain tidak akan 

diampuni oleh Allah sehingga orang tersebut meminta maaf kepada orang yang 

dizaliminya. Kezaliman juga dapat menjadi faktor penyebab seseorang mengalami 

kerugian besar (muflis) pada hari kiamat. Karena semua kebaikan dan pahala yang 

diperolehnya di dunia habis untuk membayar setiap kezaliman yang pernah 

dilakukannya saat ia hidup di dunia.101  

Larangan untuk melakukan kezaliman (penindasan) telah di tekankan dalam 

al-Qur‟an sebagai berikut: 

                            

       

Terjemahnya:   
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 
Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 

                                                           
99 Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002 ), 

h. 18. 
 
100 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2006) h. 

136. 
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bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Qs. 2:279).102 
 

b. Barang yang di jual halal 

Kehalalan produk dalam bisnis syariah sangat diperhatikan sekali kehalalan 

itu mengacu pada hukum islam. Minuman keras, narkoba, makanan yang 

mengandung najis, atau jasa pengiriman barang yang di haramkan tidak boleh di 

praktikan dalam bisnis syariah.103 Ini artinya seorang pengusaha hendaknya tidak 

mempergunakan hartanya kecuali sesuai syariat  Islam. Al-Qur‟an telah meletakkan 

konsep dasar halal dan haram yang berkenaan denga transaksi dalam hal yang 

berhubungan dengan akuisisi, disposisi dan semacamnya.104 Semua hal yang 

menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi 

dengan dua kriteria halal dan haram. Sebagaimana firman Allah swt.: 

                        

            

Terjemahnya:   
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan. (Qs. 5: 90).105 
 

                                                           
 
102 Al-Qur‟an dan Terjemahnya sura al-Baqarah ayat ke 279. 
 
103 Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002 ), 

h. 18. 
 
104

 Ika Yunia Fauzia, “Perilaku Pebisnis dan Wirausahawan Muslim dalam Menjalankan Asas 
Transaksi Syariah”, (Malang: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 9, No. 1, April 2018), h. 40. 

 
105Al-Qur‟an dan Terjemahnya sura al-Maidah ayat ke 90. 
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c. Tidak ada penipuan 

Dalam dunia bisnis tidak terhitung penipuan yang terjadi dalam praktik 

perdagangan menutupi kecacatan barang, istilah ghisy dalam bisnis adalah 

menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang yang baik dengan 

yang jelek.106 Hubungan antara penjual dengan pembeli adalah simbiosis mutualisme 

ubungan antara penjual dengan pembeli adalah simbiosis mutualisme (saling 

menguntungkan). Tidak dibenarkan dalam transaksi jual beli merugikan pihak lain.107 

Penipuan merupakan salah satu dari tiga tanda orang-orang munafik, menipu 

kapanpun dan dimanapun sangatlah berbahaya, apalagi dalam bisnis dampaknya akan 

sangat terasa dan tidak mungkin untuk diabaikan.108 Al-Qur‟an sangat tidak setuju 

dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) di gambarkan oleh al-

Qur‟an sebagai karakter utama kemunafikan, dimana telah menyediakan siksa yang 

pedih bagi tindakan ini, di dalam Neraka.109  Sebagaimana firman Allah swt: 

                      

Terjemahnya: 
“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang 
paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang 
penolongpun bagi mereka.” (Qs. 4:145).110 

                                                           
 
106 Ahmad Ubaidillah, “Makna Keuntungan Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang 

Kaki Lima di Bangsri Jepara)”, (Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 14 No. 1, Januari 2013), h. 65-77. 
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110 Al-Qur‟an dan Terjemahnya sura an-Nisaa ayat ke 145. 
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Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. 

Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam 

yang sesungguhnya, meskipun dari lisanya keluar pernyataan bahwasanya dirinya 

adalah seorang Muslim. Kemudian memberitahukan cacat yang ada didalam barang, 

sebagaimana disinggung hadis tersebut adalah merupakan prinsip penting dalam etika 

bisnis yang dengan demikian pembeli tidak akan terkecoh dengan membeli barang 

tersebut karena ketidaktahuannya.111 Dengan demikian maka jelas bahwasanya 

menyembunyikan aib barang adalah haram. 

d. Mengedepankan Ta‟awun (tolong menolong). 

Dalam Islam, tolong-menolong adalah kewajiban setiap Muslim. Sudah 

semestinya konsep tolong-menolong tidak hanya dilakukan dalam lingkup yang 

sempit. Tentu saja untuk menjaga agar tolong-menolong ini selalu dalam koridor 

“kebaikan dan takwa” diperlukan suatu sistem yang benar-benar sesuai “syariah”. 

Apa artinya kita berukhuwah jika kita tidak mau menolong saudara kita yang sedang 

mengalami kesulitan.112 Tolong-menolong menjadi sebuah keharusan karena apapun 

yang kita kerjakan membutuhkan pertolongan dari orang lain.  

Tidak ada manusia seorang pun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan 

pertolongan dari yang lain. Seorang pengusaha yang mendirikan pabrik misalnya, 

membutuhkan karyawan pabrik. Pabrik yang dia dirikan tidak akan berjalan jika tidak 

                                                           
 
111 Ahmad Ubaidillah, “Makna Keuntungan Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang 

Kaki Lima di Bangsri Jepara)”, (Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 14 No. 1, Januari 2013), h. 65-77. 
 
112 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2006) h. 

136. 
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ada bantuan dari yang lain. Jadi dalam hidup ini, tolong-menolong adalah sebuah 

keharusan.113 Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita tidak hanya menolong 

orang yang didzhalimi, tetapi juga turut membantu orang yang mendzhalimi agar 

orang yang mendzhalimi itu tidak lagi berbuat dzhalim.114 Sebagaimana telah di 

jelaskan dalam firman Allah swt.: 

                                

       

  
Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 
(Qs. 5:2).115 
 
Maka dari itu, tolong-menolong ini menjadi salah satu nilai yang terkandung 

dalam ekonomi Islam. Menolong yang lemah, membantu orang yang memerlukan 

bantuan sudah sebuah kewajiban.116 Para pelaku ekonomi Islam dituntut untuk 

membantu saudaranya keluar dari permasalahan. Membantu masyarakat yang masih 

menikmati riba menuju  sistem yang Islami atau syariah.117 

2.  Tujuan Bisnis Berbasis Islam 

                                                           
113 Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002 ), 

h. 20. 
114 Ika Yunia Fauzia, “Perilaku Pebisnis dan Wirausahawan Muslim dalam Menjalankan Asas 

Transaksi Syariah”, (Malang: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 9, No. 1, April 2018), h. 38-56. 
 
115Al-Qur‟an dan Terjemahnya sura al-Maidah ayat ke 2. 
 
116 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2006) h. 

140. 
117 Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002 ), 

h. 25. 
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Tujuan bisnis berbasis syariah terdapat 4 (empat) hal utama sebagai berikut: 

a. Target Hasil 

Target hasil berupa profit/materi dan benefit/nonmateri. Maksudnya adalah 

bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari profit setinggi-tingginya, akan tetapi bisnis 

juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) 

nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti 

terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya..118 

b. Pertumbuhan 

Pertumbuhan maksudnya adalah jika profit materi dan profit non materi telah 

diraih, perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus-menerus 

dari setiap profit dan benefitnya. Upaya penumbuhan ini juga harus selalu dalam 

koridor syariah.119 

c. Keberlangsungan 

Keberlangsungan, tidak berhenti pada target hasil dan peertumbuhan, perlu 

diupayakan terus agar pertumbuhan target hasil yang telah diperoleh dapat dijaga 

keberlangsunganya dalam kurun waktu yang cukup lama. Begitu juga dalam upaya 

pertumbuhan, setiap aktivitas untuk dijaga keberlangsunganya tetap dijalankan dalam 

batas koridor syariah. 

d. Keberkahan 

                                                           
 
118 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2006) h. 

145. 
119 Muhammad Ismail Yusanto, “Menggagas Bisnis Islami”, (Jakarta: Gema Insani Pers, 

2002 ), h. 20. 
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Keberkahan, orientasi untuk menggapai ridha Allah SWT. merupakan puncak 

kebahagiaan hidup manusia muslim bila ini tercapai, menandakan terpenuhinya dua 

syarat diterimanya amal manusia, yaitu adanya elemen niat ikhlas dan cara yang 

sesuai dengan tuntutan syariat. Oleh karena itu para pengelola bisnis perlu mematok 

orientasi keberkahan yang dimaksud agar pencapaian segala orientasi senantiasa 

berada dalam batasan syariat yang menjamin keridhan Allah swt.120 

D. Nilai tambah Syariah 

Konsep dasar dari nilai tambah Syariah adalah nilai tambah. Menurut Mandal 

dan Goswami, pada dasarnya konsep penambahan nilai (value addition) berasal dari 

proses pemanufakturan dimana bahan baku perusahaan diubah menjadi barang 

jadi.121 Barang jadi yang sudah memiliki new utility tersebut akan memiliki nilai 

pasar yang berbeda dari harga pokoknya. Kelebihan nilai pasar atas harga pokoknya 

tersebut didefinisikan sebagai nilai tambah (value added). 

Definisi mengenai nilai tambah yang dinyatakan oleh para pakar tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa nilai tambah adalah kesejahteraan yang diciptakan 

oleh bisnis selama suatu periode waktu tertentu dan kesejahteraan tersebut sudah 

seharusnya didistribusikan kepada pihak-pihak terkait (stakeholders) yang 

berkontribusi menciptakan nilai tambah tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud 

stakeholders tidak hanya pemilik modal, pegawai, dan pemerintah, tetapi juga 

                                                           
120 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2006) h. 

140. 
 
121 Niranjan Mandal,  dan Goswami Suvarun, “Value Added Statement (VAS) – A Critical 

Analysis”, dalam Tita Djuitaningsih, Paradigma Akuntansi Syariah Dalam Shariate Value Added 
Statement, (Jurnal:  Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 2 (1), 2016), h. 87. 
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meliputi pihak-pihak lain yang tidak secara langsung terlibat dalam pengelolaan 

perusahaan, seperti masyarakat dan lingkungan alam disekitar perusahaan.122  

Artinya cakupan akuntansi dalam Shariah Enterprise Theory tidak terbatas 

pada peristiwa atau kejadian yang bersifat reciprocal antara pihak pihak yang terkait 

langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak 

terkait langsung dan membawa perubahan pada terminologi Enterprise Theory yang 

menjadi lebih kompleks.123 Dalam nilai tambah, informasi laba bersih diperoleh 

perusahaan sebagai nilai tambah yang kemudian didistribusikan secara adil kepada 

kelompok yang terlibat dengan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah. 

Dengan demikian nilai tambah lebih memadai daripada Laporan Laba Rugi.  

Namun demikian, dalam konteks syariah, nilai tambah menurut Hameed dan 

Yaya dalam Mulawarman dkk belum cukup memadai sebagai bentuk informasi 

akuntansi yang Islami. Nilai tambah belum memberi ruang pertimbangan Halal 

kecuali hanya mementingkan aspek distribusi dari sumber daya.124 Lebih fundamental 

berkaitan akuntabilitas berdasar konsep Shariate Enterprise Theory belum muncul 

sebagai konsep dasar value added statement. Di samping itu dalam proses investasi 

perusahaan untuk memenuhi kecukupan modalnya muncul bentuk penambahan biaya 

                                                           
 
122 Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori, (Edisi Kedua; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 357. 
 
123 Niranjan Mandal,  dan Goswami Suvarun, “Value Added Statement (VAS) – A Critical 

Analysis”, dalam Tita Djuitaningsih, Paradigma Akuntansi Syariah Dalam Shariate Value Added 
Statement, (Jurnal:  Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 2 (1), 2016), h. 89. 

 
124 Shahul Hameed and Rizal Yaya, “The Emerging Issues on the Objectives and 

Characteristics of Islamic Accounting for Islamic Business Organizations” dalam Aji Dedi 
Mulawarman, Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan, (Jakarta: Bani Hasyim Press,  
2011), h. 65. 
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modal yang berhubungan dengan konsep time value of money (interest). Menurut 

Mulawarman nilai tambah Syariah, secara definitif adalah pertambahan nilai (zaka) 

material (baik finansial, sosial dan lingkungan) yang telah disucikan (tazkiyah) mulai 

dari pembentukan, hasil sampai distribusi (zakka), kesemuanya harus halal dan tidak 

mengandung riba (spiritual) serta thoyib (batin).125  

Selanjutnya Mulawarman menyatakan implikasi dari definisi nilai tambah 

Syariah tersebut adalah pertama, proses pembentukan nilai tambah dalam batas-batas 

yang diperbolehkan syara‟ (halal) dan bermanfaat/menenangkan batin (thoyib). 

Sebaliknya aktivitas ekonomi yang melanggar ketentuan adalah haram. Kedua, 

pertumbuhan harta dan mekanisme usaha harus dilakukan untuk menghilangkan sifat 

berlebihan dalam perolehan harta dan menjalankan aktivitas usaha bebas riba.  

Dari sisi finansial, bebas riba adalah kerja sama berdasar prinsip ba‟i ataupun 

bagi hasil. Dari sisi kepentingan sosial dan lingkungan, reduksi riba dilakukan dengan 

melakukan relasi sosial dan lingkungan alam secara proaktif berlandaskan prinsip 

shadaqah.126  Ketiga, distribusi nilai tambah harus dilakukan secara optimal untuk 

kebaikan sesama, merata dan tidak saling menegasikan.127 Seberapa pun 

keikutsertaan harus dicatat dan diakui sebagai potensi mendapatkan hak pembagian 

nilai tambah. Artinya, bukan meletakkan prinsip keadilan berdasarkan etika Barat 

                                                           
 
125 Aji Dedi Mulawarman, Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan, 

(Jakarta: Bani Hasyim Press,  2011), h. 70. 
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 Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi 
dan Bisnis Islam, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 198. 
 

127 Aji Dedi Mulawarman, Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan, 
(Jakarta: Bani Hasyim Press,  2011), h. 76. 
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(berdasar utilitas, konsensus dan disahkan melalui hukum positif). Tetapi 

keseimbangan dan keadilan berdasar akhlak Ketuhanan („Adalah/Keadilan Ilahi) 

yang berwujud kesejahteraan sosial untuk semua dan harus selalu melalui proses 

tazkiyah.128   

Konsep rezeki bernilai tambah merupakan nilai tambah yang didapatkan (baik 

finansial, sosial dan lingkungan) dan telah disucikan/tazkiyah (secara halal, toyyib 

dan bebas riba). Hal ini merupakan penyempurnaan konsep „adalah (justice/keadilan) 

menurut Hameed dan Yaya, dimana komponen keduanya memasukkan unsur 

mengenai proses tazkiyah kaitannya dengan keadilan.129 Makna prinsip keadilan yaitu 

sebagai bentuk perilaku bisnis dan pencatatan dalam melihat perolehan keuntungan 

harus tetap mengedepankan amanat Tuhan dan menghadirkan-Nya dalam proses 

pencatatan transaksi bisnis itu sendiri.  

Proses pencarian bentuk teknologis aliran idealis dimulai dari perumusan 

ulang konsep nilai tambah dan turunannya yaitu Value Added Statement (VAS). Nilai 

tambah diterjemahkan oleh Subiyantoro dan Triyuwono sebagai nilai tambah yang 

berubah maknanya dari konsep nilai tambah yang konvensional. Substansi laba 

adalah nilai lebih (nilai tambah) yang berangkat dari dua aspek mendasar, yaitu aspek 

keadilan dan hakikat manusia. Terjemahan konsep nilai tambah agar bersifat 

                                                           
 
128 Aji Dedi Mulawarman, Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan, 

(Jakarta: Bani Hasyim Press,  2011), h. 76. 
 
129 Shahul Hameed and Rizal Yaya, “The Emerging Issues on the Objectives and 

Characteristics of Islamic Accounting for Islamic Business Organizations” dalam Aji Dedi 
Mulawarman, Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan, (Jakarta: Bani Hasyim Press,  
2011), h. 80. 
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teknologis untuk membangun laporan keuangan syariah disebut Mulawarman dkk 

sebagai nilai tambah Syariah. nilai tambah Syariah dijadikan source untuk melakukan 

rekonstruksi sinergis nilai tambah versi Baydoun dan Willett dan Expanded Value 

Added Statement (EVAS) menjadi nilai tambah Syariah. Nilai tambah Syariah adalah 

pertambahan nilai spiritual (zakka) yang terjadi secara material (zaka) dan telah 

disucikan secara spiritual (tazkiyah).130  

Nilai tambah Syariah juga salah satu laporan keuangan sebagai bentuk konkrit 

nilai tambah yang menjadikan zakat bukan sebagai kewajiban distributif saja (bagian 

dari distribusi nilai tambah) tetapi menjadi poros Value Added Statement.131 Shariah 

Enterprise Theory memiliki visi yang lebih luas bila dibandingkan  dengan enterprise 

theory. Paling tidak visi tersebut terlihat pada luasnya cakupan stakeholders dari 

perusahaan. Menurut konsep teori ini, stakeholders meliputi: (1) pihak yang terkait 

langsung dengan bisnis perusahaan (direct participants); dan (2) pihak yang tidak 

terkait langsung dengan bisnis perusahaan (indirect participants). Enterprise theory 

lebih alturistik bila dibandingkan dengan entity theory. Namun Enterprise theory 

tidak sepenuhnya sesuai syariat Islam.132  

Slamet dan Triyuwono telah mengembangkan enterprise theory berdasarkan 

pada nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan tanggung jawab. Dengan 

                                                           
 
130 Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori, (Edisi Kedua; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 362. 
 
131 Niranjan Mandal,  dan Goswami Suvarun, “Value Added Statement (VAS) – A Critical 

Analysis”, dalam Tita Djuitaningsih, Paradigma Akuntansi Syariah Dalam Shariate Value Added 
Statement, (Jurnal:  Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 2 (1), 2016), h. 90. 
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 Aji Dedi Mulawarman, Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan, 

(Jakarta: Bani Hasyim Press,  2011), h. 79. 
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konsep ini, maka tidak lagi menggunakan laporan Laba-Rugi, tetapi sebagai 

penggantinya adalah Laporan Nilai Tambah (Value added statement).133 Adapun 

perbandingan mendasar antara Enterprise Theory dengan Shariah Enterprise Theory 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 
Ilustrasi Perbandingan Enterprise Theory  

dengan Shariah Enterprise Theory 
 

 

 

Sumber: diolah, 2021. 

Gambar diatas menjelaskan perbandingan mendasar antara Enterprise Theory 

dengan Shariah Enterprise Theory. Dapat dipahami bahwa pada Enterprise Theory, 

pada proses pengelolaan kinerja dijalankan sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan dimana proses tersebut memiliki pertanggungjawaban 

                                                           
133 Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi 
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kepada stakeholders dan sosial. Hasil yang diperoleh dari proses kinerja tersebut 

berupa nilai tambah (value added) yang bersifat materi bagi perusahaan. Sedangkan 

Shariah Enterprise Theory, dalam proses kinerjanya dijalankan sesuai aturan yang 

ditetapkan oleh perusahaan, halal dan sesuai dengan syariat Islam dimana proses 

tersebut memiliki pertanggungjawaban kepada Tuhan, stakeholders (direct 

stakeholders dan inderect stakeholders) dan alam. Hasil yang diperoleh dari proses 

kinerja tersebut berupa nilai tambah syariah (shariah value added) yang bersifat 

materi dan non materi (spiritual dan mental).134 

Enterprise theory ditauhidkan menjadi Shariah Enterprise Theory (SET) 

dimana konsep yang dimilikinya lebih luas bila dibandingkan dengan pendahulunya. 

Dalam konsep SET, perusahaan bertanggung jawab kepada Tuhan, stakeholders 

(yang terdiri dari direct stakeholders dan indirect stakeholders) dan alam. 

Konsekuensi lain dari SET adalah bahwa SET tidak menggunakan konsep laba, 

namun sebaliknya menggunakan konsep nilai-tambah (Value Added) atau lebih 

tepatnya menggunakan Shariah value-added yang kemudian nantinya disajikan 

dalam Shariah value-added statement. 

Konsep ini mendorong kepada pemahaman bahwa dalam harta sebenarnya 

tersimpan hak orang lain. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam 

terminologi syariah enterprise theory yang meletakkan premisnya untuk 

mendistribusikan kekayaan berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan 
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 Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi 
dan Bisnis Islam, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 208. 
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yang memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan. Pemikiran ini dilandasi 

premis yang mengatakan bahwa manusia adalah khalifatullah fil ardh yang membawa 

misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan 

alam.135 

E. Kesejahteraan 

Pada umumnya kesejahteraan sendiri secara umum bisa dibagi dalam dua 

bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. 

Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa 

pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan.136 

Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana 

kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah 

kesehatan yang kita rasakan, memiliki anak yang sholeh dan  sholehah, dan lain 

sebagainya.  

Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga 

non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-satunya indikator 

kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan 

beribadah kepada Allah swt.137 Allah swt. telah menyebarkan rezeki untuk manusia di 

bumi dan langit. Untuk memperoleh rezeki tersebut, manusia tentu harus berusaha. 

Salah satu bentuk usaha dalam memperoleh rezeki adalah dengan bekerja. Dengan 
                                                           

135 Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori, (Edisi Kedua; 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 362. 

 
136 Suroso Imam. Zadjuli, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Surabaya: FE Unair, 2008), h. 24. 
 
137 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), h. 45. 
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bekerja maka manusia akan mendapatkan imbalan berupa gaji atau pendapatan. 

Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.  

Manusia ketika bekerja untuk mendapatkan rezeki, harus melakukannya 

dengan kemampuan terbaik yang dia miliki, dengan ikhlas, dan juga dengan jujur 

sehingga rezeki yang dia dapatkan menjadi berkah dan keberkahan tersebut pada 

akhirnya akan berujung kepada kehidupan yang aman dan tentram.138 Manusia dalam 

menjalani kehidupannya tentu tidak boleh hanya terfokus kepada pencarian rezeki 

dan pendapatan saja sampai melupakan ibadahnya karena sesungguhnya yang 

memberikan manusia rezeki dan pendapatan adalah Allah swt.139  

Allah swt. sama sekali tidak membutuhkan rezeki apapun dari manusia, akan 

tetapi Allah swt. yang memberikan rezeki kepada manusia. Hal ini dijelaskan Allah 

dalam surat Adz-Zariyat ayat 56-58: 

                          

                   

Terjemahnya: 
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka 
dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. 
Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan 
lagi sangat kokoh.”

140 (Qs. 51: 56-58). 
 
Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu: 

                                                           
 
138 Masyhuri, Teori ekonomi dalam Islam. (Yogyakarta : kreasi wacana, 2005), h. 32. 
 
139 Suroso Imam. Zadjuli, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Surabaya: FE Unair, 2008), h. 26. 
 
140 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah Adz-Zariyat ayat 56-58. 
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1. Kesejahteraan holistik dan seimbang,  

Kesejahraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung 

oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok 

manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah 

menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki 

dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat 

keseimbangan diantara  dirinya dengan lingkungan sosialnya.141 

2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (Falāh) 

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah 

kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam 

rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai 

maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu 

yang abadi dan lebih bernilai (valuable) dibanding kehidupan dunia.142  

Kesempurnaan Islam dengan diturunkannya al-Qur‟an dan hadis 

menunjukkan kemukjizatannya yang selalu sesuai dengan kondisi zaman dan tempat. 

Ketika kita mengkaji konsep falāh (kesejahteraan), berikut beberapa ayat yang terkait 

disertai dengan telaah penulis setelah meninjau beberapa kitab tafsir seperti tafsir as-

Sa‟di, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir al-Muyassar syaikh Salih bin Muhammad Alu al-

Syaikh: 

                                                           
 
141 Masyhuri, Teori ekonomi dalam Islam. (Yogyakarta : kreasi wacana, 2005), h. 35. 
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a. Kesejahteraan ekonomi (materi)  

Adapun kesejahteraan ekonomi (materi) dapat dijelaskan didalam al-Qur‟an 

sebagaimana pada ayat sebagai berikut ini:  

                        

                         

             

Terjemahnya: 
“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung”. (QS. 62:10).143 
 
Ayat ini menegaskan bahwa kesejahteraan itu berupa al-Fadhl atau karunia 

yang mesti diusahakan dengan jalan yang disyariatkan seperti berdagang, bekerja dan 

lain sebagainya, dan karunia itu semakin besar ketika kita mampu mendudukkan 

porsi masing-masing antara ibadah kepada Allah swt semisal shalat Jumat dan 

pekerjaan itu sendiri, dan bukan sebaliknya melalaikan kita kepada Allah. Maka 

menggabungkan antara zikir kepada Allah dan bekerja adalah jalan mendapatkan 

keberuntungan yang besar.144 

b. Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan sosial dapat dijelaskan didalam al-Qur‟an sebagaimana pada 

ayat sebagai berikut ini: 

                                                           
143 Al-Qur‟an dan Terjemahnya surah al-Jumuah ayat ke 10. 

 
144 Budi Iswanto, dkk. Nilai Falah Pada Kearifan Lokal Dalam Perdagangan Perbatasan 

Indonesia-Malaysia, (Jurnal: Diskursus Islam, Vol. 5, No. 2, Agustus 2017), h. 46. 



86 
 

                           

    

Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan”.

145 (QS.3: 130). 
 
Ayat ini menegaskan kembali bahaya riba, terlebih lagi riba yang berlipat-

lipat, karena riba mendatangkan kezaliman antar manusia dan merusak hubungan 

sosial masyarakat. Maka sudah semestinya seorang muslim memperhatikan aturan 

syariat dalam bermuamalah, karena merekalah yang akan mendapatkan 

keberuntungan (kesejahteraan) di dunia dan di akhirat, sebaliknya bagi mereka yang 

melanggar batasan-batasan Allah maka akan mendapat balasan yang pedih di akhirat, 

dan diawali dengan kerusakan keluarga dengan ketidak patuhan anak dan istrinya dan 

lain sebagainya.146 Kemudian terdapat juga ayat lainnya yaitu sebagai berikut: 

                         

            

Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan”.

147 (QS.5: 90) 

                                                           
 
145 Al-Qur‟an dan Terjemahnya surah ali-„Imran ayat ke 130. 
 
146 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), h. 45. 
 
147 Al-Qur‟an dan Terjemahnya surah al-Maidah ayat ke 90. 
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Sebab keberuntungan (kesejahteraan) pula adalah menghindari hal-hal yang 

merusak hubungan sosial dan tentu juga melanggar batasan Allah semisal judi, 

minuman keras, mengundi nasib.148 Hal ini disebutkan karena sebagian orang bekerja 

mencari penghasilan untuk hal-hal yang buruk di atas, maka Allah menegaskan 

bahwa melakukan hal di atas adalah sebab terjauhnya seseorang dari keberuntungan 

itu sendiri begitupun sebaliknya. 

c. Kesejahteraan Spiritual 

Bentuk kesejahteraan spiritual itu adalah ketika seorang hamba mampu 

menundukkan dirinya dihadapan pencipta-Nya, ketika ia mampu ruku‟ dan sujud dan 

melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka pada jalan yang seperti itulah 

memberikan kebahagiaan kepadanya yang mengantarkan kepada kesejahteraan di 

dunia dan di akhirat.149 Sebagaimana firman Allah swt. yaitu: 

                              

           

Terjemahnya: 
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka 
kerjakan”.

150 (QS. 16:97). 
                                                           

148 Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, al Falah fi al Kitab wa as Sunnah dalam 
Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, “Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan 
Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis”, (Nukhbatul „Ulum: Jurnal Bidang Kajian 

Islam, Vol. 5, No. 2, 2019), h. 89 
 
149 Budi Iswanto, dkk. Nilai Falah Pada Kearifan Lokal Dalam Perdagangan Perbatasan 

Indonesia-Malaysia, (Jurnal: Diskursus Islam, Vol. 5, No. 2, Agustus 2017), h. 49. 
 
150 Al-Qur‟an dan Terjemahnya surah al-Nahl ayat ke 97. 
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Jalan kesejahteraan lainnya dan paling utama adalah jalan keimanan dan 

ketakwaan. Ketika makna ini disandingkan, maka makna iman tercakup pada 

keyakinan dan ucapan iman itu kepada Allah, dan takwa yang bermakna 

mengamalkan apa yang diperintahkan dan menghindari apa-apa yang Allah larang.151 

Pentingnya menjaga hubungan spiritual seorang hamba dengan Allah swt, karena 

dengan terjaganya peribadahan tersebut maka Allah swt menjaminkan kesejahteraan 

bagi manusia berupa ketersediaan makanan, minuman serta keamanan yang 

merupakan hajat pokok setiap manusia. 

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan 

nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. 

Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. 

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitasnya memiliki banyak indikator yang 

dapat diukur.152 Menurut beberapa ahli, indikator kesejahteraan Islami adalah 

terpenuhinya kebutuhan fisik dari rezeki yang halal, hidup sehat secara jasmani dan 

rohani, keberkahan rezeki yang diterima, keluarga yang sakinah mawaddah wa 

rahmah, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana‟ah dengan apa yang diberikan Allah 

kepadanya serta merasa bahagia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak 

hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya 

kebutuhan spiritual. 

                                                           
151 Budi Iswanto, dkk. Nilai Falah Pada Kearifan Lokal Dalam Perdagangan Perbatasan 

Indonesia-Malaysia, (Jurnal: Diskursus Islam, Vol. 5, No. 2, Agustus 2017), h. 53. 
 
152 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), h. 35. 
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F. Kerangka Konseptual 

Dari penjelasan landasan teori serta teori-teori yang relevan, pembahasan 

mengenai internalisasi nilai siri‟ na pacce dalam menentukan transaksi jual beli 

sebagai formulasi nilai tambah syariah pada pedagang pasar tradisional Gowa, secara 

sederhana dapat dijelaskan pada gambar berikut: 

Gambar 2.2 
Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 
Transaksi Jual Beli 

Nilai Siri na Pacce 

Ada‟ 

Tonging lempu Getting Sipakatau 
Mappeso‟na ri 

dewata seuwe Pacce 

Nilai Ekonomi Nilai Mental Nilai Spiritual 

Nilai Tambah Syariah 

Kesejahteraan 

Diproses 
secara halal, 
thoyyib dan 
bebas dari 

riba 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang merupakan 

penelitian yang mencoba mencari makna, pemahaman dan pengertian tentang suatu 

fenomena, kejadian kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung 

dengan setting yang akan diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Dalam penelitian 

kualitatif hal yang dilakukan peneliti adalah mencoba mengerti makna suatu kejadian 

atau peristiwa. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif dan 

sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan.1  

Penelitian kualitatif yang bertujuan memahami sebuah fenomena secara apa 

adanya (khususnya dari perspektif subjek) yang di deskripsikan dalam bentuk kata 

dan kalimat pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai 

pendekatan yang terdapat didalamnya.2 Menurut Craswell, menyatakan penelitian 

kualitatif sebagai gamparan kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari 

pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian 

kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis dengan pendekatan deduktif, proses dan makna (perspektif subjek) lebih 

ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Data yang di gambarkan secara objektif 

berdasarkan data atau fakta yang ditemukan.  Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu 
                                                           

1 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, (Jakarta: Prenada Media Grup), h. 111.   
 
2 David Hizkia Tobing dkk, Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif, (Denpasar: Program 

Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016), h. 8.   
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di Pasar Tradisional Sungguminasa, Kabupaten Gowa dengan mengambil beberapa 

informan yang berprofesi sebagai pedagang dan bersuku Bugis Makassar serta yang 

sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengambilan daerah 

penelitian tersebut karena Pasar Tradisional Sungguminasa adalah pasar induk di 

Kabupaten Gowa dimana sebagian besar para pedagangnya bersuku Bugis Makassar 

sehingga mendukung penelitian yang berfokus pada kearifan lokal Bugis Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma interpretif. Paradigma 

interpretif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, tidak terpisah-

pisah satu dengan lainnya, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan antar 

gejala bersifat timbal balik (reciprocal), bukan kausalitas. Pendekatan interpretif 

berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau 

budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. 

Pendekatan interpretatif diadopsi dari orientasi praktis.3  

Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang 

memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi.4 Paradigma interpretif juga 

memandang realitas sosial itu sesuatu yang dinamis, berproses dan penuh makna 

subjektif. Realitas sosial tidak lain adalah konstruksi sosial.5 Terkait posisi manusia, 

paradigma interpretif memandang manusia sebagai makhluk yang berkesadaran dan 
                                                           

3 Mudjia Rahardjo, Paradigma Interpretif, (Artikel online, 2018), diakses 4 November 2020, 
pukul 11.10 WITA. 

 
4 Muslim, Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu 

Komunikasi, (Jurnal: Wahana, Vol. 1, No. 10, Ganjil, Tahun Akademik 2015/2016), h. 78. 
 
5 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 201. 
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bersifat intensional dalam bertindak (intentional human being). Manusia adalah 

makhluk pencipta dunia, memberikan arti pada dunia, tidak dibatasi hukum di luar 

diri, dan pencipta rangkaian makna. Menurut Hendrarti bahwa paradigma interpretif 

memandang bahwa ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas “socially meaningful 

action” melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam latar alamiah agar 

dapat memahami dan menafsirkan bagaimana para aktor sosial menciptakan dan 

memelihara dunia sosial mereka.6  

Interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan 

makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Interpretif melihat 

fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang melekat pada sistem makna dalam 

pendekatan interpretatif. Fakta-fakta tidaklah imparsial, objektif dan netral. Fakta 

merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang beragantung pada 

pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial.7  

Interpretif menyatakan situasi sosial mengandung ambiguisitas yang besar. 

Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat 

dinterpretasikan dengan berbagai cara.8 Dikaitkan dengan hakikat realitas, paradigma 

interpretif memandang realitas itu bersifat jamak dan holistik. Peneliti berinteraksi 

langsung dengan subjek di lapangan dalam hubungan yang saling mengikat 

                                                           
 
6 Mudjia Rahardjo, Paradigma Interpretif, (Artikel online, 2018), diakses 4 November 2020, 

pukul 11.10 WITA. 
 
7 Muslim, Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu 

Komunikasi, (Jurnal: Wahana, Vol. 1, No. 10, Ganjil, Tahun Akademik 2015/2016), h. 80. 
 
8 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 201. 
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(valuebound), proses penelitian berlangsung secara siklus (tidak linier), bertujuan 

untuk mengembangkan teori, dan hasil akhir atau temuan bersifat openended, artinya 

temuan penelitian masih terbuka untuk dikritik, direvisi, bahkan hingga disalahkan 

(being falsified).9 Atas dasar pandangan tersebut, semua tindakan atau perilaku 

manusia bukan sesuatu yang otomatis melainkan suatu pilihan yang di dalamnya 

terkandung suatu interpretasi dan pemaknaan. setiap tindakan dan hasil karya 

manusia (dianggap) senantiasa sarat dan diilhami oleh corak kesadaran tertentu yang 

terbenam dalam sanubari atau dunia makna pelakunya.10 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan 

data sekunder. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.11 Dengan kata lain, data tersebut 

diperoleh langsung oleh peneliti dilapangan bersumber dari informan yang dianggap 

relevan untuk memberikan keterangan penelitian. Adapun data-data informan tersebut 

dalam penelitian yaitu: 

Tabel 3.1 Data Informan 

Nama  Status Keterangan 

Kamaruddin Pedagang Buah 
Seorang pedagang buah berusia 49 
tahun yang bersekolah hingga 

                                                           
 
9 Mudjia Rahardjo, Paradigma Interpretif, (Artikel online, 2018), diakses 4 November 2020, 

pukul 11.10 WITA. 
 
10 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 215. 
 
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Edisi Revisi V, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), h. 107.   
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tamatan SMP. Sejak remaja ia telah 
berdagang berbagai jenis barang.  
 

Muslim dg. Labbang Pedagang Buah 

Seorang pedagang buah yang 
awalnya bekerja sebagai sales 
marketing di salah satu perusahaan 
swasta. Namun ia mengundurkan 
diri dan memilih usaha sendiri 
dengan berjualan buah di 
Pasar.Tradisional. 
 

Ruslan dg. Tunru 
Pedagang Ubi 
Jalar 

Seorang pedagang dan juga petani. 
Ia menanam ubi jalarnya dan 
menjualnya sendiri. Pekerjaan ini ia 
geluti berasal dari ajaran orang 
tuanya yang juga seorang petani. 
 

Harianti dg. Nginne Pedagang Bawang 

Seorang ibu yang bekerja setelah 
suaminya meninggal untuk 
menghidupi kebutuhan anak-
anaknya. 
 

Hasnah Konsumen 

Seorang ibu rumah tangga yang 
sering berbelanja di Pasar 
Tradisional Minasa Maupa untuk 
memenuhi kebutuhan pangan 
keluarganya. 
 

Jumriati Konsumen 

Seorang ibu rumah tangga dan 
memiliki usaha jualan gorengan di 
rumahnya. Ia sering berbelanja di 
Pasar Tradisional Minasa Maupa. 
Selain untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, ia juga langganan ubi 
jalar dari Pak Ruslan dg. Tunru. 
 

Ma’ruf Alam,SE.,MM PNS/ Kepala Beliau menjabat sebagai Kepala 
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Bidang Bina Pasar 
Kabupaten Gowa 

Sub Bidang Bina Pasar dan seorang 
PNS. Ia telah menjabat di Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian 
Kabupaten Gowa sejak 2010. Ia 
beserta anggotanya bertanggung 
jawab dalam pembinaan semua 
Pasar Tradisional yang ada di 
Kabupaten Gowa. 
 

M. Dzul Fadli S.,Lc 
Dosen/ Tokoh 
agama 

Seorang dosen dan Direktur 
Sekolah Da’i (Tadrib Ad-Du’at). Ia 

juga seorang tokoh agama yang 
banyak mengetahui berbagai hadis 
dan prinsip Islam dalam berbagai 
perspektif. 
 

Sangkala dg Kuling Tokoh adat 

Seorang tokoh adat yang banyak 
mengetahui tentang sejarah maupun 
latar belakang kearifan lokal suku 
Bugis Makassar. Selain itu ia juga 
Ketua RT dan seorang pedagang 
yang menjual berbagai macam 
barang. 

 
Peneliti melakukan analisis dan pengamatan secara mendalam untuk 

memperoleh data yang menunjang penelitian. Peneliti juga melakukan interaksi dan 

membangun hubungan untuk mengetahui latar belakang kehidupan para informan. 

Sebagian informan juga telah dikenal peneliti dalam kurun waktu 8 tahun namun ada 

juga informan baru yang dikenal oleh peneliti. Kemudian peneliti sendiri juga 

keturunan Makassar sehingga memungkinkan peneliti untuk mengetahui secara 

mendalam data yang terkait dalam penelitian. 
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Data sekunder merupakan hasil peneliti berupa fakta yang dapat dijadikan 

bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan yang dimaksud sumber data 

dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh, 

lewat dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian.12 

Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu 

dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka 

teknik pengumpulan data perlu digunakan sebab kemungkinan data yang diperoleh 

belum begitu lengkap, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

pengumpulan data dan mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini, seperti menelaah buku-buku, kajian penelitian sebelumnya dan internet 

searching untuk melengkapi informasi penelitian dengan mengutip beberapa artikel 

yang diakses dari beberapa situs internet yang berkaitan dengan penelitian.13 Hal 

tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas masalah dalam 

penelitian. Untuk melengkapi informasi penelitian juga mengutip beberapa artikel 

yang diakses dari beberapa situs internet. 
                                                           

12 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 201. 
 
13 Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 

4. 
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2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang digunakan dengan cara terjun ke lapangan 

untuk mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap 

gejala/fenomena/objek yang akan diteliti.14 Observasi/pengamatan bertujuan untuk 

memperoleh data dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi objek penelitian. 

Observasi sendiri dibagi menjadi dua yaitu observasi secara langsung dan observasi 

secara tidak langsung. Peneliti menggunakan observasi secara tidak langsung yang 

berarti pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa 

yang akan diselidiki. Observasi yang dimaksud disini adalah pengamatan secara 

langsung oleh peneliti, sehingga dapat diperoleh data yang berupa kegiatan yang 

dilakukan oleh informan dalam menjalankan bisnisnya. 

3. Wawancara 

Wawancara secara umum merupakan suatu proses yang dilakukan agar dapat 

memperoleh keterangan untuk tujuan suatu penelitian.15 Wawancara adalah proses 

terbentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang 

dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitiaan 

secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya.16 Peneliti melakukan 

wawancara guna untuk memperoleh data dari informan yang telah ditentukan oleh 

peneliti sendiri. 

                                                           
14

 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 203. 
 
15

 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 201. 
 
16 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data), (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada,2014), h. 49-50. 
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Wawancara dilaksanakan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan 

secara lisan dan bertatap muka secara individual maupun berkelompok. Dengan 

wawancara penelitian maka akan lebih mampu memahami konteks data dalam 

keseluruhan situasi sosial. Metode interview ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan secara lisan.17 Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan 

untuk menggali data dari para informan. Metode wawancara dalam hal ini digunakan 

sebagai data primer. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari 

lembaga, organisasi maupun dari perorangan. Teknik dokumentasi pada penelitian 

merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. 

Selain itu penulis juga melakukan dokumentasi trerhadap literatur dan peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.18 Metode dokumentasi 

peneliti gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yang berfungsi untuk 

melengkapi data penelitian penulis. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara 

akan lebih kredibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yaitu suatu alat bantu dan sebagai unsur penting dalam 

sebuah penelitian yang berfungsi sebagai sarana pengumpul data sehingga dapat 

                                                           
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Edisi Revisi V, Jakarta: 
Rineka Cipta, 2002), h. 113..   

 
18 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak, 

2018), h, 255.   
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menentukan keberhasilan suatu penelitian.19 Kualitas instrumen akan menentukan 

kualitas data yang terkumpul. Instrumen penelitian yang digunakan harus disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri. Sehingga nantinya dalam 

merangkum permasalahan. Adapun alat-alat penelitian yang digunakna peneliti dalam 

melakukan penelitian yaitu peneliti itu sendiri, Pedoman wawancara mendalam, 

Handphone yang berfungsi sebagai kamera dan perekam suara, alat tulis, buku, 

jurnal, dan referensi terkait lainnya.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Analisis data merupakan langkah yang kritis dalam penelitian.20 Proses analisis data 

kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber 

yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya. Untuk melaksanakan analisis 

data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data  

Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 
                                                           

19 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan 
NVIVO, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 63. 

 
20Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 2007), h. 44.   



100 
 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.21 Mereduksi data bisa 

berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya.22 Kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan 

reduksi data antara lain: a) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil 

wawancara dan hasil observasi; b) mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap 

aspek temuan penelitian. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data merupaka kegiatan penyusunan suatu informasi sehingga dapat 

ditarik suatu kesimpulan.23 Penyajian data dilakukan dengan tujuan mempermudah 

peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan ataupun bagian tertentu dari 

penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara 

yang dituangkan dalam bentuk uraian teks naratif, dan didukung oleh dokumen-

dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu 

kesimpulan.  

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus-menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data.24 

Peneliti berusaha untuk menganalisis data, mencari pola, tema, hubungan persamaan, 

                                                           
21 Milles dan Hurberman, Analisis Data Kualitatif : tentang metode-metode baru (Jakarta: UI-

Press, 1992), h. 17. 
 
22 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 92.   
 
23 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan 

NVIVO, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 67. 
 
24 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 220. 
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hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan. 

Penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari 

rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi serrta wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan 

teknik didasarkan sejumlah kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan berbagai 

sumber data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah gaungan atau kombinasi 

berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari 

sudut pandang dan perspektif yang berbeda.25 Teknik Triangulasi yaitu informasi 

yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila interview 

tersebut menggunakan bahan dokumentasi untuk megoreksi keabsahan data atau 

informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. tersebut.26 Menurut 

Meleong, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar dari data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap suatu daya tersebut.27  

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi yaitu peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber 

                                                           
25 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 101.   
 
26 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Grup), h. 203. 
   
27 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda, 2011), h. 330   
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data yang sama. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi 

lebih lanjut kepada sumber data bersangkutan atau yang lain, untuk mermastikan data 

mana yang dianggap yang benar.28 Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda.  

Kemudian penelitian ini menggunakan keabsahan data yaitu pada triangulasi 

sumber dan triangulasi teori. Pada triangulasi sumber, pengumpulan data peneliti 

akan mengumpulkan hasil wawancara yang mana informasi berasal dari subjek, yaitu 

beberapa pedagang bersuku Bugis Makassar, sedangkan pada triangulasi teori, 

peneliti akan membahas tentang kearifan lokal Siri’ Na Pacce dalam menentukan 

transaksi Jual Beli sebagai Formulasi Nilai Tambah Syariah. Hasil akhir penelitian 

kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya 

dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual 

peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori 

dapat meningkatkan kedalaman pemahaman pengetahuan teoretik secara mendalam 

atas hasil analisis data yang telah diperoleh. 

                                                           
 
28 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Grup), h. 205. 



103 
 

BAB IV 

INTERNALISASI NILAI SIRI’ NA PACCE DALAM TRANSAKSI JUAL BELI 

SEBAGAI FORMULASI NILAI TAMBAH SYARIAH  

UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN 

(STUDI PADA PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL GOWA)  
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis Kabupaten Gowa 

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773O sampai 120.0317O Bujur Timur, dan 

5.0829342862O sampai 5.577305437O Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di 

daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom yaitu di sebelah Utara 

berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Sebelah Timur berbatasan 

dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Kemudian di sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya 

dengan Kota Makassar dan Takalar.1 

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 3,01% 

dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 

18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 

Dusun/Lingkungan.2 Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi 

berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan 

Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, 

                                                           
 
1 BPS Kabupaten Gowa, Katalog Kabupaten Gowa dalam Angka (Gowa Regency in Figures), 

www.gowakab.bps.go.id, diakses Sabtu 10 April 2021 Pukul. 13.30 WITA. 
 

2 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, www.sulselprov.go.id, diakses Sabtu 10 April 
2021 Pukul. 14.15 WITA. 

http://www.gowakab.bps.go.id/
http://www.sulselprov.go.id/
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Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran 

rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan 

Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng 

Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan. 

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten 

ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa, dimana bahasa 

yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar dengan suku Konjo 

Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk di 

kabupaten ini mayoritas beragama Islam.3 

2. Pasar Tradisional Gowa 

a. Keadaan Geografis Pasar Tradisional Gowa 

Secara geografis Pasar Tradisional Gowa yang terletak di Jalan Usman 

Salengke Kecamatan Somba Opu Kelurahan Tompo Balang, Kabupaten Gowa 

dikenal dengan nama Pasar Minasa Maupa. Pasar Tradisional Gowa ini merupakan 

salah satu pasar dari 2 pasar di Kecamatan Somba Opu dan merupakan 1 dari 32 

pasar yang ada di Kabupaten Gowa. Pasar Tradisional Gowa ini merupakan tempat 

perdagangan berbagai macam jualan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pasar ini 

beroperasi setiap hari dimulai pukul 08.00 sampai dengan 18.00 WITA. Pasar Minasa 

                                                           
 
3 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, www.sulselprov.go.id, diakses Sabtu 10 April 

2021 Pukul. 14.15 WITA. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Tingkat_II
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sungguminasa
http://www.sulselprov.go.id/
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Maupa merupakan pasar yang terbesar di Kabupaten Gowa dengan batas wilayah 

sebagai berikut:  

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Malino.  

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Pallangga dan Jembatan Kembar  

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Swadaya  

4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tirta Jeneberang dan Sungai 

Jeneberang.  

Pasar Minasa Maupa terdiri dari dua lantai dengan basement dan rooftop 

(atap) yang difungsikan sebagai cafe dan food court, serta parkiran. Pada basement 

pasar ini terdiri dari pedagang sayur 25 persen, pedagang barang 30 persen, pedagang 

daging/ayam 10 persen, pedagang ikan 30 persen, pedagang buah 10 persen, dan 

pedagang pakaian pecah belah 10 persen. Pada lantai satu terdiri dari pedagang emas, 

hp, elektronik, dan aksesoris 30 persen, pedagang pakaian dan kain 20 persen, 

pedagang sepatu, sandal, dan tas 20 persen, dan pedagang bebas 30 persen. Pada 

lantai 2 (dua) terdiri dari pedagang sepatu, sandal, dan tas 20 persen, pedagang 

pakaian dan kain 50 persen, dan pedagang bebas 30 persen.4 

b. Latar belakang berdirinya pasar Tradisional Gowa 

Pada awalnya, Pasar Tradisional ini dibangun pada tahun 1994 dan belum 

memiliki nama. Sekitar tahun 1996 Pasar Tradisional ini diresmikan dengan nama 

Pasar Sore dimana bergabung dengan terminal. Pasar ini terletak di jalan Usman 

Salengke, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 
                                                           

4 Data pengelolaan Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa, 2021. 
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Kemudian pada tahun 2009 di era kepemimpinan Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo 

pasar ini mengalami perombakan dan pembangunan kembali, dengan memakan 

waktu selama 4 (empat) tahun.  Pasar Minasa Maupa merupakan pasar tradisional 

yang dibangun seluas 3 hektar. Proses pembangunannya memakan waktu yang cukup 

lama dikarenakan Bupati Gowa yakni Ichsan Yasin Limpo tidak ingin para pedagang 

membayar biaya lods dengan harga tinggi, dan menunggu perbandingan harga lods 

dari pasar di daerah lain. Pasar ini dibangun dengan tujuan mampu menjadi pusat 

perdagangan yang ada di Kabupaten Gowa dan mampu menampung relokasi 

pedagang-pedagang yang lain, mulai dari pedagang palapara (kaki lima) hingga 

pedagang lainnya.5 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007, “Pasar 

Tradisional” adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk 

kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang 

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi 

dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan 

melalui tawar menawar.6 Peraturan Presiden tersebut menunjukkan bahwa Pasar 

Minasa Maupa termasuk kedalam Pasar Tradisional. 

c. Tugas pokok dan fungsi pengelola Pasar Tradisional Gowa 

                                                           
 
5
 Data pengelolaan Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa, 2021. 

 
6 Kementerian Perdagangan, Analisis Arah Pengembangan Pasar Rakyat, (Pusat Kebijakan 

Perdagangan dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, 2015), h. 5. 
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Pengelola Pasar Tradisional Minasa Maupa mempunyai tugas pokok dan 

fungsi dalam hal melaksanakan pelayanan umum di bidang pengelolaan area pasar, 

membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi 

barang dan jasa di pasar. Tugas pengelola pasar antara lain:7 

1) Melaksanakan tugas rutin, misalnya pendataan pedagang, pendaftaran wajib 

retribusi pasar, penagihan retribusi pasar, potensi pendapatan, pembukuan, 

pelaporan pendapatan pasar. 

2) Memberikan pelayanan informasi kepada konsumen, seperti nama pedagang, 

nomor dan letak los atau kios, jenis komoditi yang diperdagangkan di pasar. 

3) Menyediakan informasi mengenai zonasi pasar yang dipampang secara jelas 

dan terbuka. 

4) Menyediakan informasi kisaran harga komoditas tertentu yang dipampang 

secara jelas dan terbuka. 

5) Menyelenggarakan program pengembangan dan aktivasi pasar melalui 

diversifikasi kegiatan pasar seperti penambahan jam buka dengan aktivitas 

baru, festival pasar, dan promosi. 

6) Menyelenggarakan program pembinaan dan pemberdayaan pedagang serta 

komunitas pasar. Melakukan pengawasan terhadap produk sesuai ketentuan, 

berkoordinasi dengan instansi terkait.  

Adapun fungsi pengelola pasar mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar. 
                                                           

7 Data pengelolaan Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa, 2021. 
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2) Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana kelengkapan area pasar. 

3) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar. 

4) Pengelolaan dan pengembangan area pasar. 

5)  Pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar. 

6) Bantuan terhadap stabilitas harga barang. 

7) Bantuan terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa. 

8) Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama. 

9)  Pengendalian keamanan dan ketertiban area pasar. 

d. Sarana dan Prasarana 

Pasar Minasa Maupa Sungguminasa dibangun diatas tanah seluas kurang lebih 

3 hektar dengan bangunan pasar sebesar 40% dari luas tanah atau sekitar 1,2 hektar 

terdiri dari 2 lantai. Pasar Minasa Maupa mampu menampung sebanyak ±3000 

pedagang, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Kapasitas Pasar Tradisional Gowa: Pasar Minasa Maupa 
 

No. Lokasi Lods Kios Lapak 
1. Semi Basement 963 166 0 
2. Lantai 1 0 456 0 
3. Lantai 2 0 488 0 
4. Pelataran Gedung 0 0 1000 

 Jumlah 963 1.110 1000 
Sumber: Data Pasar Minasa Maupa, diolah, 2021. 

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut dapat diketahui dari kapasitas lods dan kios 

pada semi basement dapat menampung 1.110 orang pedagang, pada kapasitas kios 

lantai 1 dan 2 dapat menampung 640 orang pedagang, dan kapasitas lapak dapat 
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menampung 1.000 orang pedagang, sehingga jumlah total keseluruhan kapasitas 

pedagang yang dapat ditampung di Pasar Minasa Maupa sebanyak 3036 orang 

pedagang. Menurut Pak Ma‟ruf Alam bahwa Pasar Tradisional ini memiliki berbagai 

fasilitas yaitu:8 

Tabel 4.2 Fasilitas Pasar Tradisional Gowa: Pasar Minasa Maupa 
 

Fasilitas Jumlah 
Kios 1110 
Lods 963 
Lapak 1000 
Lahan Parkir 3 
Aula 1 
Mushallah 1 
Toilet 5 
Food Court 10 
Kantor Pengelola 1 
Klinik Kesehatan 1 
ATM Center 1 

Sumber:Wawancara,diolah, 2021. 

 
B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Gowa 

Pasar Tradisional Minasa Maupa merupakan pasar tradisional yang berada di 

Kecamatan Somba Opu Kelurahan Tompo Balang, Kabupaten Gowa. Pasar tersebut 

dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Gowa.9 

Pasar Tradisional ini diawasi oleh Bapak Ma‟ruf Alam selaku Kepala Bidang Bina 

Pasar Kabupaten Gowa. Selain itu Pasar Tradisional Minasa Maupa adalah salah satu 

                                                           
 
8 Ma‟ruf Alam, SE.,MM, (48 Tahun), Kepala Bidang Bina Pasar Kabupaten Gowa. 

Wawancara. Gowa, 5 April 2021. 
 

9 Data pengelolaan Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa, 2021. 
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pusat tempat bahan pangan sehari-hari terutama buah dan sayuran. Pasar Tradisional 

Minasa Maupa sangat diminati penduduk sekitar dikarenakan harganya terjangkau, 

dan masih menjadi interaksi yang kuat dalam masyarakat dan mekanisme 

transaksinya menggunakan metode tawar menawar. Kelebihan lainnya adalah bisa 

melihat dan memastikan langsung barang yang umumnya masih baru dan segar.  

Bentuk transaksi jual beli dipasar Pasar Tradisional Minasa Maupa adalah 

menggunakan sistem cash (tunai). Transaksi jual belinya termasuk bai‟ al mutlaqah, 

yaitu pertukaran antara barang dengan uang. Dimana uang berperan sebagai alat 

tukarnya.10 Ada juga yang membayar menggunakan tukar menukar (barter) barang 

dengan para pedagang dan termasuk jenis bai‟ al muqayyadah, yaitu jual beli dimana 

pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter).11 Hal ini terjadi karena di 

Kecamatan Somba Opu mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai 

pedagang buah dan sayuran, mereka saling melakukan barter barang dengan barang 

antar para pedagang. Misalnya pedagang memiliki sayuran seperti terong, nantinya 

ditimbang dan ditukar dengan kubis atau sayuran lainya. 

Dari hasil observasi yang peneliti peroleh ada beberapa pedagang yaitu yang 

pertama mengenai cara pedagang menawarkan daganganya kepada pembeli yaitu 

dengan berbagai cara diantaranya mengobral barang dagangannya kepada pembeli 

yang lewat didepan kiosnya dan ada juga yang memuji barang daganganya. Pada teori 

ini melihat kewajiban yang dilakukan pada seorang pedagang, dimana kewajiban itu 
                                                           

 
10 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

h. 81. 
11 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah,…………h. 82. 
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layak untuk dilakukan sebagai tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh 

pedagang pada umumnya. Misalnya memberikan pelayanan yang baik kepada semua 

pembeli dengan barang dan jasa yang bermutu dan sebanding dengan harga. Hasil 

observasi lapangan mengenai perdagangan di Pasar Tradisional Minasa Maupa 

peneliti meneliti berbagai barang yang dijual dipasar seperti para pedagang buah dan 

sayuran.  

Informan pedagang menjual barang yang masih segar atau tidak ada kecacatan 

pada barangnya. Namun, ada juga sebagian dari pedagang lain yang mencampurkan 

barang yang kualitas kurang bagus kedalam dagangannya. Informan Pedagang 

menerima barang dari pemasok pertama diterimanya yang dikemas dengan 

menggunakan karung. Kemudian Pedagang tersebut memilih barang dan 

memisahkannya antara yang berkualitas bagus dan kurang bagus untuk dijualnya. 

Nantinya barang cacat yang diterimanya akan dikembalikan langsung kepada 

pemasok pertama. Sebagaimana penerapan itu dilakukan oleh Pak Kamaruddin 

selaku pedagang buah mengatakan bahwa: 

Setiap hari saya menerima pasokan buah yang saya akan jual. Buah-buahan 
tersebut saya periksa terlebih dahulu sebelum saya jual ki. Kupisahkan 
memangki toh buah-buahan yang bagus kualitasnya. Kalau ada yang busuk 
kukasih kembali ki sama pemasoknya, karena kepercayaannya pelanggan 
yang kita pegang.  Bukan cuma itu, kalau berhari-hari mi buahku tidak laku 
baru ada yang busuk kukasih lain memang tempatnya supaya tidak bercampur 
buah yang bagus sama yang rusak (sambil menunjukkan tempat buah khusus 
yang sudah rusak).12 

                                                           
 
12 Kamaruddin (49 Tahun), Pedagang Buah. Wawancara. Gowa, 27 Maret 2021. 
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Hal ini sama yang dilakukan oleh Ibu Harianti dg Nginne yang 

mengungkapkan bahwa: 

Punna panrakmi lasunaku tenami kubalukkangngi. Lekbakmi ku sa‟la sa‟lai 

nampa kubalukkangi, tena nasssawala tawwa paballia.13 
 

Artinya:  
Kalau bawang yang saya jual telah rusak, maka saya tidak akan menjualnya. 
Saya akan pisahkan dulu baru saya akan jual, (kalau saya jual) nanti pembeli 
akan rugi. 
 
Penuturan Ibu Harianti dg Nginne menunjukkan bahwa dalam transaksi jual 

beli bukan hanya mengharapkan keuntungan pribadi namun juga memikirkan dampak 

yang ditimbulkan bagi pembeli jika melakukan kecurangan. Kemudian Pak Ruslan dg 

Tunru dalam transaksi jual beli juga menjelaskan tentang barang yang dijualnya 

kepada pembeli dengan tujuan pembeli akan merasa senang dengan barang yang 

dijualnya dan berharap pembeli tersebut akan datang berbelanja lagi.  

 Pak Ruslan dg Tunru memaparkan bahwa: 

Saya menjelaskan kepada pembeli mana barang yang bagus dan mana barang 
yang kurang bagus kualitasnya, kemudian saya layani baik-baik pembeli 
karena beda-beda karakternya pembeli. Ada yang banyak maunya ada juga 
yang tidak, karena dengan  begitu toh pembeli merasa senang dan mau datang 
belanja lagi, itumi yang kita harapkan mendapat pelanggan tetap jadi lancar 
barang-barang yang keluar dan laku. Nah dari situ mi juga kita dapatkan 
keuntungan toh.14 
 
Salah satu pelanggan dari Pak Ruslan dg Tunru yaitu Ibu Jumriati 

mengungkapkan bahwa: 

                                                           
 
13 Harianti dg Nginne (48 Tahun), Pedagang Bawang. Wawancara. Gowa, 28 Maret 2021. 
 
14 Ruslan dg Tunru (30 Tahun), Pedagang Ubi Jalar. Wawancara. Gowa, 28 Maret 2021. 
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Saya sering belanja disini (menunjuk dagangan Pak Ruslan dg Tunru), saya 
sudah jadi pelanggannya ini dg Tunru karena selalu dia berikan saya ubi jalar 
yang bagus apalagi untuk saya jual juga gorengan, kalau hitam mi sedikit tapi 
masih bagusji diolah biasa saya ambilji, dia tanya ka baru na kasih ka harga 
murah dari biasanya, bahkan na kasih gratis ka.  Kalau baru datang ubi 
jalarnya baru, langsung ka na hubungi. Tidak sama itu ditempat lain biasa 
kubeli.15 
 
Selain kejujuran dalam menjelaskan kecacatan barang yang dijualnya, 

informan pedagang juga sangat memerhatikan takaran atau timbangan dalam 

penjualan barangnya. Seperti halnya penerapan yang dilakukan oleh Pak Muslim dg 

Labbang. Beliau biasanya memperbaiki timbangan yang digunakannya untuk 

menimbang barang jualannya bila jarum timbangannya tidak sesuai.  Pak Muslim dg 

Labbang mengungkapkan bahwa: 

Nakke mallaka balu barang punna tenana ganna kilona. Gassing ka injo 
barang dibalukang tena barakkana singkamma tonji di allei anunna tawwa. 
Anjo minakke kukilo bajik-bajikki barangna punna nia mo paballi.16 
 

Artinya: 
Saya takut apabila menjual barang namun timbangannya tidak sesuai 
(kurang). Bisa jadi apa yang dijual tersebut tidak berkah karena mengambil 
haknya orang lain. Itulah mengapa saya menimbang baik-baik jualan saya 
ketika ada yang datang membeli. 

 
Secara praktik para pedagang yang menjadi informan sudah menerapkan nilai 

kejujuran dan keadilan dalam transaksi jual belinya. Nilai kejujuran dan keadilan 

merupakan prinsip dasar dalam transaksi jual beli. Mannan menyebutkan bahwa 

prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai transaksi jual beli adalah tolak 

                                                           
 
15 Jumriati, (35 Tahun), Ibu Rumah Tangga/ Usaha Gorengan. Wawancara. Gowa, 28 Maret 

2021. 
 
16 Muslim dg Labbang, (32 Tahun), Pedagang Buah. Wawancara. Gowa, 27 Maret 2021. 
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ukur dari kejujuran, keadilan, kepercayaan, dan ketulusan.17 Dalam melakukan 

transaksi jual beli, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan kejujuran 

dan keadilan. Aturan jual beli ini dijelaskan oleh Allah swt. seperti tercantum dalam 

al-Qur‟an yaitu: 

                         

                            

        

Terjemahnya: 
“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 
merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah 
kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di 
muka bumi dengan membuat kerusakan”.

18 (Qs. 26: 181-183). 
 

Pedagang muslim harus memiliki kejujuran dalam transaksi jual belinya, 

sehingga usaha yang dijalankan benar-benar berkah. Jujur dan benar merupakan 

pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang munafik. Memiliki sifat jujur 

dan benar merupakan salah satu kriteria orang yang bertaqwa.19 Ustad Dzul Fadli 

mengungkapkan bahwa: 

Islam menyuruh bermuamalah dengan jujur atau tidak berbohong, karena 
dalam jual beli, kedua belah pihak memiliki hak. Jika mereka jujur atau 
menjelaskan dengan benar tentang barang (objek) jual belinya maka akan 
diberkahi jual belinya, namun sebaliknya jika dia berbohong dan menutup-

                                                           
 
17 Bustanuddin Agus, Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama, (Padang: 

Universitas Andalas, 2006), h. 109. 
 
18 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al-Syu‟ara ayat 181-183. 
 
19 Raihanah, “Konsep Kejujuran dalam al-Qur‟an (Studi pada Pedagang Pasar Sentral 

Antasari Banjarmasin)”, (Jurnal:  al-Iqtishadiyah, Vol. IV, No. II Desember 2018), h. 163. 
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nutupi kekurangan pada jual belinya maka akan hilang keberkahan daripada 
apa yang dijual belinya.20 
 
Kemudian Allah swt. menyatakan akan memberikan anugerah bagi yang 

mukmin yang benar, berkata jujur dan adil. Namun Allah swt. akan menjatuhkan 

sanksi bagi orang-orang berdusta atau munafik, sebagaimana yang terdapat didalam 

al-Qur‟an yaitu: 

                           

         

Terjemahnya: 
“Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu 
Karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, 
atau menerima Taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang”.

21 (Qs. 33: 24). 
 

Transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Tradisional Minasa Maupa juga 

dilandasi atas prinsip kepercayaan. Dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh 

informan pedagang yaitu Pak Ruslan dg Tunru, Ibu Harianti dg Nginne dan Pak  

Muslim dg Labbang. Beliau menepati janji dan berusaha untuk tidak mengingkari 

janjinya kepada pelanggannya. Biasanya pelanggan memesan barang terlebih dahulu 

namun tidak langsung mengambilnya melainkan keesokkan harinya. Hal ini 

diterapkan oleh beliau agar pelanggannya  tetap menjalin hubungan kerjasama atas 

dasar kepercayaan kedua belah pihak. Muslim dg Labbang mengungkapkan bahwa: 

                                                           
 
20 M. Dzul Fadli S.,Lc, (30 Tahun), Ustad/ Dosen dan Direktur Sekolah Da‟i (Tadrib Ad-

Du‟at). Wawancara via online, 15 April 2021. 
 
21 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al-Ahzab ayat 24.  
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Punna nakke akbalubalu ka, kubajik-bajikki ngaseng nakke mange ri 
sambalukku siagadang appaenteng tappa mange ri sambalukku. Saba erokka 
sambalukku na ngai barang balubalukangku.22 
 

Artinya: 
Dalam berdagang kita harus memperhatikan kualitas hubungan dengan para 
pembeli dengan cara membangun kepercayaan pembeli terhadap kita. Hal ini 
bertujuan agar pembeli merasa puas dengan apa yang kita jual. 
 
Menjaga amanah akan menciptakan kepercayaan. Hal tersebut bisa dilihat 

dalam Firman Allah swt. yaitu: 

                              

Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”.

23 
 
Mengenai prinsip kepercayaan yang diterapkan oleh informan pedagang, 

berbeda halnya dengan yang diterapkan oleh Pak Kamaruddin. Beliau yang biasanya 

menerima pesanan barang namun terkadang membatalkan pesanan tersebut apabila 

pembeli yang memesan tidak datang mengambil barang pesanannya, maka beliau 

menjual barang tersebut agar barangnya laku dan tidak merugi.  Pak Kamaruddin 

mengungkapkan bahwa: 

Terkadang ada pembeli yang memesan barang, saya sudah kasih pisah barang 
yang dia pesan dan sudah ku kasih sesuai pesanannya juga. Tetapi biasa itu 
orang yang pesan barang tidak datang-datang ambil barangnya, jadi terpaksa 
saya harus jual lagi toh itu supaya barang tersebut laku dan saya tidak rugi, 
daripada saya mengharapkan namun ternyata tidak jadi diambil, namanya kita 
berjualan.24 

                                                           
22 Muslim dg Labbang, (32 Tahun), Pedagang Buah. Wawancara. Gowa, 27 Maret 2021. 
 
23 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al-Anfal ayat 27. 
 
24

 Kamaruddin (49 Tahun), Pedagang Buah. Wawancara. Gowa, 27 Maret 2021. 
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Hal tersebut dilakukan oleh Pak Kamaruddin agar menghindari kerugian yang 

akan terjadi karena dalam Islam, transaksi jual beli tidak memperbolehkan adanya 

unsur ketidakpastian. Karena ketidakjelasan dan adanya keraguan terhadap kedua 

belah pihak maka hukumnya tidak boleh, dilarang oleh agama.25 Dalam hal ini,  Islam 

di berikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau 

meneruskan akad jual beli (bisnis) dalam hukum Islam dinamakan khiyar. Khiyar 

adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau 

membatalkan.26 Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam adalah 

diperbolehkannya memilih apakah jual itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal 

atau perkara lainnya.27 

Islam menghalalkan transaksi jual beli selama transaksi tersebut sesuai dengan 

ketentuan syariat Islam. Allah swt juga menegaskan bahwa perdagangan yang 

menguntungkan adalah yang dilaksanakan atas keimanan kepada Allah dan harta 

tersebut digunakan untuk berjihad.28 Allah mengumpamakan iman dan amal saleh 

seperti pedagang yang beruntung, maka mereka akan mudah memahami bahwa 

sesungguhnya jika beriman dan beramal saleh, mereka juga akan memperoleh 

keuntungan dari Allah swt. berupa terbebas dari api neraka. Transaksi jual beli dalam 

                                                           
 
 
25 M. Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, (Cet.I; Jakarta :PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), h. 95. 
  
26 Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, (Jurnal: Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 

2015), h. 250. 
 
27 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), h. 83. 
 
28 Agus Bustanuddin, Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama, (Padang: 

Universitas Andalas,2006), h. 55. 
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Islam sejatinya tidak boleh melalaikan manusia dari mengingat Allah. Hal ini begitu 

jelas diungkap di dalam al-Qur‟an yaitu: 

                            

                           

                           

                                  

    

Terjemahnya: 
“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, 
Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli 
yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. Apabila Telah 
ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan 
apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk 
menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). 
Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan 
perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezki”.

29 (Qs. 62: 9-11). 
 
Ayat tersebut mengajarkan bahwa dalam transaksi jual beli seharusnya tidak 

boleh melalaikan manusia dari mengingat Allah. Jika diseru untuk melaksanakan 

shalat, maka kita diwajibkan memenuhi panggilan tersebut.30 Segala aktivitas apapun 

bentuknya harus ditinggalkan. Kemudian orang yang selalu mengingat Allah atau 

tidak mendurhakai Allah maka akan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar 

                                                           
 
29Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al-Jumu„ah ayat 9-11 
 
30 Agus Bustanuddin, Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama, (Padang: 

Universitas Andalas,2006), h. 60. 
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syariat Islam.31 Pak Kamaruddin, Pak Ruslan dg Tunru, Ibu Harianti dg Nginne dan 

Pak Muslim dg Labbang dalam transaksi jual belinya apabila tiba waktu shalat maka 

akan berusaha shalat tepat waktu. Walaupun terkadang mereka terlambat dalam 

waktu shalatnya. Apabila dihari jumat dan tiba waktu shalat, mereka segera menutup 

dagangan mereka dan menunaikan kewajibannya sebagai umat Muslim. Setelah itu 

mereka pulang dan beristirahat serta melanjutkan aktivitas mereka dirumah. Pak 

Kamaruddin mengungkapkan bahwa: 

Berjualan itu salah satu bentuk ibadah, asal kalau dicari itu harus halal dan 
jujur toh, bukan cuma itu semua rezeki itu datangnya dari Allah. Baik itu 
untung atau rugiki dalam berjualan ini. Jadi semua yang kita usahakan tidak 
lain tujuannya kembali kepada Allah, seperti kalau tibami waktu shalat maka 
harus bersegeraki. Walaupun biasa terlambat kita shalat karena harus 
merapikan dulu barang jualan tapi Alhamdulillah ditunaikan kewajiban ta.32 
 
Pernyataan Pak Kamaruddin menunjukkan bahwa setiap aktivitas yang 

dijalankan, seorang Muslim tidak boleh lalai untuk selalu beribadah dan mengingat 

Allah swt., Kemudian Pak Ruslan dg Tunru selain menunaikan ibadah shalat tetap 

juga berusaha untuk mengeluarkan hasil keuntungannya sebagai bentuk sedekah 

walaupun sedikit kepada orang yang membutuhkan. Hal ini juga merupakan wujud 

dari sikap umat Muslim. Pak Ruslan dg Tunru mengungkapkan bahwa: 

Terkadang saya memang terlambat shalat, tetapi alhamdulillah kalau shalat 
juma‟at tiba langsungka tutup jualanku, baru segera ka pergi shalat jumatan. 
Habis itu saya langsung pulang kerumah untuk istirahat dan kulanjutkan 
aktivitasku berkebun lagi. Kemudian, biasa saya keluarkan lagi hasil 
keuntungan sedikit untuk orang yang membutuhkan. Seperti biasa datang 
kasian peminta-minta disini nah cacatki tidak bisa bekerja atau ada biasa 

                                                           
31 Azhari Akhmad Tarigan, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata 

Kunci, (Cet.I ; Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012) h. 267. 
 
32 Kamaruddin (49 Tahun), Pedagang Buah. Wawancara. Gowa, 27 Maret 2021. 
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pembeli datang tetapi kurang uangnya sedikit untuk bayar, yah diikhlaskanki. 
yah walaupun sedikit tetapi ada rasa senang ta juga bisa berbagi.33 
 
Selain Pak Ruslan dg Tunru, Ibu Harianti dg Nginne juga terkadang tidak lupa 

untuk selalu bersedekah dan bersyukur atas rezeki yang diperolehnya dari Allah swt. 

beliau mengungkapkan bahwa: 

Nakke sukkuru‟ka, ka nia tonja kugappa akbalu-balu. Nakke kulle ja anjama 
akboya dalle, Apa paeng ka nakke pakbalu cakdi ja, siapa tonji passawalanna 
cakdiji. Alhamdulillah sukkuruka ri Allah ta‟ala, anak-anakku kulle tonji 
sikolah siagadang kulle ji kubalanja allo-allona. Assala nia erokta anjama 
siagadang tena ditakkaluppa ri Allah. Insyah Allah barakkah battu ri 
tallasatta.34 
 

Artinya: 
Saya sangat bersyukur atas apa yang saya dapatkan dari hasil menjual. Saya 
bisa bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga saya. Walaupun saya hanya 
seorang pedagang kecil dan hasilnya (uang) sedikit tetapi Alhamdulillah anak-
anak saya bisa sekolah dan bisa terpenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang 
terpenting kita selalu mau berusaha dan berdoa. Insya Allah, keberkahan 
hidup datang untuk kita. 
 
Penerapan yang dilakukan oleh informan pedagang tersebut dalam transaksi 

jual belinya menjelaskan bahwa sedekah dan keikhlasan akan mendatangkan 

keuntungan yaitu dapat menjadi wasilah dalam menyuburkan harta, mendapatkan 

kesembuhan dan menghapus kesalahan.35 Oleh karena itu, sesuai dengan janji Allah 

jika mampu bersedekah dengan ikhlas, maka balasan yang diperoleh akan berlipat-

lipat ganda.36 Salah satu prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual 

beli atau beraktivitas ekonomi secara syariah yakni prinsip „an taradhin (Suka sama 

                                                           
33 Ruslan dg Tunru (30 Tahun), Pedagang Ubi Jalar. Wawancara. Gowa, 28 Maret 2021. 
 
34 Harianti dg Nginne (48 Tahun), Pedagang Bawang. Wawancara. Gowa, 28 Maret 2021. 
 
35 Jawad Mughniyah, Fiqih Imam Ja‟far Shadiq, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 66. 
 
36 Muhammad Thobroni, Mukjizat Sedekah, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), h. 26. 
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suka/saling ridha). Dasar interaksi manusia dengan manusia (habluminannas), maka 

ridha diartikan menerima dan menyetujui dengan suka rela transaksi yang 

dilaksanakan antara seseorang dengan orang lain pada akad yang dilangsungkan.37 

Keridhaan dari pihak yang bertransaksi merupakan suatu asas yang penting untuk 

diterapkan. Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi syarat sahnya jual beli 

dan salah satu syaratnya adalah syarat saling rela (keridhaan) antara kedua belah 

pihak dalam transaksi jual belinya.38 

Terkait prinsip saling ridha atau suka sama suka dalam transaksi jual beli, Pak 

Ruslan dg Tunru mengungkapkan bahwa: 

Saya menjual dengan harga yang sudah sesuai artinya sudahmi diperhitungkan 
berapa modal yang saya keluarkan dan jualnya berapa jadi harga jualnya tidak 
terlalu jauh dari modal yang saya keluakan itu. Walaupun keuntungannya 
perkilogram tidak seberapa (sedikit) tetapi alhamdulillah tercukupi. Saya 
sudah lama berjualan ubi jalar di pasar ini. Jadi saya biasanya mendapatkan 
karakter pembeli yang berbeda-beda. Ada pembeli yang menawar dengan 
harga yang wajar ada juga yang menawar dengan harga dibawah modal. 
Namun saya tetap jelaskan dengan benar dan berusaha layani pembeli dengan 
baik-baik. Kalau setuju dengan harga dan barangnya (sepakat) maka terjadimi 
penjualan toh. Artinya saya tidak memaksa pembeli untuk beli barangku”.

39 
 
Pak Muslim dg Labbang juga mengungkapkan bahwa: 
 
Punna nia paballiku erokki nampa na ngai balu-balukangku siagadang 
cocokki tassiapa berupi kubalukang barangku. Nakke teaja passai paballiku 
gassingka teami ammalli balu-balukangku. Punna nia paballiku tena ganna 
doekna, tenaja ngapa-ngapa, ikhlasa ja, kah tenaja kurugi dudu, siagadang 
paballiku rannu mange ri balu-balukangku.40 

                                                           
 
37 Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kuaitas 

Ummat Banjarmasin, 2014), h. 202. 
 
38 Mardani, Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 104. 
 
39 Ruslan dg Tunru (30 Tahun), Pedagang Ubi Jalar. Wawancara. Gowa, 28 Maret 2021. 
 
40 Muslim dg Labbang, (32 Tahun), Pedagang Buah. Wawancara. Gowa, 27 Maret 2021. 
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Artinya: 
Kalau pembeli mau dan suka sama barangku misalnya harganya sudah sesuai 
barulah saya jual barang saya tersebut. Saya tidak mau memaksa pembeli 
karena bisa saja pembeli tidak akan mau lagi berbelanja disini. Terkadang ada 
pembeli kurang sedikit uangnya, menurut saya tidak masalah, diikhlaskan 
saja, karena tidak akan rugi kalau hanya begitu. Supaya pembeli senang sama 
jualan kita. 
 
Keridhaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak untuk melakukan 

transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya, sebagaimana dijelakan dalam 

firman Allah swt. yaitu  

                              

                      

Terjemahnya: 
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”.

41 (Qs. 4: 29) 
 
Sebagian dari ulama mengatakan “antaradin minkum” (kalian saling ridha), 

yang dimaksud disini adalah jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan 

keridhaan, artinya tidak boleh ada kedzaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain 

yang merugikan salah satu pihak.42 Oleh karena itu, pembeli berhak melakukan 

pengembalian barang yang telah dibeli ketika mendapati barang yang telah dibeli 

tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. 

                                                           
 
41 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah an-Nisaa ayat 29. 
 
42 Ahliwan Ardhinata, “Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. 

Kuntajaya Kabupaten Gresik)”, (Jurnal: JESTT Vol. 2 No. 1 Januari 2015), h. 52. 
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Dengan demikian, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa 

para pedagang yang menjadi informan telah menerapkan prinsip dasar dalam 

transaksi jual beli yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur.43  

Dari uraian tersebut maka dapat digambarkan secara sederhana mengenai 

internalisasi nilai siri‟ na pacce dalam transaksi jual beli pada pedagang di Pasar 

Tradisional Gowa yaitu: 

Gambar 4.1 
Mapping internalisasi nilai siri’ na pacce dalam transaksi jual beli  

pada pedagang di Pasar Tradisional Gowa 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Sumber: data diolah, 2021. 

Untuk dapat menguraikan lebih dalam mengenai internalisasi nilai siri‟ na 

pacce dalam transaksi jual beli pada pedagang di Pasar Tradisional Gowa, maka perlu 

kiranya untuk melihat bagaimana relevansi nilai siri‟ na pacce dalam prinsip dasar 

transaksi jual beli yang dikembangkan oleh Abdul Ghofur. 

                                                           
 
43 Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan 

Ekonomi Syariah, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 110-111. 

Nilai siri‟ na pacce 

 

Transaksi jual beli 

 

a. Prinsip Kejujuran  
b. Prinsip Keadilan. 
c. Prinsip tidak mendurhakai 

Allah. 
d. Prinsip Kepercayaan. 
e. Prinsip Keridhaan (suka sama 

suka) antara pihak yang terkait. 

a. Ada‟ Tonging (berkata benar), 
b. Lempu‟ (kejujuran), 
c. Getting (berpegang teguh pada 

pendirian),  
d. Mappesona‟ ri Dewata seuwe 

(Pasrah pada Tuhan yang 
Maha Esa)  

e. Pacce (solidaritas sesama 
manusia. 
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2. Internalisasi Nilai Siri’ Na Pacce dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di 

Pasar Tradisional Gowa 
 

Siri na pacce adalah jantung adat atau falsafah Bugis Makassar. Setiap 

manusia yang berasal dari kawasan Sulawesi Selatan dan pendukung dari adat 

pastilah memahami atau menghayati makna dan fungsi siri‟ na pacce dalam 

kehidupan masyarakat atau disebut dengan istilah pangngadereng.44 Manusia tersebut 

sejak dalam kandungan ibunya, telah diperlakukan oleh orang tuanya berdasarkan 

ketentuan-ketentuan pangngadereng.  

Kemudian ketika saatnya dilahirkan di muka bumi ini, lingkungan 

keluarganya dan masyarakat terlibat langsung dalam pembinaan anak manusia itu.45 

Jadi pemahaman adat telah tumbuh dalam diri seorang anak manusia sejak masih 

merupakan tunas yang diharapkan oleh orang tuanya menjadi kebanggaan keluarga. 

Mereka otomatis masuk dalam siklus adat sampai akhir hayatnya. Ungkapan 

masyarakat kawasan ini berbunyi:46 

Hanya untuk siri‟ na pacce kita hidup didunia 
Aku setia kepada adat 
Karena dijaganya siri‟ kita 
Adapun siri‟, jiwa imbalannya 
Nyawa perkiraannya 

                                                           
 
44 Pangngadereng adalah sistem budaya dan sistem sosial yang berasal dari petuah raja-raja 

dan orang bijaksana yang melukiskan pandangan hidup orang bersuku Bugis Makassar yang meliputi 
norma-norma keagamaan, sosial, budaya, kenegaraan, hukum dan terdiri atas unsur adek (dalam arti 
sempit), rapang (yurispundensi), bicara (peradilan), warik (pelapisan sosial) dan sarak (syariat Islam). 

  
45 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Makassar: Lembaga Penerbitan 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 95. 
 
46 Hamid Abdullah, Siri‟ Etos Budaya Sulawesi Selatan, (Jakarta: Lembaga Kesenian 

Sulawesi Selatan, 1998), h. 7. 
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Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa siri‟ na pacce merupakan falsafah 

dari kehidupan manusia Bugis Makassar dan merupakan modus kehidupannya dan 

menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan potensi kreativitas atau daya cipta 

manusia.47 Oleh karena itu jika ada manusia lain yang bertanya apa itu etos dari 

manusia-manusia Sulawesi Selatan jawabnya tentu saja siri na pacce. Pasalnya siri 

na pacce menjadi titik sentral dari kehidupan budaya Sulawesi Selatan. Ini bermakna 

pula bahwa siri na pacce menjadi panduan bagi setiap manusia dalam semua aspek 

kehidupan.  

Manusia yang memegang teguh pada siri na pacce tidak saja menekan 

kewajiban manusia untuk mengontrol tingkah lakunya terhadap orang lain, tetapi juga 

memberi panduan untuk mengabdi kepada kebajikan. Disini terkandung makna unsur 

kejujuran, kesetiaan dan rendah hati terhadap manusia lain. Siri na pacce dihayati 

maknanya oleh masyarakat Sulawesi Selatan, mempunyai jangkauan pengertian yang 

sangat dalam dan perspektif jauh ke depan. Namun yang menjadi inti sebenarnya dari 

budaya siri‟ na pacce adalah masalah yang menyangkut unsur martabat, harga diri 

dan kehormatan.48  

Kemudian di dalam konteks tiga unsur tersebut, berperan unsur larutan 

perasaan dari setiap individu, baik yang tergabung dalam suatu kelompok keluarga, 

kerabat atau kelompok sosial yang lebih luas maupun yang bersifat individual. 

                                                           
47 Muhammad Amin, “Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam memperkokoh Karakter 

Bangsa”, (Artikel Jurnal: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), h. 4. 
48 Auliah Safitri dan Suharno, “Budaya Siri‟ Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial 

Masyarakat Sulawesi Selatan”, (Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol. 22 No. 01 Juni 2020), 
h. 105. 
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Larutan perasaan yang bergerak atau yang hidup dalam diri seorang manusia, secara 

otomatis merangsang untuk berbuat sesuatu yang kemudian dimanifestasikan dalam 

perwujudan tindakan.49 Nyawa, harta benda dan lain sebagainya tidak perlu 

dipersoalkan lagi, semua akan „bangkit untuk menegakkan siri na pacce.  

Sisi lain yang terdapat dalam konsep siri na pacce sebagai etos budaya adalah 

unsur persaingan yang ketat atau tajam dalam kehidupannya. Persaingan ini 

merangsang setiap manusia untuk berbuat atau berkarya lebih baik dari orang lain 

atau dari apa yang pernah dilakukan dalam hidupnya. Kemudian kata pacce adalah 

kata yang menyertai siri‟, kata ini mengandung makna perasaan empati kepada orang 

lain, suatu perasaan yang lembut, yang muncul dalam diri seseorang apabila melihat 

penderitaan orang lain.50  

Perasaan pacce dapat merangsang orang untuk melibatkan diri dan membantu 

orang yang menderita atau mengalami musibah karena faktor pertimbangan 

kemanusiaan. Pacce mengandung unsur solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. 

Solidaritas atau kesetiakawanan yang muncul dari faktor pacce mengandung makna 

yang cukup mendalam. Sebab manusia itu tidak hanya sekedar menbantu penderitaan 

orang lain secara formal, tetapi bantuan yang diberikan menyangkut harta benda dan 

tidak menutup kemungkinan juga mengorbankan nyawanya.51 

                                                           
49 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Makassar: Lembaga Penerbitan 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 89. 
 
50 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Makassar: Lembaga Penerbitan 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 95. 
 
51 Hamid Abdullah, Siri‟ Etos Budaya Sulawesi Selatan, (Jakarta: Lembaga Kesenian 

Sulawesi Selatan, 1998), h. 13. 
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 Konsep siri‟ na pacce sebagai harga diri, dapat dipahami bahwa dalam 

kehidupan suku di Makassar tidak hanya menuntut penghormatan harga diri individu 

dari orang lain tetapi bagaimana sesama manusia mampu untuk menghormati dan 

menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain. Dalam budaya siri‟ na pacce 

mengandung unsur indikator yang dapat meningkatnya solidaritas sosial yaitu nilai 

kepercayaan, saling hormat menghormati, bertanggung jawab dan memperhatikan 

kepentingan bersama.52 Dengan solidaritas yang muncul diharapkan kecintaan 

terhadap perbuatan baik akan bertambah.   

Pada masyarakat suku Bugis Makassar, mereka masih berpegang pada prinsip 

(falsafah) hidup siri‟ na pacce, di samping beberapa prinsip-prinsip hidup yang lain. 

Falsafah siri‟ na pacce yang sudah ada sejak dahulu oleh masyarakat Suku Bugis 

Makassar serta merupakan pandangan hidup yang perlu dipertahankan. Ada 

ungkapan suku Makassar yang berbunyi “punna tena siriknu, paccenu seng pakania” 

(kalau tidak ada siri‟-mu pacce-lah yang kau pegang teguh).53 Ungkapan ini 

menggambarkan bahwa antara siri‟ dan pacce selalu seiring sebagai satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan.  

Apabila siri‟ dan pacce sebagai pandangan hidup tidak dimiliki oleh 

seseorang, maka akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi 

binatang (tidak punya malu/siri‟) karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan 

                                                           
52 Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, “Implikasi Falsafah Siri‟ Na Pacce pada Masyarakat 

Suku Makassar di Kabupaten Gowa”, (Jurnal:  El Harakah, vol. 14 No. 2, 2012), h.188. 
 
53 Syahrul Yasin Limpo. Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa. (Cet. I; Ujung 

Pandang: Intisari, 1995), h. 87. 
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hanya mau menang sendiri (tidak merasakan sedih/pacce).54 Dalam ajaran Islam, siri‟ 

sangat dijunjung tinggi karena apabila kita mempertahankan harga diri dengan alasan 

yang jelas dan merasakan malu bila akan melakukan perbuatan yang salah maka hal 

tersebut sangat dibenarkan.  

Apabila seseorang sudah tidak memiliki lagi perasaan malu untuk berbuat apa 

saja maka segala perbuatan yang melanggar aturan-aturan agama, adat, hukum dan 

norma-norma yang lain akan dilakukannya tanpa beban apapun.55 Dari penjelasan di 

atas, maka falsafah siri‟ yang dijadikan prinsip oleh masyarakat suku Makassar dapat 

sejalan dengan ajaran Islam, namun tergantung bagaimana upaya pemahaman 

masyarakat dalam penegakan siri‟ sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Selain itu 

falsafah pacce yang berarti turut merasakan dan membantu orang yang mengalami 

penderitaan,56 karena manusia semuanya ini bersaudara sesuai dengan firman Allah 

swt yaitu: 

                            

Terjemahnya: 
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar 
kamu mendapat rahmat”.57 (Qs. 49: 10). 
 

                                                           
 
54

 Hamid Abdullah, Siri‟ Etos Budaya Sulawesi Selatan, (Jakarta: Lembaga Kesenian 
Sulawesi Selatan, 1998), h. 25. 

 
55

 Hamid Abdullah, Siri‟ Etos Budaya Sulawesi Selatan, (Jakarta: Lembaga Kesenian 
Sulawesi Selatan, 1998), h. 28. 

 
56 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Makassar: Lembaga Penerbitan 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 89. 
 
57 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al-Hujurat ayat 10. 
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Oleh karena itu falsafah siri‟ na pacce dapat diaplikasikan kedalam berbagai 

aspek kehidupan seperti sosial, budaya maupun ekonomi.58 Andi Moein59 

mengungkapkan ada beberapa nilai utama dalam siri‟ na pacce yang tertuang dalam 

petuah yang bertulisan lontara‟ Bugis Makassar yang dibuat untuk generasi saat itu 

dan generasi kedepannya yaitu (a) Manusia harus senantiasa berkata yang benar (ada‟ 

tongeng); (b) Harus senantiasa menjaga kejujuran (lempu‟); (c) Berpegang teguh pada 

prinsip keyakinan dan pendirian (getteng); (d) Hormat-menghormati sesama manusia 

(sipakatau); (e) Pasrah pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa (mappesona ri dewata 

seuwae); (f) Pacce (solidaritas). 

Tokoh agama mengungkapkan tentang keterkaitan kearifan lokal siri‟ na 

pacce dengan ajaran Islam, beliau mengungkapkan bahwa: 

Mengenai kearifan lokal, dalam hal ini adalah budaya Bugis Makassar, Islam 
menganggap bahwa kearifan lokal itu tidak masalah diterapkan. Selama tidak 
bertentangan dengan Islam. Sejauh ini kami ketahui tentang siri na pacce itu 
tidak ada pelanggarannya atau pertentangannya. Wallahu alam, bilamana ada 
diluar daripada itu. Tetapi jika dilihat maknanya atau nilainya seperti nilai 
kebenaran, kejujuran, hormat-menghormati, pasrah kepada Tuhan Yang Maha 
Esa dan solidaritas, semua sesuai dengan ajaran dan perintah dalam Islam. 
Jadi kita patut mencontohkan sisi Islamnya.  Jadi kearifan lokal, dalam hal ini 
siri‟ na pacce itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 
Islam. Kemudian untuk bermuamalah, kearifan lokal itu bukan sebagai 
landasan utama, namun sisi Islamnya-lah yang harus dijadikan landasan. 
Posisi kearifan lokal itu sebagai pendukung dari implementasi nilai-nilai 
Islam.60 
 

                                                           
58 Hamid Abdullah, Siri‟ Etos Budaya Sulawesi Selatan, (Jakarta: Lembaga Kesenian 

Sulawesi Selatan, 1998), h. 8. 
 
59 Andi MG Moein, Menggali Nilai-nilai Budaya Bugis-Makassar dan Siri‟ na Pacce, 

(Makassar: Yayasan Mapress, 1990), h. 17. 
 
60 M. Dzul Fadli S.,Lc, (30 Tahun), Ustad/ Dosen dan Direktur Sekolah Da‟i (Tadrib Ad-

Du‟at). Wawancara via online, 15 April 2021. 
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Pernyataan tersebut menekankan bahwa siri na pacce memiliki keterkaitan 

dengan nilai-nilai Islam. Nilai Islam sebagai landasan utama dalam muamalah 

sedangkan nilai siri na pacce berperan sebagai pendukung dalam implementasi nilai-

nilai Islam.  Kembali pada pandangan Islam, transaksi jual beli harus didasarkan pada 

syariat yang telah ditetapkan oleh Allah swt.  

Transaksi jual beli yang dicontohkan oleh Rasulullah saw merupakan sumber 

dari penerapan ajaran Islam yang bertujuan untuk perbaikan akhlak manusia. Hal 

tersebut menjadi dasar utama dalam melakukan transaksi jual beli.61 Apa yang 

dipraktikkan oleh Rasulullah swt tersebut mengalami perkembangan, seperti yang 

dikembangkan oleh Abdul Ghofur dalam teori ekonomi Islam bahwa ada beberapa 

prinsip dasar dalam transaksi jual beli yaitu: Prinsip Kejujuran (honesty), Prinsip 

Keadilan, Prinsip tidak mendurhakai Allah, Prinsip Kepercayaan (trust) dan Prinsip 

Keridhaan (suka sama suka) antara pihak yang terkait. 

Prinsip-prinsip tersebut sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam. Penerapan 

prinsip transaksi jual beli tersebut bertujuan untuk membentuk watak maupun akhlak 

seluruh komponen masyarakat. Menurut Adiwarman bahwa seorang muslim harus 

senantiasa mengupayakan dirinya untuk dapat menginternalisasikan sifat-sifat 

Rasulullah saw. dalam segala aktivitasnya. Rasulullah saw adalah suri tauladan bagi 

semua umat manusia.62 Dengan demikian peneliti berupaya melakukan analisis nilai-

nilai siri‟ na pacce, kemudian peneliti internalisasikan nilai-nilai siri‟ na pacce ke 

                                                           
61 Anisa Mardatilah, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”, (JIS 6, No, 1, 2013), h. 95.   
 
62

 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Cet. VI; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.43. 
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dalam transaksi jual beli yang merujuk pada pengembangan dari Abdul Ghofur 

berdasarkan pada aktivitas para pedagang yang berada di Pasar Tradisional Minasa 

Maupa Kabupaten Gowa. Sebagaimana diuraikan berikut ini: 

a. Ada’ Tongeng (Kebenaran) 

Saya tahu kalau salah satu pintu rezeki adalah dengan berdagang. Berdagang 
itu hukumnya halal. Namun Islam mengatur hal-hal yang tidak diperbolehkan 
dalam berdagang. Kita ini sebagai pedagang tentunya biasa ki dihadapkan 
dengan godaan terutama dalam hal mencari keuntungan yang lebih besar 
misalnya memainkan harga atau mencampur barang. Hal ini tentunya bisa saja 
toh merugikan orang lain, sebagai umat Muslim hal tersebut bertentangan 
dengan ajaran Islam. Saya pun meyakini bahwa bila kita berbuat curang atau 
tidak berkata dengan benar maka bisnis yang dijalankan bisa mengalami 
kehancuran. Jadi saya itu selalu berusaha berkata dengan benar tentang apa 
yang saya jual ini kepada pembeli saya.63 
 
Demikian hal yang diungkapkan oleh seorang pedagang bernama Ruslan dg 

Tunru ketika diwawancarai di lokasi tempatnya berdagang. Penuturan beliau tersebut 

merupakan bentuk implementasi dari nilai ada‟ tongeng yang berarti berkata dengan 

benar. Nilai ada‟ tongeng ini bermakna bahwa berkata dengan benar berarti tidak 

berdusta, tidak berbohong dan senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik dan 

benar atau memelihata mulut untuk tidak berkata hal yang penuh dusta kepada orang 

lain.64  

Nilai ada‟ tongeng ini mengandung filosofi bahwa setiap manusia memiliki 

perasaan, kerhomatan, harga diri, dan memiliki hak serta kewajiban yang patut 

dipelihara dengan tujuan untuk menjaga ketentraman dan kedamaian dalam segala 

                                                           
63 Ruslan dg Tunru (30 Tahun), Pedagang Ubi Jalar. Wawancara. Gowa, 28 Maret 2021. 
 
64

 Andi MG Moein, Menggali Nilai-nilai Budaya Bugis-Makassar dan Siri‟ na Pacce, 

(Makassar: Yayasan Mapress, 1990), h. 17. 
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aspek kehidupan. Itulah yang terjadi pada pedagang tersebut dimana beliau terkadang 

dihadapkan kepada keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bila 

berkata dusta atau berbohong kepada pembeli mengenai barang yang dibelinya. Pak 

Ruslan dg Tunru meyakini bahwa berkata dusta melahirkan kecurangan dan 

berdampak pada kehancuran usahanya.  

Seorang langganan dari Pak Ruslan dg Tunru mengungkapkan bahwa: 

Saya sangat mempercayai dg Tunru. Selama ini saya berlangganan dengan 
puas karena dg Tunru selalu mengatakan dengan benar keadaan barangnya. 
Misalnya kalau hitammi ubinya na bilang tawwa hitam atau tidak bagusmi 
untuk dijual. Apalagi saya sudah lama juga bekerjasama dengan dg Tunru 
karena ubinya saya jadikan bahan untuk usaha ubi gorengku.65 
 
Ungkapan Ibu Jumriati mendeskripsikan bahwa Pak Ruslan dg Tunru menjaga 

hubungan yang baik dalam hal kerjasama. Ibu Jumriati merasa senang dan percaya 

dengan pak Ruslan. Wujud implementasi dari nilai ada‟ tongeng oleh Pak Ruslan dg 

Tunru berdampak bagi kemajuan usaha yang mereka jalankan dan keduanya saling 

ridha dalam hubungan kerjasamanya tersebut. Islam memerintahkan umat manusia 

untuk berkata dengan benar.  

Nilai ada‟ tongeng (berkata benar) jika merujuk dalam al-Qur‟an yaitu: 

                             

       

Terjemahnya: 

                                                           
 
65

 Jumriati, (35 Tahun), Ibu Rumah Tangga/ Usaha Gorengan. Wawancara. Gowa, 28 Maret 
2021. 
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“Dan Katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu 
menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah 
musuh yang nyata bagi manusia”.66 (Qs. 17: 53). 
 
Pak Sangkala dg Kuling mengungkapkan tentang nilai ada‟ tongeng yaitu: 

Ada tongeng tidak bisa dipisahkan dengan ya ada‟ ya gau‟. Perkataan yang 
benar yang dibuktikan dengan perbuatan yang benar pula. Jika seseorang 
mengucapkan kata-kata yang benar, tentunya itu harus juga diikuti dengan 
perbuatan yang sesuai dengan perkataannya, tidak hanya sampai pada 
perkataan atau kata-kata yang dianggap benar saja.67 
 
Pernyataan tersebut menekankan pada aspek perkataan dan perbuatan. 

Perkataan yang benar harus selaras dengan perbuatan yang benar. Dengan kebenaran 

maka akan mendatangkan keberuntungan bagi pelaku maupun masyarakat secara 

luas. Begitupun sebaliknya bila kebenaran diabaikan maka akan mendatangkan 

kehancuran baik bagi pelaku maupun tatanan sosial lainnya.  

Adapun Nilai ada‟ tongeng dalam transaksi jual beli dapat melahirkan 

berbagai nilai yaitu : (1) kejujuran karena selalu berkata dengan benar; (2) keadilan 

karena akan selalu mengontrol perilaku manusia untuk tidak berbuat kecurangan; (3) 

tidak mendurhakai Allah karena orang tersebut memiliki rasa takut untuk melakukan 

pelanggaran atau penyimpangan; (4) kepercayaan merupakan timbal balik dari orang 

lain karena perkataan yang selalu benar; (5) keridhaan. Orang lain akan suka atau 

senang untuk bekerja sama karena perkataan yang selalu benar.  Oleh karena itu, 

Nilai ada‟ tongeng menjadi salah satu nilai utama yang wajib dimiliki dan dipegang 

                                                           
 
66 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al-Isra ayat 53. 
 
67Sangkala dg Kuling, (58 Tahun), Tokoh Adat. Wawancara. Gowa, 18 April 2021. 
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teguh oleh setiap masyarakat Bugis Makassar. Nilai tersebut dipandang sebagai nilai 

yang mengandung akhlak yang baik dalam implentasinya. Berikut adalah bentuk 

sederhana dari internalisasi nilai ada‟ tongeng dalam transaksi jual beli: 

Gambar 4. 2 
Bentuk sederhana dari internalisasi nilai ada’ tongeng  

dalam transaksi jual beli 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: diolah, 2021. 

b. Lempu (Kejujuran) 

Tujuan saya dalam berdagang yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi keluarga saya. Saya kasian hanya lulusan Sekolah Menengah 
Pertama, jadi saya harus benar-benar fokus dan memanfaatkan pekerjaan 
utama saya sebagai pedagang buah. Saya tidak ingin pelanggan saya lari dan 
tentunya kalau kita tidak jujur dalam berdagang maka kasihan pembeli akan 
rugi dan bukan cuma pembeli tetapi kita juga rugi karena pasti pembeli tidak 
mau lagi beli dagangan kita. Oleh karena kejujuran merupakan kunci utama 
kesuksesan.68 
 
Pernyataan dari Pak Kamaruddin, ketika diwawancarai di lokasi 

berdagangnya.  Beliau memegang prinsip kejujuran dalam melakukan aktivitasnya 

sebagai pedagang. Penjelasan beliau merupakan bentuk implementasi nilai lempu. 

Nilai lempu berarti kejujuran. Dalam budaya Bugis Makassar, kata lempu selalu 

bergandengan dengan paccing yaitu malempu‟ na mapaccing bermakna filosofis 

                                                           
68 Kamaruddin (49 Tahun), Pedagang Buah. Wawancara. Gowa, 27 Maret 2021. 
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bahwa kejujuran sebuah kesucian, lurus dan bersih.69 Jadi orang yang selalu berlaku 

jujur dalam segala aktivitasnya dinilai sebagai orang yang suci dan berahlak baik. 

 Dalam menjalankan sebuah usaha, pedagang muslim harus memiliki 

kejujuran sebagai prinsipnya. Rahasia keberhasilan dalam perdagangan adalah jujur 

dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pedagang, sehingga usaha 

yang dijalankan mendapatkan keberkahan. Dalam dunia bisnis semua orang tidak 

menginginkan perlakuan tidak jujur dari sesamanya. Praktek manipulasi atau 

penipuan tidak akan terjadi jika dilandasi moral yang tinggi. Jika moral dan tingkat 

kejujuran rendah maka dapat menghancurkan tata nilai bisnis itu sendiri. Islam 

menempatkan orang-orang jujur kedalam golongan orang-orang yang beriman dan 

bertaqwa. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur‟an yaitu: 

                          

           

Terjemahnya: 
 “Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, 

mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang 
mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang 
yang berbuat baik”.

70 (Qs. 39:34-35). 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa sifat orang yang bertaqwa yaitu orang yang 

jujur dan benar, benar dalam arti sesuai dalam sikap, perkataan maupun perbuatannya 

                                                           
 
69 Muhamad Hadis Badewi, “Nilai Siri‟ dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar dan 

Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan”, (Jurnal: Sosiologi Walisongo, Vol 3, No 1, 
2019), h. 85. 

 
70 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah az-Zumar ayat 33-34. 
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dan akan senantiasa melakukan kebajikan yaitu beriman kepada Allah.71 Mereka akan 

memperoleh balasan atas perbuatan mereka untuk berbuat kebaikan dalam kejujuran. 

Islam mememerintahkan kepada manusia untuk berbuat jujur, ikhlas, dan benar 

dalam semua perjalanan hidupnya. Hal ini sangat dituntut dalam transaksi jual beli. 

Jika penipuan dan tipu daya dikutuk dan dilarang, maka kejujuran tidak hanya 

diperintahkan, tetapi dinyatakan sebagai kewajiban.72  

Prinsip kejujuran dalam implementasinya dapat menciptakan kepercayaan, 

sebagai contoh dalam berdagang Rasulullah saw mendapatkan gelar al-Amin yaitu 

dapat dipercaya. Menurut Afzalurrahman, dengan kejujuran orang akan takut untuk 

melakukan perbuatan yang menyimpang, dan kejujuran membawa seseorang pada 

sikap saling terbuka, saling pengertian dan bersikap secara wajar yaitu 

memperlakukan orang menurut standar yang diharapkan dan dipergunakan oleh orang 

lain terhadap dirinya.73 Pak Sangkala dg Kuling sebagai tokoh adat suku Bugis 

Makassar menerangkan tentang lempu dalam siri na pacce bahwa: 

Lempu artinya sama dengan lurus, sebagai lawan dari kata bengkok. Dalam 
berbagai konteks adalah kata ini berarti ikhlas, benar, baik atau adil, sehingga 
lawannya adalah culas, curang, berdusta, berkhianat, seleweng, buruk, tipu 
dan sejenisnya. Cendikiawan yang berasal dari Bone yaitu Kajaolaliddong 
menjelaskan bahwa lempu atau kejujuran bermakna tidak mengambil hak-hak 
dari orang lain”.

74 

                                                           
71 Mardani, Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 104. 
  
72 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: PT 

Mizan Pustaka, 2008), h. 109. 
 
73 Afzalurrahman, “Muhammad sebagai seorang pedagang” dalam Tamsir, Internalisasi Nilai 

Kearifan Lokal Pobinci-Binciki Kuli pada Usahawan Buton dalam Etika Bisnis Syariah untuk 
Mewujudkan Kesejahteraan, (Tesis; Makassar: UIN Alauddin  2019), h. 134. 

 
74

  Sangkala dg Kuling, (58 Tahun), Tokoh Adat. Wawancara. Gowa, 18 April 2021. 
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Kemudian nilai lempu dalam siri na pacce didasarkan atas lempu eppae atau 

“empat nilai kejujuran”, yang terdapat Lontara Pappasenna Lembung Ulu ri anak 

eppona, pesan atau amanat Lembung Ulu kepada anak cucunya yaitu:75 

Malempukko ri alemu 
Jujur kepada suara batinmu, kalau batinmu melihat itu hitam, jangan engkau 
katakan putih, kalau buruk jangan katakan baik 
 
Mumalempuko ri Dewata Seuwwae 
Jujur kepada Tuhanmu, satusatunya pencipta alam semesta ini 
Mumalempuko ri padammu tau 
Jujur kepada sesamamu manusia 
 
Mumalempuko ri saiyyaiyyanna 
Engkau jujur juga kepada semua, bukan hanya manusia, tetapi kepada hewan 
dan tumbuh tumbuhan juga 
 
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa lempu‟ bukan hanya perkataan yang 

jujur tetapi juga perbuatan yang bermakna tidak mengambil hak-hak orang lain. 

Ketika terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak 

memiliki hak. Jadi apabila seorang pedagang tidak berlaku jujur dalam transaksi jual 

belinya itu berarti dia mendzalimi pembelinya karena mengambil hak yang harus 

didapatkan oleh pembeli tersebut.76  

Larangan untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang batil sebelumnya 

sudah dijelaskan dalam al-Qur‟an surah an-Nisaa ayat 29.77 Oleh karena umat 

Muslim sangat ditekankan untuk memperoleh hasil usaha atau pendapatannya dengan 
                                                           

75
 Abdul Muin Achmad dan Muh. Rizani Syam, Siri‟: Kearifan Budaya Sulawesi Selatan, 

(Jakarta: Badan Kerjasama Kesenian Indonesia DKI Jakarta, 2010), h.118. 
 
76 Raihanah, “Konsep Kejujuran dalam al-Qur‟an (Studi pada Pedagang Pasar Sentral 

Antasari Banjarmasin)”, (Jurnal:  al-Iqtishadiyah, Vol. IV, No. II Desember 2018), h. 168. 
 
77 Azhari Akmal Tarigan, Tafsir ayat-ayat ekonomi Al Qur‟an: Sebuah Eksplorasi melalui 

kata-kata kunci, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 67. 
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cara yang halal yaitu diperoleh dari yang baik-baik dan dijalan yang benar sesuai 

syariat Islam sebab segala tindakan berimplikasi pada pertanggungjawaban kepada 

Allah swt.78  

Demikian pula yang dilakukan oleh Ibu Harianti dg Nginne bahwa: 

Nakke tappa ka ri Allah ta‟ala, na saba‟ napattangi dallena tau ngaseng 

tawwa. Manna mamo nakke pabalu cakdiji inka nakke malla ka ri hakna tau 
maraeng. Sikamma akballe balle angkanai harga singkamma kiloa napalukka 
ki jai nagappa passawallang. Bajikanngi kupalabbi kilona saba sikamma na 
ki nganre doe harang.79 

Artinya: 
Saya meyakini bahwa Allah swt menjamin rezeki semua manusia. Walaupun 
saya usaha kecil-kecilan saya tetap takut untuk mengambil hak orang lain, 
seperti berbohong tentang harga atau timbangan untuk mendapatkan 
keuntungan. Jadi, lebih baik saya lebihkan sedikit timbangannya ke pembeli 
daripada kurang timbangannya karna sama saja kita memakan uang yang 
haram. 
 
Pernyataan dari Ibu Harianti dg Nginne ketika di wawancarai menunjukkan 

bahwa ketika Tuhan ditempatkan sebagai pegawas dari segala aktivitas bisnisnya, 

maka seseorang akan takut untuk melakukan penyimpangan atau ketidakjujuran 

bahkan mengambil hak orang lain.80 Allah swt telah menjamin rezeki setiap mahluk-

Nya. Rezeki yang diberikan oleh Allah swt dapat berasal dari berbagai hal yaitu 

rezeki atas usaha yang dilakukannya, dari orang yang selalu bersyukur dan bagi orang 

yang beriman dan bertaqwa.81 Oleh karena itu untuk memperoleh keridhaan Allah 

                                                           
 
78 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika, (Edisi II; 

Yogyakarta: Tiara Wacana), h.89. 
 
79

 Harianti dg Nginne (48 Tahun), Pedagang Bawang. Wawancara. Gowa, 28 Maret 2021. 
 
80

 Nasrun Haroen, Fiqih muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 115. 
 
81

 Anisa Mardatilah, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”, (JIS 6, No, 1, 2013), h. 93. 
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tersebut maka haruslah menempatkan kehadiran Tuhan dalam segala aktivitas 

kehidupannya.82  

 Menurut al-Mishri dalam Alimuddin dkk, bahwa pada dasarnya ada tiga jenis 

kejujuran yang digunakan dalam sebuah usaha untuk memperoleh kemashlahatan di 

dunia maupun diakhirat yaitu:83 (1) kejujuran berniat yaitu dalam berusaha, berniat 

untuk berkomitmen kepada Tuhan atas apa yang dicita-citakan; (2) kejujuran lahiriah 

yaitu implementasi dari apa yang diniatkan tersebut; (3) kejujuran batiniah yaitu 

memposisikan Tuhan sebagai pelanggan utama dan untuk mewujudkannya dengan 

cara mematuhi segala aturan-Nya; 

Kemudian Nilai lempu dalam transaksi jual beli dapat melahirkan berbagai 

nilai yaitu: (1) adanya rasa takut karena meyakini bahwa Tuhan sebagai pengawas 

dalam aktivitas usahanya; (2) adanya pengendalian diri untuk tidak melakukan 

penyimpangan yang merugikan orang lain; (3) sikap kejujuran membangun usaha 

untuk dapat lebih berkembang; (4) adanya tujuan dan cita-cita yang jelas karena 

memiliki komitmen terhadap Tuhan dan diri sendiri. Oleh karena implementasi 

kejujuran yang dilakukan oleh pedagang Muslim berperan penting dalam sebuah 

usaha agar dapat memperoleh kemashlahatan baik itu didunia maupun diakhirat.  

Berikut adalah wujud sederhana dari internalisasi nilai lempu‟ ke dalam 

transaksi jual beli: 

                                                           
82

 Adnan Tahir, “Integrasi Falsafah Siri‟ na Pacce dan Etika Bisnis Islam dalam Membangun 
Bisnis Berbasis Kearifan Lokal”, (Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 117. 

 
83

 Alimuddin dkk, “Konsep Harga Jual Kejujuran: Meraih Keuntungan Menggapai 

Kemashlahatan” (Jurnal: Akuntansi Multiparadigma, Vol. 2, No. 1, April 2011), h. 73. 
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Gambar 4.3 
Internalisasi nilai lempu’  ke dalam transaksi jual beli 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sumber: diolah, 2021. 

c. Getteng (berpegang teguh pada prinsip) 

Saya selalu meyakini bahwa segala apa yang kita perbuat akan kembali 
kepada kita. Misalnya kita berbuat baik sama orang lain maka nanti kita juga 
yang akan memperoleh hal yang baik, begitupun sebaliknya kalau kita berbuat 
tidak baik maka kita juga akan memperoleh hal yang tidak baik. Semua 
perbuatan kita akan ada timbal baliknya. Jadi seperti halnya saya menjual toh, 
saya akan selalu menjaga kepercayaan dan hubungan baik dengan semua 
pembeli saya.84 
 
Mengenai nilai getteng, Pak Kamaruddin juga mengungkapkan bahwa: 
 
Saat saya mulai berdagang, saya selalu memegang keyakinan bahwa tujuan 
saya yaitu mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal akan mampu 
membawa seseorang untuk mencapai keuntungan dengan memperoleh 
ketenangan jiwa. Untuk apa kita mendapatkan keuntungan namun tidak halal 
dan buat hati kita menjadi tidak tenang toh. Lebih penting itu kehalalannya, 
masalah keuntung yang kita peroleh banyak atau sedikit itu tidak masalah ji.85 
 
Demikianlah pernyataan dari Pak Ruslan dg Tunru dan Pak Kamaruddin saat 

penulis melakukan wawancara ditempat usahanya. Pak Ruslan dg Tunru meyakini 

                                                           
84 Ruslan dg Tunru (30 Tahun), Pedagang Ubi Jalar. Wawancara. Gowa, 28 Maret 2021. 
 
85 Kamaruddin (49 Tahun), Pedagang Buah. Wawancara. Gowa, 27 Maret 2021. 
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bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maka akan berdampak balik 

kepadanya. Dengan berlaku baik kepada orang lain akan menciptakan kedamaian dan 

ketenraman dalam berdagang antar kedua belah pihak. Oleh karena itu sangat penting 

untuk seorang pedagang Muslim berprinsip untuk tetap menjaga akhlak atau bersikap 

baik terhadap pembeli. Terkait dengan menjaga akhlak atau perbuatan yang baik 

sesama Muslim maka dapat dilihat dalam al-Qur‟an yaitu: 

                                

            

Terjemahnya: 
“Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, Maka baginya 
(pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu; dan barangsiapa yang 
datang dengan (membawa) kejahatan, Maka tidaklah diberi pembalasan 
kepada orang-orang yang Telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan 
(seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan”.86 (Qs. 28: 84) 
 
Dalam transaksi jual beli, kita biasanya dihadapkan dengan berbagai macam 

karakter orang lain. Tentunya untuk menciptakan kondisi yang tentram dan damai 

maka seorang pedagang berkewajiban untuk menjaga akhlak dan berlaku baik kepada 

semua pembelinya dan Allah akan membalas segala perbuatan yang kita lakukan.87 

Manusia adalah mahluk Allah swt yang saling membutuhkan, Allah melarang keras 

merusak hubungan antar sesamanya.88  

                                                           
86 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al-Qashahs ayat 84. 
 
87 Ihna Nilava dan Ahmad Fauzi, “Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di  Pasar 

Tradisional Ngronggo Kota Kediri”, (Jurnal: At Tamwil Vol. 2 No. 2 September 2020), h. 144. 
 
88 Tamsir, Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Pobinci-Binciki Kuli pada Usahawan Buton 

dalam Etika Bisnis Syariah untuk Mewujudkan Kesejahteraan, (Tesis; Makassar: UIN Alauddin  
2019), h. 142 
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Kemudian pernyataan dari Pak Kamaruddin menekankan bahwa dalam 

melakukan sebuah usaha harus didasarkan pada kehalalannya. Transaksi jual beli 

yang dilakukan secara halal akan menciptakan ketenangan jiwa. Hadirnya rasa 

ketenangan jiwa bagi seorang pedagang Muslim menunjukkan tercapai nilai spiritual. 

Nilai spiritual tidak dapat dilihat secara materi, namun terlahir dari sanubari 

seseorang.89 Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ubaidillah dkk 

mengungkapkan bahwa pencapaian keuntungan spiritual terlihat dari kemauan para 

pedagang untuk tetap memperhatikan perintah Tuhan atas semua perintah-Nya.90 

Terkait dengan perolehan keuntungan terdapat dalam al-Qur‟an yaitu: 

                               

                

Terjemahnya: 
“Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah 
keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di 
dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada 
baginya suatu bahagianpun di akhirat”.91 (Qs. 42: 20). 
 
Ayat tersebut terkandung makna bahwa seseorang yang menginginkan 

keuntungan duniawi saja maka Allah akan memberikan keuntungan tersebut sebatas 

keuntungan materi saja tetapi tidak memperoleh keuntungan di akhirat. Sedangkan 

seseorang yang menginginkan keuntungan untuk kehidupan akhiratnya maka Allah 

                                                           
89

 Khoirul Umam, Spiritual Marketing In Islamic Perspective, (Journal of Applied Business 
and Economics Vol. 2 No. 2 Desember 2015), h. 180. 

 
90 Ahmad Ubaidillah, “Makna Keuntungan Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang 

Kaki Lima di Bangsri Jepara)”, (Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 14 No. 1, Januari 2013), h. 76. 
 
91 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah asy-Syura ayat 84. 
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akan menambah lebih keuntungan didunia (materi) maupun akhiratnya tersebut.92 

Perolehan keuntungan tentunya didasarkan atas prinsip untuk selalu memegang teguh 

ketentuan yang ditetapkan oleh Allah swt baik itu dalam transaksi jual beli maupun 

aktivitas lainnya. 

Secara nyata, pernyataan kedua beliau merupakan bentuk implementasi dari 

nilai getteng, sebagaimana yang terkandung dalam kearifan lokal siri na pacce yang 

berarti keteguhan. Getteng bermakna konsisten dan ketegasan dalam memegang 

prinsip yang diyakini. Jika berbicara tentang nilai, tentunya yang dibicarakan adalah 

prinsip-prinsip kehidupan yang bermakna positif. Getteng atau keteguhan masyarakat 

Bugis Makassar tentunya yang dimaksud adalah keteguhan masyarakat Bugis 

Makassar dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran.93  

Selain berarti teguh, kata getteng berarti adanya keyakinan yang kuat dan 

tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Sama halnya dengan nilai lempu‟, 

dan nilai ada tongeng, nilai keteguhan atau getteng terikat pada makna yang positif.94  

Dalam perspektif Islam, sebuah prinsip yang dipegang oleh seorang Muslim itu 

diperbolehkan, tetapi prinsip tersebut tidak melanggar syariat Islam atau lahir dari 

kebenaran.  

                                                           
92

 Ahmad Ubaidillah, “Makna Keuntungan Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang 

Kaki Lima di Bangsri Jepara)”, (Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 14 No. 1, Januari 2013), h. 73. 
  
92 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah asy-Syura ayat 84. 
93

 Hamid Abdullah, Siri‟ Etos Budaya Sulawesi Selatan, (Jakarta: Lembaga Kesenian 
Sulawesi Selatan, 1998), h. 20. 

 
94 Muhamad Hadis Badewi, “Nilai Siri‟ dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar dan 

Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan”, (Jurnal: Sosiologi Walisongo, Vol 3, No 1, 

2019), h. 85. 
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Ustad Dzul Fadli mengungkapkan tentang keterkaitan nilai getteng dalam 

Islam bahwa: 

Mengenai berpegang teguh pada prinsip, kita harus memegang prinsip yang 
dibenarkan oleh Islam, karena pada dasarnya prinsip itu lahir berdasarkan 
kebenaran namun ada juga prinsip yang berasal dari kebatilan. Adapun 
mengenai berpegang teguh dalam Islam itu harus berasal dari prinsip 
kebenaran yaitu prinsip yang dibenarkan dalam Islam.95 
 
Ungkapan tersebut menekankan bahwa Islam memperbolehkan seseorang 

untuk berpegang pada suatu prinsip untuk menjalani segala aktivitas kehidupannya 

namun prinsip tersebut dilahirkan dari nilai yang dibenarkan oleh Islam. Prinsip 

adalah kebenaran yang diyakini sehingga menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak 

sedangkan teguh dapat diartikan sebagai kukuh dan kuat. Oleh karena itu prinsip 

berpegang teguh yaitu sebagai kebenaran yang diyakini sehingga menjadi pokok 

dasar yang dipegang oleh seseorang dengan kukuh dan kuat.96  

Adapun wujud internalisasi nilai getteng dalam transaksi jual beli adalah 

seseorang pedagang Muslim yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran akan 

mendorong pedagang Muslim tersebut untuk mewujudkan pemikiran dari nilai 

kebenaran dalam tindakannya, membangun semangat dan energi untuk bergerak serta 

memiliki daya tahan untuk menghadapi segala rintangan dalam hidup. Kemudian 

berpegang teguh pada prinsip pada hakikatnya memperjuangkan kebenaran bukan 

sekedar untuk memuaskan egoisme. Adapun wujud sederhana dari internalisasi nilai 

getteng ke dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut: 
                                                           

95 M. Dzul Fadli S.,Lc, (30 Tahun), Ustad/ Dosen dan Direktur Sekolah Da‟i (Tadrib Ad-
Du‟at). Wawancara via online, 15 April 2021. 

 
96 St. Magfirah, “Siri‟ na Pacce dalam Suku Makassar Perspektif Al-Qur„an…….., h. 167 
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Gambar 4.4 
Nilai getteng ke dalam transaksi jual beli 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Sumber: data diolah, 2021. 
 

d. Sipakatau (hormat menghormati) 

Selama berdagang saya selalu berusaha untuk menghargai pembeli saya 
dengan tetap melayani pembeli dengan baik, walaupun terkadang ada yang 
menawarkan barang saya dibawah modal tetapi saya menjelaskan dengan 
sebenarnya kondisi dan harga yang wajar untuk dagangan saya. Selain itu 
bukan hanya menghargai pembeli tetapi juga rekan-rekan yang sama dengan 
pekerjaan kita disini walaupun toh kita sama-sama bersaing. Menghargai atau 
menghormati orang lain itu sangat penting demi keberlangsungan dagangan 
kita.97 
 
Demikianlah ungkapan dari Pak Muslim dg Labbang ketika diwawancarai di 

kediamannya. Ungkapan dari beliau menekankan akan pentingnya sikap saling 

hormat-menghormati antar sesama manusia. Nilai yang terdapat dalam hormat 

menghormati ini bermakna untuk saling membina, memelihara, menghargai, tidak 

membuat masalah dan melindungi hak-hak orang lain.98  

                                                           
97

 Muslim dg Labbang, (32 Tahun), Pedagang Buah. Wawancara. Gowa, 27 Maret 2021. 
 
98 Auliah Safitri dan Suharno, “Budaya Siri‟ Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial 

Masyarakat Sulawesi Selatan”,(Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol. 22 No. 01 Juni 2020), 
h. 103. 

Nilai Getteng 

Transaksi jual 
beli 

1. Mewujudkan nilai kebenaran dalam segala tindakannya 
2. Membangun semangat dalam menghadapi persaingan 
3. Memperjuangkan kebenaran bukan egoisme. 
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Wawancara tersebut juga  mengarah kepada pemahaman akan pentingnya 

menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia yang terpelihara. Menghormati 

orang lain atau menghargainya maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi tentram 

dan damai. Adanya saling menghargai dalam lisan dan perbuatan merupakan 

jembatan pemersatu bukan pemisah dalam suatu perbedaan.99 Adapun nilai sipakatau, 

Ustad Dzul Fadli mengungkapkan bahwa: 

Islam mengajarkan kita untuk saling hormat menghormati antara satu dengan 
yang lainnya. Nilai ini berperan penting dalam kehidupan sosial maupun 
ekonomi. Dengan begitu silaturahmi atau hubungan antar sesama manusia 
tetap terjalin dengan baik.100 
 
Berkaitan dengan ungkapan beliau tersebut, anjuran untuk menghormati satu 

sama lainnya terdapat didalam al-Qur‟an yaitu: 

                            

Terjemahnya:  
“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.101 (Qs.49: 10). 
 
Ayat diatas memerintahkan umat Muslim untuk bersaudara atas dasar 

keimanan, dimana untuk tidak saling dengki, saling menipu, saling marah dan tidak 

memutuskan hubungan.  Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya, 

tidak mendzalimi, tidak mendustakannya, dan tidak menganiayanya. Allah swt. akan 

                                                                                                                                                                      
 
99 Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, “Implikasi Falsafah Siri‟ Na Pacce pada Masyarakat 

Suku Makassar di Kabupaten Gowa”, (Jurnal:  El Harakah, vol. 14 No. 2, 2012), h.185. 
 
100 M. Dzul Fadli S.,Lc, (30 Tahun), Ustad/ Dosen dan Direktur Sekolah Da‟i (Tadrib Ad-

Du‟at). Wawancara via online, 15 April 2021. 
 
101 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al-Hujurat ayat 10. 
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memberikan rahmat bagi orang-orang yang takut kepadanya sehingga patuh pada apa 

yang diperintahkannya.  

Penghargaan terhadap sesama manusia menjadi landasan utama dalam 

membangun hubungan yang harmonis antar sesama manusia serta rasa saling 

menghormati terhadap keberadaban dan jati diri bagi setiap anggota masyarakat.102 

Sipakatau memiliki makna yang begitu mendalam pada falsafah Bugis Makassar. 

Manakala memahami dan kemudian mengamalkannya dalam interaksi kehidupan 

sehari-hari akan menjadi pribadi yang dirindukan oleh orang lain sehingga falsafah 

sipakatau dapat membimbing mereka untuk berperilaku sebagai mana layaknya, yaitu 

pola pikir dan perilaku yang selalu benar, dan tabiat baik.103 Adapun pandangan 

mengenai nilai sipakatau dijelaskan oleh Pak  Sangkala dg Kuling: 

Sipakatau berasal dari kata “tau” dimana awalan katanya paka dan imbuhan 
si. Kata tau dapat diartikan sebagai manusia atau wujud manusia itu sendiri 
dari jasmani dan rohani. Imbuhan “si” itu diartikan sebagai sesama 
sedangkan kata “paka” dapat berarti menghargai sesama. Jadi “sipakatau” 

memiliki makna saling menghormati antara satu sama lainnya.104 
 
Demikian kata “sipakatau” memiliki makna saling menghormati antara satu 

sama lain. Menurut Syarif dkk, sipakatau merupakan sifat untuk memandang 

manusia seperti manusia. Artinya, dalam menjalani kehidupan sosial kita selayaknya 

memandang manusia seperti manusia seutuhnya dalam kondisi apapun tanpa melihat 

                                                           
102

 Auliah Safitri dan Suharno, “Budaya Siri‟ Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial 
Masyarakat Sulawesi Selatan”,(Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol. 22 No. 01 Juni 2020), 
h. 105. 

 
103 S. M Kaddi dan Dewi, “Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi, Sipattokong (Studi 

Komunikasi Antarbudaya Perantau Bugis di Kota Palu, Sulawesi Tengah)”, Prosiding Konferensi 
Nasional Komunikasi, 01(01), 2017. h. 352. 

 
104Sangkala dg Kuling, (58 Tahun), Tokoh Adat. Wawancara. Gowa, 18 April 2021. 



148 
 

dari latar belakang status ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Artinya 

sipakatau merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam 

masyarakat Bugis Makassar.105 Nilai sipakatau menunjukkan bahwa budaya Bugis 

Makassar memposisikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan 

oleh karena itu manusia harus dihargai dan diperlakukan secara baik.106  

Wujud dari internalisasi nilai sipakatau dalam transaksi jual beli adalah 

mendorong tumbuhnya sikap dan tindakan dalam menjalin pola hubungan sosial 

dalam transaksi jual beli sehingga tercipta suasana yang harmonis yang ditandai 

dengan adanya sikap saling menghargai sebagai sesama manusia.107 Nilai sipakatau 

juga menjadi penting untuk diimplemetasikan oleh manusia dalam menjalani 

kehidupan sebagai makhluk sosial.108  

Nilai sipakatau dapat dipahami dan dipatrikan di dalam setiap jiwa sebagai 

upaya untuk menjaga hubungan dan interaksi sosial bermasyarakat. Adapun wujud 

sederhana dari internalisasi nilai sipakatau ke dalam transaksi jual beli adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
 
 
105 Syarif, Sumarmi, Fatchan dan Astina, “Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar dalam 

Proses Pembelajaran sebagai Salah Satu Strategi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA)”, (Jurnal: Teori dan Praksis Pembelajaran IPS, Vol. 1, No, 1,  2016), h. 13. 

 
106 S. M Kaddi dan Dewi, “Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi, Sipattokong (Studi 

Komunikasi Antarbudaya Perantau Bugis di Kota Palu, Sulawesi Tengah)”, Prosiding Konferensi 
Nasional Komunikasi, 01(01), 2017. h. 353. 

 
107 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Makassar: Lembaga Penerbitan 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 107. 
 
108 Auliah Safitri dan Suharno, “Budaya Siri‟ Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial 

Masyarakat Sulawesi Selatan”,(Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol. 22 No. 01 Juni 2020), 
h. 106. 
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Gambar 4.5 
Wujud internalisasi nilai sipakatau ke dalam transaksi jual beli 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: diolah, 2021. 
 

e. Mappesona ri Dewata Sauwwe (pasrah kepada Tuhan) 

Nakke sukkuru‟ ka apa kugappa. Jai kugappa nakke pappilajaran ri 

tallasa‟ka. Nakke paramulama balu-balu modala sike‟de ji na ku aturki 
modalaku sangingna naikki balu-balukangku manna mamo sallo na kanre 
wattua. Nakke kusareangi mange ngaseng ri Allah Ta‟ala, pakulleki siagang 
panganroki, saba‟ tappaka ri Allah Ta‟ala na sareangi dallena ngaseng ri 

uma‟na. Kujappai ngasengji na Alhamdulillah naikki usahaku ri wattu rioloa. 

Kulleja ambalanjai pammanakang, kulleji sikolah anakku siagadang sike‟de 

ke‟de kulleji ambangung balla‟ na saba‟ erokki pakulle siagadang sareang 

ngasengi ri Allah Ta‟ala pakulleta.109 
 

Artinya: 
Saya bersyukur sekali atas apa yang dapatkan. Saya mendapatkan banyak 
pelajaran hidup. Saya mulai berdagang dengan modal sedikit tetapi saya atur 
modal saya sehingga bisa meningkatkan penjualan saya walaupun memakan 
waktu yang lumayan lama. Saya pasrahkan semuanya kepada Allah Ta‟ala, 

saya terus berusaha dan berdoa. Karena saya yakin Allah menjamin rezeki 
tiap-tiap umat-Nya. Saya jalani semuanya dan Alhamdulillah usaha saya 
meningkat dari tahun sebelumnya dan saya bisa memenuhi kebutuhan 
keluarga, anak bisa sekolah dan saya bisa membangun rumah ini sedikit demi 
sedikit itu karena kita mau berusaha dan pasrahkan semua kepada Allah 
Ta‟ala atas apa yang kita usahakan ini. 
 

                                                           
 
109 Muslim dg Labbang, (32 Tahun), Pedagang Buah. Wawancara. Gowa, 27 Maret 2021. 

Nilai sipakatau 

Transaksi jual beli 

Tercipta suasana yang harmonis yang 
ditandai dengan adanya sikap saling 

menghargai sebagai sesama manusia. 
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Demikianlah ungkapan dari Pak Muslim dg Labbang saat diwawancarai di 

kediamannya. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan 

beliau tersebut merupakan bentuk dari aktualisasi dari nilai mappesona ri Dewata 

Sauwwe sebagaimana yang dikandung dalam falsafah siri‟ na pacce. Nilai tersebut 

memiliki makna bahwa segala aktivitas yang kehidupan itu baik sosial maupun 

ekonomi haruslah didasarkan pada bentuk kepasrahan kepada Tuhan yang Maha Esa. 

Adapun bentuk kepasrahan dalam nilai mappesona ri Dewata Sewuae tersebut 

kemudian oleh manusia Bugis Makassar dijabarkan dalam setiap aktivitas 

kesehariannya.110 Ungkapan Pak Kamaruddin selaras dengan pernyataan Pak Muslim 

dg Labbang, beliau mengungkapkan bahwa: 

Kita dilahirkan didunia tanpa membawa apa-apa artinya kita siap untuk 
menjalani kehidupan yang diberikan dari Allah swt. Selama kita hidup pasti 
akan ada cobaan yang harus kita jalani. Seperti halnya mencari kehidupan 
dengan terus berusaha dan beribadah kepada Allah swt. Saya hanya tamatan 
SMP tetapi saya tidak menyerah dengan kehidupan. Saya membangun usaha 
untuk berdagang dan alhamdulillah bila kita serahkan semuanya kepada Allah 
swt, Insya Allah akan ada jalannya.111 
Pernyataan Pak Kamaruddin menunjukkan bahwa dengan kepasrahan kepada 

Allah swt. akan mendatangkan berbagai syafaat. Nilai mappesona ri Dewata Sewuae 

ini didasarkan pada sikap pasrah kepada Tuhan yang maha tunggal yang bagi 

manusia Bugis Makassar disebut sebagai keyakinan akan kuasa Tuhan.112 Manusia 

harus selalu menjaga dimensi spiritualnya kepada Allah swt. dan juga membutuhkan 

                                                           
110 Adnan Tahir, “Integrasi Falsafah Siri‟ na Pacce dan Etika Bisnis Islam dalam 

Membangun Bisnis Berbasis Kearifan Lokal”, (Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 115. 
 
111 Kamaruddin (49 Tahun), Pedagang Buah. Wawancara. Gowa, 27 Maret 2021. 
 
112 Adnan Tahir, “Integrasi Falsafah Siri‟ na Pacce dan Etika Bisnis Islam dalam 

Membangun Bisnis Berbasis Kearifan Lokal”, (Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 117. 
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kecerdasan yang lebih yaitu kecerdasan spiritual maupun kecerdasan emosional 

sehingga nilai-nilai soliter dan alturisme dapat diimplementasikan kedalam dirinya.113   

Mengenai nilai spiritual yang dikandung dalam mappesona ri Dewata 

Sauwwe diungkapkan oleh Pak Sangkala dg Kuling bahwa: 

Dalam kepercayaan Bugis Makassar, manusia itu diciptakan oleh Dewata 
sauwwae untuk menegakkan kehidupan. Makna menegakkan yaitu 
membangun hubungan kepada sang Pencipta yaitu Tuhan yang Maha Esa. 
Karena dalam menegakkan kehidupan berarti itu sudah menjadi kehendak 
Tuhan. Nah, disini sudah jelas dapat kita pahami bahwa terdapat nilai 
pengabdian seorang hamba dalam mappesona ri Dewata Sauwwe yang 
merupakan salah satu nilai dari kearifan lokal Bugis Makassar yaitu siri‟ na 

pacce.114 
 
Ungkapan Pak Sangkala dg Kuling tersebut mempertegas bahwa manusia 

merupakan seorang hamba dari Tuhan yang Maha Esa. Manusia harus menegakkan 

segala apa yang ditetapkan oleh Allah swt melalui sebuah bentuk pengabdian kepada 

Tuhan. mappesona ri Dewata Sauwwe bukan sekedar melakukan ritual penyembahan 

kepada Dewata tetapi lebih daripada itu yaitu menjalankan tugas sebagai manusia 

untuk mengembangkan kehidupan serta memberi cahaya didunia.115 Dengan 

demikian terjadi integrasi antara nilai ketauhidan Islam dalam aspek mappesona ri 

Dewata Sewuae (pasrah pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa) ini.116 Nilai filosofis 

                                                           
113 Tamsir, Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Pobinci-Binciki Kuli pada Usahawan Buton 

dalam Etika Bisnis Syariah untuk Mewujudkan Kesejahteraan, (Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2019), 
h. 142. 

 
114

 Sangkala dg Kuling, (58 Tahun), Tokoh Adat. Wawancara. Gowa, 18 April 2021. 
 
115 Muhamad Hadis Badewi, “Relasi antarmanusia dalam nilai-nilai budaya Bugis: Perspektif 

Filsafat dialogis Martin Buber”, (Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 1, Februari 2015), h. 95. 
 
116 Adnan Tahir, “Integrasi Falsafah Siri‟ na Pacce dan Etika Bisnis Islam dalam 

Membangun Bisnis Berbasis Kearifan Lokal”, (Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 115. 
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yang terdapat dalam mappesona ri Dewata Sewuae yaitu “kerja adalah ibadah” yang 

dapat dimaknai bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus bersandar pada nilai 

ibadah, tentu dengan segala indikator yang dijalankannya.117 

Mengenai nilai mappesona ri Dewata Sewuae, Ustad Dzul Fadli 

mengungkapkan bahwa: 

Bentuk kepasrahan kepada Allah swt. yaitu tawakkal. Dimana tawakkal itu 
bermakna kita pasrah, terima, rela dan ikhlas dengan apa yang telah Allah 
tetapkan. Apa yang terjadi pada transaksi jual beli itu adalah sesuatu yang 
telah Allah swt tetapkan bahkan sebelum kita melaksanakannya. Seseorang 
yang bertawakkal juga mencermin bahwa dia termasuk orang yang 
beriman.118  
 
Islam memandang tawakkal sebagai sikap pasrah kepada Allah swt. atas 

segala kehendak-Nya yaitu menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan 

usahanya kepada Allah swt dengan sepenuh hati apapun hasilnya. Berikut ayat al-

Qur‟an mengenai tawakkal atau kepasrahan yaitu: 

                               

  

Terjemahnya: 
“….. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 
mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan 
yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan 
bagi tiap-tiap sesuatu.”

119 (Qs. 65: 3). 
 

                                                           
 
117 Safriadi, “Falsafah hidup orang Bugis terhadap budaya kerja pada PT. Amanah di 

Makassar”, (Jurnal: Walasuji, Vol. 11, No, 1, Juni 2020), h. 35. 
 
118 M. Dzul Fadli S.,Lc, (30 Tahun), Ustad/ Dosen dan Direktur Sekolah Da‟i (Tadrib Ad-

Du‟at). Wawancara via online, 15 April 2021. 
 
119 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah  Ath-Thalaq ayat  3. 
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Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang bertawakkal kepada 

Allah swt, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Seorang pedagang 

yang bertawakkal kepada Allah swt dalam transaksi jual belinya, maka Allah akan 

menjamin dan mencukupkan segala keperluannya.120 Menurut Miswar, ada tiga 

tingkatan mengenai pasrah kepada Tuhan yaitu: pertama hati selalu tenang dan 

tentram terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah swt. Kedua, taslim yaitu 

menyerahkan urusan kepada Allah swt. karena Allah mengetahui segala sesuatu 

tentang dirinya. Ketiga, tafwid yaitu rida atau rela menerima segala ketentuan Allah 

swt bagaimana pun hasilnya.121  

Internalisasi nilai mappesona ri Dewata Seuwae atau pasrah kepada Tuhan 

yang Maha Esa dalam transaksi jual beli yaitu: (1) menghadirkan Tuhan dalam setiap 

aktifitas ekonomi karena mengandung nilai ketauhidan; (2) terpenuhinya prinsip 

transaksi jual beli dalam Islam karena menjalankan aktivitas jual beli sesuai dengan 

syariat yang ditetapkan oleh Allah swt; (3) akan menciptakan perasaan tenang dan 

tentram serta mendatangkan keberkahan dalam transaksi jual belinya, seperti halnya 

yang dilakukan oleh Pak Muslim dg Labbang dan Pak Kamaruddin dalam transaksi 

jual beli mereka selalu pasrah kepada Allah swt. atas apapun usaha dan hasilnya, 

sehingga mereka merasa tetap dapat tercukupi kebutuhan hidupnya. Adapun wujud 

dari internalisasi nilai mappesona ri Dewata Seuwae ke dalam transaksi jual beli 

secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut: 
                                                           

120 Muhammad Thobroni, Mukjizat Sedekah, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), h. 28. 
 
121 Miswar, “Konsep Tawakkal dalam al-Qur‟an”, (Artikel Jurnal: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN SU Medan), h. 32. 
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 Gambar 4.6  
Nilai mappesona ri Dewata Seuwae 

 ke dalam transaksi jual beli 
 
 

 

Menghadirkan Tuhan 
dalam segala aktivitas 

kehidupan 

Terpenuhinya prinsip transaksi 
jual beli dalam Islam 

menciptakan perasaan 
tenang dan tentram serta 

mendatangkan keberkahan 
dalam transaksi jual belinya 

Sumber: data diolah, 2021. 

 
f. Pacce (solidaritas) 

Saya berjualan di pasar ini kurang lebih tiga tahun. Sudah banyak yang 
berjualan  disini seperti saya yaitu penjual ubi jalar. Kita sudah saling 
mengenal satu sama lain mungkin karena penjualan ta‟ sama. Jujur saja saya 

lebih banyak dikenal oleh pembeli karena sudah lama berdagang disini. Awal 
rekan berjualan itu kasihan cuma beberapa orang ji, tetapi saat saya melihat 
rekan saya mengalami kerugian karena jualannya busuk karena jarang ada 
pembeli jadi saya perkenalkan pelanggan saya bahwa rekan saya juga 
berdagang ubi jalar. Terkadang saya juga carikan orderan ke rekan saya. 
Kalau menurut saya semua itu tidak masalah selama kita ikhlas membantu 
orang lain karena kasihan juga toh kalau sampai busuk jualannya.122 
 
Demikianlah pernyataan dari Pak Ruslan dg Tunru ketika diwawancarai di 

tempat usahanya berdagang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya 

aktulisasi dari nilai pacce yang dilakukan oleh Pak Ruslan dg Tunru. Pak Ruslan dg 

Tunru tidak merasa dirugikan saat membantu rekan pedagang lainnya ketika tidak 

mendapatkan pembeli hingga barang dagangannya mengalami kerusakan. Bahkan 

Pak Ruslan dg Tunru merasa senang bila rekan yang lain memperoleh hasil dari 

usahanya. Nilai pacce tersebut bermakna bahwa adanya rasa solidaritas yang dimiliki 

                                                           
 
122 Ruslan dg Tunru (30 Tahun), Pedagang Ubi Jalar. Wawancara. Gowa, 28 Maret 2021. 

Wujud internalisasi nilai mappesona ri Dewata Seuwae ke dalam transaksi jual beli 
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antar sesama pedagang. Mengenai nilai pacce, Ibu Harianti dg Nginne 

mengungkapkan bahwa: 

Nakke nikalassukang tena ri tau kalumanyyang. Nakke anjama akboya 
panggappang. Wattuna ammoteranggi burakneku injo ana‟-anakku cakdi-
cakdiang ji antumi nakke anjama. Lekba‟ mi kapang sampulo sekre taun 

sangengna kamma anne nakke anjama balukang lasuna. Anne ri pasara‟ jai 

tau ma‟pala-pala. Nakke kusareangi ri tau pala-pala anne assawala‟ku 
manna mamo sike‟dekji punna sanna tojeng paralluna ka toami tena gassing 
anjama siagadang dipilari ri ana‟na. Nakke kamaseang saba‟ nakke lekba 

kukasiak kasiasi.123   
 

Artinya: 
Saya bukan terlahir dari keluarga yang kaya. Saya bekerja untuk mencari 
nafkah. Saat suami saya meninggal anak-anak masih kecil jadi saya harus 
bekerja. Saya hanya tamatan sekolah dasar tetapi saya ingin anak-anak tetap 
bisa sekolah daripada saya. Sudah sebelas tahun dan sampai sekarang saya 
masih berdagang bawang. Di pasar ini biasa banyak orang yang datang minta-
minta. Terkadang saya memberikan sedikit keuntungan saya kepada peminta-
minta yang betul-betul membutuhkan apalagi yang tua dan sudah tidak kuat 
lagi bekerja dan ditinggalkan sama anaknya. saya merasa kasihan, apalagi 
saya juga pernah merasakan bagaimana itu hidup susah.   
Ungkapan Ibu Harianti dg Nginne menunjukkan bahwa Ibu Harianti dg 

Nginne merasakan empati kepada orang yang sudah tidak bisa bekerja dan telah 

ditinggalkan sanak keluarganya tetapi harus tetap memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Keuntungan yang didapatkan dalam hasil dagangannya dapat dibagikan kepada orang 

lain yang membutuhkan. Bukan hanya itu, salah satu pelanggan dari Ibu Harianti dg 

Nginne mengungkapkan tentang kebaikan yang biasanya dilakukan oleh Ibu Harianti 

dg Nginne kepadanya ketika terjadi transaksi jual beli sehingga membuatnya senang 

untuk selalu berbelanja di tempat Ibu Harianti dg Nginne, ia mengungkapkan: 

Ibu dg Nginne ini baik sekali sama saya. Dia melayani saya dengan baik. Saat 
itu saya belanja bawang merah dan bawang putih dan uangku kurang sekitar 

                                                           
123 Harianti dg Nginne (48 Tahun), Pedagang Bawang. Wawancara. Gowa, 28 Maret 2021. 
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lima ribuan karena tidak ada uang kecil. Dg Nginne tidak keberatan dengan 
kurangnya uang saya tersebut dan tetap memberikan bawang itu, karena 
kejadian itu saya senang berbelanja disini. Jadi saya sudah lama berbelanja 
disini. Biasa juga na panggil itu orang tua baru na kasihkan uang atau makanki 
sama-sama.124 
 
Pernyataan konsumen tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang berbuat 

kebaikan kepada orang lain akan memperoleh manfaat dari kebaikannya tersebut, 

seperti konsumen akan senantiasa berbelanja di tempat tersebut. Kemudian orang 

yang membagikan sebagian harta yang diperolehnya kepada orang lain walaupun 

hanya sedikit maka Allah swt akan menggantikannya sebaik-baiknya rezeki, ini 

terdapat dalam al-Qur‟an yaitu: 

                               

           

Terjemahnya: 
“Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa 
yang dikehendaki-Nya) dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka 
Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-
baiknya”.

125(Qs. 34: 39). 
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa rezeki apa saja yang diinfakkan oleh 

seorang Muslim kepada orang lain maka Allah swt. akan menggantinya didunia dan 

di akhirat126 dengan pengganti yang lebih baik dan Allah swt pemberi rezeki yang 

terbaik. Sikap Ibu Harianti dg Nginne tersebut mencerminkan nilai pacce. Pacce 

                                                           
 
124 Hasnah, (40 Tahun), Ibu Rumah Tangga/ konsumen. Wawancara. Gowa, 28 Maret 2021. 
125

 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah  Saba‟ ayat  39. 
 
126 Muhammad Thobroni, Mukjizat Sedekah, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), h. 30. 
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merupakan rasa simpati yang mencakup perasaan empati terhadap sesama anggota 

kelompok komunitasnya.127  

Pacce memiliki artian yang mendalam dan dapat dikatakan bahwa unsur nilai 

yang terdapat dalam falsafah pacce ini adalah menyangkut rasa kebersamaan yang 

tinggi, sikap loyalitas dan solidaritas yang sukar untuk dikhianati ataupun ditukar 

dengan apapun.128 Solidaritas inilah yang mampu menekankan hubungan antar 

individu dan kelompok dalam keterikatan bersama yang didukung oleh nilai-nilai 

moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat.  

Dengan demikian pacce dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa, 

membina solidaritas antara manusia,  agar merangsang orang lain untuk melibatkan 

diri untuk membantu orang lain ketika mengalami kesusahan.129 Adapun nilai pacce 

yang diungkapkan oleh Pak Sangkala dg Kuling bahwa: 

Nilai pacce di dalam budaya siri‟ na pacce ini mengandung indikator yang 
dapat meningkatnya solidaritas sosial yaitu nilai kepercayaan, memperhatikan 
kepentingan bersama, saling hormat menghormati dan bertanggung jawab. 
Dengan rasa solidaritas yang maka diharapkan muncul kecintaan terhadap 
perbuatan baik akan terus bertambah.130 

Dari penjelasan tersebut, maka nilai pacce dapat dijadikan sebagai jembatan 

oleh masyarakat lainnya untuk senantiasa saling menghargai, memperkuat solidaritas, 

mengatasi atau bahkan menghindari konflik-konflik yang terjadi sebagai akibat dari 
                                                           

127 Adnan Tahir, “Integrasi Falsafah Siri‟ na Pacce dan Etika Bisnis Islam dalam 

Membangun Bisnis Berbasis Kearifan Lokal”, (Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 115. 
 
128 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Makassar: Lembaga Penerbitan 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 91. 
 
129 Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Cet. I; Makassar: Alauddin 

Press, 2014), h. 130. 
 
130 Sangkala dg Kuling, (58 Tahun), Tokoh Adat. Wawancara. Gowa, 18 April 2021. 
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adanya interaksi sosial dalam masyarakat.131 Kemudian Ustad Dzul Fadli 

mengungkapkan bahwa: 

Mengenai solidaritas dalam pandangan Islam itu adalah tolong-menolong 
dalam kebaikan dan ketaqwaan, saling berlemah lembut, saling menjamin dan 
saling menasehati dalam kebenaran. Manusia itu saling membutuhkan satu 
sama lainnya dan setiap manusia  diciptakan memiliki kelebihan dan 
kekurangannya masing-masing sehingga dibutuhkannya sikap saling 
membantu, kerjasama dan saling melengkapi.132 
 
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa manusia saling membutuhkan satu 

sama lainnya sehingga untuk menciptakan hidup yang tentram maka diperlukannya 

sikap solidaritas yang diwujudkan dalam bentuk sikap saling tolong menolong dalam 

kebaikan. Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk senantiasa tolong 

menolong, memudahkan urusan orang dan meringankan beban orang lain tanpa 

melihat suku, ras dan agama seseorang.  

Terdapat banyak ayat didalam al-Qur‟an yang memerintahkan umatnya untuk 

membantu orang lain yaitu dalam surah Al-Maidah: 2, Al-Kahfi: 95, Thaha: 29-32, 

Al-Qashas: 34-35, Al-Fath: 29 dan Al-Hujurat: 9-10.133 Sudah banyak contoh dari 

Rasulullah saw tentang bagaimana beliau membantu orang yang membutuhkan 

pertolongan tanpa melihat suku, ras maupun agamanya.134 Misalnya saja kisah 

                                                           
131 Syarif, Sumarmi, Fatchan dan Astina, “Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar dalam 

Proses Pembelajaran sebagai Salah Satu Strategi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA)”, (Jurnal: Teori dan Praksis Pembelajaran IPS, Vol. 1, No, 1,  2016), h. 15. 

 
132 M. Dzul Fadli S.,Lc, (30 Tahun), Ustad/ Dosen dan Direktur Sekolah Da‟i (Tadrib Ad-

Du‟at). Wawancara via online, 15 April 2021. 
 
133 Delvia Sugesti, “Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam”, (Jurnal PPKn dan 

Hukum, Vol. 14, No. 2, Oktober 2019), h. 109. 
 
134 Delvia Sugesti, “Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam”, (Jurnal PPKn dan 

Hukum, Vol. 14, No. 2, Oktober 2019), h. 109. 
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tentang kebaikan Rasulullah kepada wanita buta Yahudi yang selalu mencaci maki 

Rasulullah.135. Beberapa hadis lain menjelaskan perumpamaan bahwa sesama Muslim 

ibarat satu tubuh, jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh juga akan 

merasakan sakitnya,136 nilai filosofis ini terkandung dalam nilai pacce. Menurut 

Safriadi nilai pacce meliputi:137 faktor pendorong dalam menjaga nilai--nilai 

kemanusiaan, menjaga hubungan pengikat dan perekat antara anggota, dan makna 

kekeluargaan serta persaudaraan yang mendalam.  

Wujud dari nilai pacce dalam transaksi jual beli yang diimplementasikan oleh 

para pedagang tersebut yaitu: (1) adanya rasa kepedulian terhadap orang lain yang 

mengalami kesusahan; (2) adanya rasa ikhlas dalam membantu orang lain; (3) 

meningkatnya solidaritas sosial yaitu nilai kepercayaan, saling hormat-menghormati, 

bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan bersama. Secara sederhana nilai-

nilai tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 4.7 
Internalisasi nilai pacce ke dalam transaksi jual beli 

 
 
 

 
 
 
Sumber: diolah, 2021. 

                                                                                                                                                                      
 
135 A. Dardiri, “Urgensi Memahami Hakekat Manusia”, (Jurnal Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2010), h. 25. 
 
136 Masduki, “Filosofi Interaksi Sosial Lintas Agama: Wawasan Islam”, (Jurnal Toleransi 

Vol.6 , No,1 , Maret 2018), h. 108. 
 
137 Safriadi, “Falsafah Hidup Orang Bugis Terhadap Budaya Kerja pada PT. Amanah di 

Makassar”, (Jurnal: Walasuji, Vol. 11, No, 1, Juni 2020), h. 34. 

Wujud internalisasi nilai pacce ke dalam transaksi jual beli 

Rasa kepedulian 
(Solidaritas) 

Rasa Ikhlas  Kepercayaan, saling 
hormat-menghormati, 

bertanggung jawab 
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Demikianlah perpaduan antara nilai kearifan lokal siri‟ na pacce dengan 

transaksi jual beli. Kultur yang tertanam pada  siri‟ na pacce bagi masyarakat Bugis-

Makassar adalah dirinya, adalah manusia itu sendiri, sesuatu yang sangat mendasar 

dalam tatanan kehidupan mereka.138 Siri‟ na pacce adalah jiwa bagi masyarakat 

Bugis- Makassar, sehingga lahir sebuah ungkapan dalam bahasa Bugis yang 

mengatakan “Siri‟ emmitu na toriaseng tau. Narekko de‟na siri‟ta, taniani‟ tau, rupa 

tau mani asenna”,139 yang arti bebasnya kurang lebih demikian, “karena siri‟ lah 

maka kita disebut manusia, ketika kita tidak memiliki siri‟ lagi, maka kita bukan lagi 

manusia, tetapi hanya menyerupai manusia”.  

Kearifan lokal siri‟ na pacce telah menjadi perekat hubungan sosial pada 

masyarakat Bugis Makassar140 dan falsafah hidup dalam segala aktivitasnya dalam 

menjaga nilai-nilai moral dari berbagai tindakan yang menyimpang. Pemeliharaan 

nilai-nilai siri‟ na pacce sudah ada sejak berdirinya kerajaan Bugis Makassar yang 

dirumuskan oleh para cendikiawan pada saat itu dan hingga saat ini eksistensi dari 

nilai-nilai siri‟ na pacce tersebut masih terus dipegang oleh sebagian besar 

masyarakat Bugis Makassar.141 Dengan demikian nilai kearifan lokal  siri‟ na pacce 

oleh masyarakat Bugis Makassar khususnya para pedagang dapat merujuk kepada 

                                                           
138 A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Makassar: Lembaga Penerbitan 

Universitas Hasanuddin, 1985), h. 125. 
 
139 Hamid Abdullah, Siri‟ Etos Budaya Sulawesi Selatan, (Jakarta: Lembaga Kesenian 

Sulawesi Selatan, 1998), h. 15. 
 
140

 Muhamad Hadis Badewi, “Relasi antarmanusia dalam nilai-nilai budaya Bugis: Perspektif 
Filsafat dialogis Martin Buber”, (Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 1, Februari 2015), h. 80.  

 
141 Muhammad Amin, “Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam memperkokoh Karakter 

Bangsa”, (Artikel Jurnal: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), h. 4. 
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lima prinsip transaksi jual beli yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur yaitu prinsip 

kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tidak mendurhakai allah, prinsip kepercayaan, 

prinsip keridhaan, karena masing-masing memiliki hubungan yang erat. Bagi 

masyarakat Bugis Makassar menginternalisasikan nilai siri‟ na pacce sama halnya 

dengan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. 

Sebagai sebuah tatanan, siri‟ na pacce kemudian menjelma menjadi sebuah 

alat kontrol bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam menjalani kehidupannya.142 

Masyarakat Bugis-Makassar yang sejati adalah manusia yang menjadikan siri‟ na 

pacce sebagai alat kontrol dalm berperilaku, dan senantiasa berpikir, bahwa jika 

dirinya memiliki siri na pacce‟,143 maka manusia lain pun pasti memilikinya. Hal 

demikian itulah yang seharusnya menjadi dasar gerak dalam berperilaku setiap 

individu untuk saling memanusiakan.  

Setelah menelaah dari masing-masing informan, maka penulis mengabstraksi 

internalisasi nilai-nilai falsafah siri‟ na pacce yang mempengaruhi perilaku para 

pedagang Bugis Makassar. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut kemudian 

diinternalisasikan ke dalam transaksi jual beli yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur 

yaitu pada lima prinsip:144 prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tidak 

mendurhakai Allah, prinsip kepercayaan, prinsip keridhaan oleh masing-masing 

                                                           
142 Safriadi, “Falsafah Hidup Orang Bugis Terhadap Budaya Kerja pada PT. Amanah di 

Makassar”, (Jurnal: Walasuji, Vol. 11, No, 1, Juni 2020), h. 34. 
 
143 Muhamad Hadis Badewi, “Relasi antarmanusia dalam nilai-nilai budaya Bugis: Perspektif 

Filsafat dialogis Martin Buber”, (Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 1, Februari 2015), h. 80.  
 
144 Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan 

Ekonomi Syariah, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 110-111. 
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informan. Lima prinsip tersebut merupakan dasar transaksi jual beli yang merupakan 

alat ukur yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk mengkonstruksi dominan 

nilai dari siri‟ na pacce dalam menjalankan  usaha berdagang bagi Bugis Makassar.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyajikan tabel internalisasi nilai-

nilai siri‟ na pacce dalam transaksi jual beli. 

Tabel 4.3 
Internalisasi nilai-nilai siri’ na pacce dalam transaksi jual beli 

No 
Nilai Siri‟ na 

Pacce 

Transaksi Jual Beli 

Prinsip 
Kejujuran 

Prinsip 
Keadilan 

Prinsip tidak 
mendurhakai 

Allah 

Prinsip 
Kepercayaan 

Prinsip 
Keridhaan 

1 Ada‟ Tongeng √ √ √ √ √ 

2 Lempu √ √ √ √ √ 

3 Getteng √ √ √ √ √ 

4 Sipakatau − √ √ √ √ 

5 
Mappesona Ri 
Dewata 
Sewuae 

√ √ √ √ √ 

6 Pacce − √ √ √ √ 

   Keterangan √ = Terinternalisasi 
Sumber: Data diolah, 2021. 
 

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa nilai-nilai siri‟ na pacce dapat 

diinternalisasi ke dalam prinsip-prinsip transasksi jual beli. Nilai-nilai siri‟ na pacce 

berkaitan erat dengan prinsip-prinsip transaksi jual beli. Nilai ada‟ tongeng 

(kebenaran), lempu (kejujuran), getteng (berpegang teguh) dan mappesona ri Dewata 

Sewuae (pasrah kepada Tuhan yang Esa) terinternalisasi kedalam lima prinsip 

transaksi jual beli, sedangkan nilai sipakatau (hormat menghormati) dan pacce 

(solidaritas) tidak memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip kejujuran dalam 

transaksi jual beli. 
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Dengan demikian nilai-nilai siri‟ na pacce, masing-masing saling 

terinternalisasi dalam prinsip transaksi jual beli yaitu prinsip kejujuran, prinsip 

keadilan, prinsip ridak mendurhakai Allah, prinsip kepercayaan dan prinsip 

keridhaan, sehingga dapat dikatakan bahwa para informan telah menjalankan nilai-

nilai siri‟ na pacce dalam transaksi jual beli yang dijalankannya. 

 
3. Internalisasi Nilai Siri’ Na Pacce dalam Transaksi Jual Beli sebagai 

Formulasi Nilai Tambah Syariah untuk Mewujudkan Kesejahteraan pada 

Pedagang di Pasar Tradisional Gowa 
 

Pada dasarnya kearifan lokal siri‟ na pacce dapat terinternalisasi dalam 

transaksi jual beli sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur dimana 

kearifan lokal tersebut dan prinsip transaksi jual beli mempunyai titik temu yaitu 

sebuah perjalanan dalam membentuk hakekat “diri” (self),145 dengan menghadirkan 

kesadaran dan kehadiran (omnipresent) Tuhan,146 yang dapat mengantarkan “diri” 

untuk menyatu dengan Tuhan sehingga tidak akan mampu untuk bertindak diluar 

garis yang ditentukan oleh Allah.  

Perspektif ini memposisikan manusia sebagai hamba yang mendapat amanah 

dari Tuhan.147 Dengan posisi ini seorang Muslim dalam setiap tindakannya akan 

selalu dikonfirmasi dengan kehendak yang memberikan amanah yaitu kehendak 

                                                           
145 Iwan Triyuwono, Mengangkat “Sing Liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah”, 

(Malang: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.2, No. 2, Agustus 2011), h. 187. 
 
146Aji Dedi Mulawarman, Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan, 

(Jakarta: Bani Hasyim Press,  2011), h. 80. 
 
147 Aji Dedi Mulawarman, Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan, 

(Jakarta: Bani Hasyim Press,  2011), h. 85. 
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Allah yang termaktub dalam syariat Islam, sehingga semua aspek dalam kehidupan 

masyarakat Muslim akan sarat dengan nilai-nilai syariah.148 Pada penjelasan 

sebelumnya, dapat dipahami bahwa awalnya nilai tambah dibangun atas dasar konsep 

enterprise theory. Menurut Slamet nterprise theory mengandung nilai keadilan, 

kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggung jawaban.149 Namun teori ini masih 

bersifat duniawi, agar konsep ini sesuai dengan syariah maka diperlukannya 

internalisasi nilai tauhid yang telah direkonstruksi oleh Iwan Triyuwono melalu 

paradigma epistemologinya dan membentuk nilai tambah secara kompleks.  

Nilai tambah syariah dibangun atas konsep shariah enterprise theory 

memberikan bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang 

kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggung jawaban (horizontal) pada umat 

manusia dan lingkungan alam, sehinggga dapat dikatakan nilai tambah syariah 

memiliki berbagai unsur yaitu nilai tambah ekonomi, mental dan spiritual.150 Nilai 

tambah ekonomi bersifat materialis atau menilai keuntungan secara materil. Nilai 

tambah mental dibangun atas dasar nilai moral yang dimiliki dalam “diri” atau 

individu. Nilai tambah spiritual didasarkan atas adanya kesadaran Tuhan dalam 

segala aspek tindakannya.151  

                                                           
148 Aji Dedi Mulawarman, Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan, 

(Jakarta: Bani Hasyim Press,  2011), h. 90. 
 
149 M. Slamet, Enterprise Theory dalam konstruksi akuntansi syariah (Studi Teoretis pada 

konsep Akuntansi Syariah, (Malang: Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2001), h. 265. 
 
150 Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori, (Edisi Kedua; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 350. 
 
151 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika, (Edisi II; 

Yogyakarta: Tiara Wacana), h.89. 
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Penyatuan nilai tersebut memiliki bentuk dari nilai tambah yaitu ekonomi 

(uang), mental (rasa altuiristik, senang dan persaudaraan), spiritual (rasa ikhlas dan 

rasa kehadiran Tuhan).152 Bentuk dari nilai tersebut mengandung perpaduan karakter 

kemanusiaan seimbang dengan karakter egoistik (egoistic, selfish), dan 

alturistik/sosial (alturistic), mementingkan lebih dahulu kepentingan orang lain 

daripada kepentingan pribadi.153 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perwujudan internalisasi nilai 

siri‟ na pacce dalam transaksi jual beli mencerminkan sikap dari masyarakat Bugis 

Makassar yaitu mengandung nilai-nilai moral dan nilai spiritual. Dapat dikatakan 

bahwa dari nilai-nilai tersebut sangat erat kaitannya terhadap nilai tambah syariah. Ini 

terbentuk karena dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup pada masyarakat Bugis 

Makassar melalui proses interaksi sosial. Nilai-nilai siri‟ na pacce sarat akan nilai 

moral dan spiritual sehingga mampu diinternalisasikan dalam transaksi jual beli yang 

didasarkan atas lima prinsip yaitu prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tidak 

mendurhakai Allah, prinsip kepercayaan, prinsip keridhaan.  

Kemudian perwujudan internalisasi nilai siri‟ na pacce dalam transaksi jual 

beli tersebut menjadi tolak ukur peneliti untuk menjadikannya sebagai formulasi nilai 

tambah syariah. Adapun gambaran sederhana dari konsep internalisasi nilai siri‟ na 

pacce dalam transaksi jual beli sebagai formulasi nilai tambah syariah yaitu: 

                                                           
152 Iwan Triyuwono, Mengangkat “Sing Liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah”, 

(Malang: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.2, No. 2, Agustus 2011), h. 189. 
 
153

 Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori, (Edisi Kedua; 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 353. 



166 
 

Gambar 4.8 
Proses internalisasi nilai siri’ na pacce dalam transaksi jual beli  

sebagai formulasi nilai tambah syariah 
 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

Pada gambar 4.7 tersebut nilai-nilai siri‟ na pacce yaitu nilai ada‟ tongeng 

(kebenaran), lempu (kejujuran), getteng (berpegang teguh), sipakatau (hormat 

menghormati), mappesona ri Dewata Sewuae (pasrah kepada Tuhan yang Esa) dan 

pacce (solidaritas) terinternalisasi dalam prinsip transaksi jual beli yaitu prinsip 

kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tidak mendurhakai Allah, prinsip kepercayaan, 

prinsip keridhaan. Prinsip-prinsip tersebut setelah diinternalisasikan menjadi 

formulasi dari nilai tambah syariah. Berikut adalah tabel yang menunjukkan 

formulasi nilai tambah syariah dari internalisasi nilai siri‟ na pacce dalam transaksi 

jual beli: 

Nilai-Nilai 
siri‟ na 

pacce 

Transaksi 
jual beli 

Nilai tambah 
syariah 

Nilai Mental Nilai Spiritual Nilai Ekonomi 

Diproses secara 
halal, thoyyib 
dan bebas dari 

riba 
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Tabel 4.4 
Formulasi nilai tambah syariah 

 
No. Nilai tambah 

syariah 
Formulasi Nilai  Bentuk nilai tambah 

1. Ekonomi Nilai Material  Uang 

2. Mental 
Nilai kejujuran, Nilai Keridhaan (suka 
sama suka), Nilai Keadilan, Nilai 
kepercayaan  

Rasa altuiristik, senang dan 
persaudaraan 

 
3. 

Spiritual Tidak mendurhakai Allah 
Rasa ikhlas dan rasa 
kehadiran Tuhan 

Sumber: data diolah, 2021. 
 
Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat dipahami bahwa nilai tambah syariah 

terbagi menjadi tiga bagian yaitu nilai tambah ekonomi yang memiliki formulasi nilai 

material dan bentuk nilai tambahnya adalah uang. Nilai tambah mental yang memiliki 

formulasi nilai kejujuran, nilai keridhaan (suka sama suka), nilai keadilan, nilai 

kepercayaan dan bentuk nilai tambahnya adalah rasa altuiristik, senang dan 

persaudaraan. Kemudian nilai tambah spiritual yang memiliki formulasi nilai untuk 

tidak mendurhakai Allah dan bentuk nilai tambahnya adalah rasa ikhlas dan rasa 

kehadiran Tuhan. Nilai tambah syariah yang diperoleh tersebut diproses, dan 

didistribusikan dengan cara yang halal. 

Sejak awal al-Qur‟ān al-KarĪm memperkenalkan berbagai istilah-istilah yang 

bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Istilah Al-

falāh secara bahasa diambil dari kata dasar al-falāh yang bermakna Ẓafarā bima yurĪd 

(kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut aflāh artinya menang, keberuntungan 

dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Al-falāh artinya keberuntungan, 

kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat.  Menurut Muhammad Muhyiddin 
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Qaradaghi, secara istilah, al-falāh berarti kebahagiaan dan keberuntungan dalam 

kehidupan dunia dan akhirat.154 Dilihat dari segala sisi dan dimensi (komprehensif) 

dalam seluruh aspek kehidupan. Menurut Al-Attas, al-falāh diartikan sebagai 

pengalaman rohani yang berteraskan keyakinan terhadap semesta dan kehidupan yang 

memancarkan akhlak dan adab yang baik.155 

Dari penjelasan di atas, al-falāh dapat diartikan sebagai segala kebahagiaan, 

keberuntungan, kesuksesan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik 

bersifat lahir dan batin, yang bisa ia rasakan di dunia dan di akhirat kelak. Tidak ada 

ukuran yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena bersifat keyakinan dalam diri 

seseorang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Ruslan dg Tunru dalam 

wawancara dengan penulis berikut ini: 

Namanya kita adalah penjual, terkadang ada kesempatan untuk bisa berbuat 
kecurangan. Tetapi bekerja dalam berdagang adalah sebuah ibadah kepada 
Allah Ta‟ala. Memang kita mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga tetapi itu hanya sementara toh. Semua yang kita jalani ini sudah ada 
aturannya Allah Ta‟ala yang pasti berdampak baik bagi semua umat. Sejatinya 

kita lahir itu untuk akhirat. Jadi apa yang saya lakukan ini bukan hanya 
bertujuan untuk mencari keuntungan duniawi saja tetapi juga akhirat”.

156  
 
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam melakukan transaksi bisnisnya 

seseorang harus berpegang pada kesadaran akan adanya Tuhan sebagai pengawas 

dalam tindakannya tersebut dan ini menunjukkan nilai spiritual tetap dipertahankan 

                                                           
154 Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, al Falah fi al Kitab wa as Sunnah dalam 

Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, “Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan 

Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis”, (Nukhbatul „Ulum: Jurnal Bidang Kajian 

Islam, Vol. 5, No. 2, 2019), h. 89. 
 
155 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), h. 45. 
 
156 Ruslan dg Tunru (30 Tahun), Pedagang Ubi Jalar. Wawancara. Gowa, 28 Maret 2021. 
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dalam diri seseorang. Keuntungan yang diharapkan pelaku bisnis tidak hanya untuk 

kepentingan duniawi saja melainkan lebih penting adalah keuntungan yang akan 

didapatkan di akhirat kelak.157  

Merujuk kepada ayat yang terdapat dalam al-Qur‟an tentang perintah Allah 

untuk mencari keuntungan bukan semata untuk duniawi saja yaitu: 

                   

                          

 
Terjemahnya: 

“Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan”.

158 (Qs. 28: 77) 
Pada ayat tersebut meegaskan bahwa harus ada keseimbangan antara dunia 

dan akhirat, hendaknya kita dapat hidup secara seimbang, dengan mengutamakan 

kebahagiaan akhirat sebagai visi kita, dan juga merengkuh kehidupan dunia serta 

kenikmatannya sesuai dengan ridha Allah, sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat 

kelak. Keuntungan atau kesuksesan yang kita dapatkan didunia dapat berimplikasi 

dengan keuntungan akhirat. Seperti halnya kita berbuat kebaikan dan memperoleh 

kenikmatan dunia dengan cara-cara yang halal dan sesuai syariat Islam maka kita 

akan memperoleh keuntungan diakhirat. Namun sebaliknya berbuat kerusakan di 

                                                           
157

 Muhammad Nur Abdi dan Wahyuddin Abdullah, “Pemaknaan Siri‟ na Pacce dalam 
Penetapan Harga di Lihat dari Perspektif Islam”, (Jurnal Akmen Vol.17 No. 1 Maret 2020), h. 16. 
 

158 Al-Qur‟an dan terjemahnya, surah al-Qashahs ayat 77. 
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bumi dan memperoleh kenikmatan dunia dengan melanggar syariat Islam, tentunya 

kelak akan mendapatkan siksaan.159 

Kesejahteraan dalam Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu 

kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan ini tidak 

hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, 

spiritual, dan juga nilai sosial.160 Faktor pendorong untuk terciptanya kesejahteraan 

masyarakat atau keluarga yang sejahtera dalam konteks Islam adalah memenuhi 

kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan dan usaha untuk 

pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama.161 

 Berkaitan dengan itu Pak Kamaruddin mengungkapkan: 

Selama saya berdagang, banyak hikmah yang saya dapatkan dan 
alhamdulillah saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya mulai dari 
kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah anak-anak saya bahkan saya bisa 
membangun rumah sedikit demi sedikit. Kalau rumah juga anak paling tua 
saya juga ikut membantu membiayai. Alhamdulillah walaupun rendah 
pendidikanku tapi anak-anakku sekolahnya lebih tinggi daripada saya. Bukan 
hanya itu saja, harta yang kita miliki itu tetap harus dikeluarkan zakatnya juga. 
Saya juga ajarkan ke anak saya untuk selalu bersedekah. Jangan menunggu 
bilang kaya materi baru mauki bersedekah karena dunia ini hanya titipan yang 
diberikan Allah ta‟ala. Walaupun kasian sekolah saya rendah tetapi berkat 
ajaran orang tua saya tentang siri‟ na pacce yang saya jalankan ini, merubah 
hidup saya semakin lebih baik diiringi juga ajaran Islam yang saya pelajari.162 
 

                                                           
 
159 Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, “Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu 

Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis”, (Nukhbatul „Ulum: Jurnal 

Bidang Kajian Islam, Vol. 5, No. 2, 2019), h. 90. 
 
160 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), h. 45. 
 
161 Ziauddin Sardar, “Kesejahteraan dalam perspektif Islam pada karyawan Bank Syariah”, 

(Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016), h. 397. 
 
162 Kamaruddin (49 Tahun), Pedagang Buah. Wawancara. Gowa, 27 Maret 2021. 
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Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Pak Kamaruddin merasakan dampak 

dari falsafah siri‟ na pacce yang diajarkan oleh orang tuanya dulu. Beliau 

memberikan keterangan bahwa usaha yang dia lakukan harus dijalankan sesuai 

dengan ajaran Islam dan ajaran siri‟ na pacce dari orang tuanya sehingga merubah 

kehidupannya menjadi lebih baik. Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, anak-

anaknya sekolah dan dapat membangun rumah. Bukan hanya itu saja, harta yang 

diperolehnya disedekahkan dan keluarkan zakatnya.  

Pemikiran ini merujuk pada pentingnya nilai spiritual dalam menjalankan 

aktivitas bisnis seperti yang diungkapkan oleh Ika Yunia Fauzia163, Tamsir164, Andi 

Suwandi165 bahwa pelaku bisnis yang menempatkan nilai tauhid dalam aktivitas 

perdagangannya bukan hanya ingin memperoleh kesejahteraan duniawi saja 

melainkan kesejahteraan secara ukhrawi.166 Boleh jadi seseorang mendapatkan 

keuntungan yang sedikit menurut perhitungan ekonominya tapi keberkahan dan 

kebahagiaan yang besar Allah berikan kepadanya dan keluarganya, dan sebaliknya 

orang yang mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan batasan-

batasan Allah, maka balasan atas keburukannya tersebut juga kelak Allah akan 

memberikannya. 

                                                           
163 Ika Yunia Fauzia, “Perilaku Pebisnis dan Wirausahawan Muslim dalam Menjalankan Asas 

Transaksi Syariah”, (Malang: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 9, No. 1, April 2018), h. 40. 
 
164 Tamsir, “Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Pobinci-Binciki Kuli pada Usahawan Buton 

dalam Etika Bisnis Syariah untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, (Jurnal Al-Tijary, Vol. 5, No. 1, 
Desember 2019), h. 16. 

 
165 Andi Suwandi Putra Suaib, “Mengungkap Aspek Sedekah dalam Transaksi Mangpaindan 

Doi pada Masyarakat Lunjen Enrekang”, (Jurnal Iqtisaduna, Vol. 4, No. 2 , Desember 2018), h. 218. 
 
166 Ziauddin Sardar, “Kesejahteraan dalam perspektif Islam pada karyawan Bank Syariah”, 

(Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016), h. 397. 
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Istilah kesejahteraan menurut Imam al-Ghazali adalah maqasid al-syariah.167 

Jika merujuk Imam al-Ghazali tersebut maka menurut penulis perolehan pada nilai 

tambah syariah yang dijalankan oleh para pedagang tersebut telah terakomodir yaitu 

dengan memegang teguh nilai-nilai kebenaran pada ajaran Islam, memperkokoh 

keyakinan dan kepatuhan kepada Allah swt. sedangkan harta yang telah diperolehnya 

melalui usahanya memenuhi kebutuhan dan pemeliharan terhadap hidupnya, 

keturunannya, pola pikirnya dan harta bendanya.168 Penjelasan tersebut dapat 

dipahami bahwa nilai tambah ekonomi syariah yang diuraikan kedalam nilai tambah 

ekonomi berimplikasi kepada pemeliharaan hidupnya, keturunan dan harta bendanya. 

Kemudian nilai tambah mental kepada pemeliharaan pola pikirnya dan nilai tambah 

spiritual berimplikasi pada pemeliharaan keimanan dan agamanya.169 

Kearifan lokal siri‟ na pacce oleh para pedagang Bugis Makassar meyakini 

bahwa dalam setiap aktivitas transaksi jual beli harus selalu berorientasi pada 

keuntungan yang diperoleh didunia dan diakhirat dengan memerhatikan segala aturan 

yang telah ditetapkan oleh Allah swt. kepada seluruh umat-Nya sebagai khalifah 

dimuka bumi. Falāh dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan 

akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material, tetapi juga spiritual. 

                                                           
 
167 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), h. 49. 
 
 
168 Budi Iswanto dkk, “Nilai Falah Pada Kearifan Lokal Dalam Perdagangan Perbatasan 

Indonesia-Malaysia”, (Jurnal: Diskursus Islam, Vol. 5, No. 2, Agustus 2017), h. 49. 
 

169 Khaerul Aqbar, “ Konsep Al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi”, 

(Jurnal: Bustanul Fuqaha, Bidang Hukum Islam,  Vol. 1, No. 3, 2020), h. 525. 



173 
 

Transaksi jual beli merupakan bagian dari ibadah yang berorientasi utama disisi profit 

di dunia juga mencari kebahagiaan diakhirat kelak.170 Transaksi jual beli adalah 

sarana manusia yang penting dalam bermuamalah harus memberikan kontribusi pada 

penciptaan kehidupan manusia yang bersifat falāh (kesejahteraan).171 

Dalam hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis kepada 

para pedagang Bugis Makassar yang berpegang teguh pada siri‟ na pacce 

menandaskan pada suatu hal yang esensial di dalam kehidupan ini yaitu pencapaian 

harta untuk memenuhi kebutuhan selalu diseimbangkan dengan adanya ketenangan 

jiwa dan yang paling utama adalah selalu menargetkan keridhaan Allah untuk 

kehidupan yang kekal yaitu akhirat.  

Terkait dengan penelitian dari Iwan Triyuwono “Mengangkat “Sing Liyan” 

untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah”
172 bahwa nilai kearifan lokal siri‟ na pacce 

juga mengandung nilai tambah ekonomi yang berbentuk material yang diperoleh, 

diproses secara halal dan thoyyib. Kemudian memiliki nilai tambah mental yang 

berbentuk kedamaian dan ketentraman yang dibangun atas dasar hubungan sosial 

melalui nilai kejujuran, keadilan, saling ridha (suka sama suka), dan kepercayaan, 

serta memiliki nilai tambah spiritual yang berbentuk pencapaian keberkahan, ridha 

Allah, dan ketenangan jiwa melalui nilai untuk tidak mendurhakai Allah swt. dalam 

                                                           
170 Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, (Jurnal: Equilibrium, Vol. 3, No. 2, 

Desember 2015), h. 384. 
 
171 Khaerul Aqbar, “ Konsep Al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi”, 

(Jurnal: Bustanul Fuqaha, Bidang Hukum Islam,  Vol. 1, No. 3, 2020), h. 527. 
 
172 Iwan Triyuwono, Mengangkat “Sing Liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah”, 

(Malang: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.2, No. 2, Agustus 2011), h. 189. 
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menjalankan transaksi jual beli. Berdasarkan pada uraian tersebut maka internalisasi 

nilai siri‟ na pacce dalam transaksi jual beli pada pedagang sebagai formulasi nilai 

tambah syariah untuk mewujudkan kesejahteraan pada pedagang di Pasar Tradisional 

Gowa dalam hal ini perolehan falāh, secara sederhana dapat disimulasikan dan 

disimpulkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Perwujudan nilai falāh dari internalisasi nilai siri’ na pacce  

dalam transaksi jual beli sebagai formulasi nilai tambah syariah 
 

Falāh 
Nilai Tambah 

syariah 
Formulasi Nilai Wujud 

Dunia 
 
Ekonomi 
 

Nilai Material  
 

Terpenuhinya kebutuhan dasar  

 
Mental 

Nilai kejujuran, Nilai Keridhaan 
(suka sama suka), Nilai Keadilan, 
Nilai kepercayaan  

Terciptanya kedamaian dan 
ketentraman  dalam hubungan 
sosial   

Akhirat Spiritual Nilai tidak mendurhakai Allah 
Mencapai keberkahan, 
ketenangan jiwa, ketakwaan dan 
keridhaan Allah swt  

Sumber: data diolah, 2021.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini maka 

penulis dapat menarik beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada 

sebagaimana berikut ini: 

1. Siri’ na pacce telah menjadi falsafah masyarakat Bugis Makassar. Nilai-nilai 

yang terkandung dalam kearifan lokal siri’ na pacce telah diterapkan dalam 

segala aspek kehidupannya oleh sebagian besar masyarakat Bugis Makassar 

baik secara lisan, tulisan maupun tindakannya. Eksistensi kearifan lokal siri’ 

na pacce di Pasar Tradisional Minasa Maupa Gowa masih terus dipertahankan 

oleh hampir sebagian besar masyarakat Bugis Makassar. Nilai-nilai siri’ na 

pacce menjadi ciri khas dalam menunjang transaksi jual beli di Pasar 

Tradisional Minasa Maupa Gowa. Pedagang Bugis Makassar meyakini bahwa 

siri’ na pacce sarat akan ajaran Islam dan mengantarkan pada kebaikan.  

2. Nilai yang terkandung pada siri’ na pacce yaitu ada’ tongeng (kebenaran), 

lempu (kejujuran), getteng (berpegang teguh), sipakatau (hormat 

menghormati), mappesona ri Dewata Sewuae (pasrah kepada Tuhan yang 

Esa) dan pacce (solidaritas). Nilai-nilai siri’ na pacce tersebut dapat 

diinternalisasi ke dalam prinsip-prinsip transasksi jual beli yang dilakukan 

oleh pedagang Bugis Makassar. Dengan demikian nilai-nilai siri’ na pacce, 

masing-masing saling terinternalisasi dalam prinsip transaksi jual beli yaitu 
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prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tidak mendurhakai Allah, prinsip 

kepercayaan dan prinsip keridhaan. Wujud internalisasi nilai siri’ na pacce  

dalam transaksi jual beli tersebut secara realitas memiliki nilai moral dan 

spiritual sehingga dapat dikatakan bahwa pedagang Bugis Makassar telah 

menjalankan ajaran Islam. 

3. Wujud dari internalisasi nilai siri’ na pacce dalam transaksi jual beli pada 

pedagang dapat dijadikan sebagai formulasi nilai tambah syariah. Nilai 

tambah ekonomi yang memiliki formulasi nilai material dan bentuk nilai 

tambahnya adalah uang. Nilai tambah mental yang memiliki formulasi nilai 

kejujuran, nilai keridhaan (suka sama suka), nilai keadilan, nilai kepercayaan 

dan bentuk nilai tambahnya adalah rasa altuiristik, senang dan persaudaraan. 

Kemudian nilai tambah spiritual yang memiliki formulasi nilai untuk tidak 

mendurhakai Allah dan bentuk nilai tambahnya adalah rasa ikhlas dan rasa 

kehadiran Tuhan. Nilai tambah syariah tersebut diperoleh, diproses, dan 

didistribusikan dengan cara yang halal. Formulasi nilai tambah syariah ini 

menjadi dasar dalam perwujudan nilai falāh. Adapun wujud falāh dari hasil 

formulasi nilai tambah syariah  yaitu pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar 

(nilai ekonomi); Kedua, terciptanya kedamaian dan ketentraman  dalam 

hubungan sosial  (nilai mental). Ketiga, pencapaian keberkahan, ridha Allah, 

dan ketenangan jiwa (nilai spiritual); Pencapaian wujud falāh ini 

mengantarkan para pedagang Bugis Makassar pada perolehan kesejahteraan 

hidup didunia maupun akhirat (falāh). 
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B. Implikasi Penelitian 

Nilai kearifan lokal siri’ na pacce sarat akan nilai nilai ajaran Islam. Siri’ na 

pacce dapat diinternalisasikan dalam transaksi jual beli dengan mempertahankan 

prinsip prinsip transaksi jual beli yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Wujud 

internalisasi nilai siri’ na pacce dalam transaksi jual beli dapat dijadikan sebagai 

formulai nilai tambah syariah bagi pedagang Bugis Makassar. Nilai tambah syariah 

tersebut menghasilkan kesejahteraan baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi 

para pedagang Bugis Makassar. Dengan adanya nilai tambah syariah ini, yang 

merupakan internalisasi nilai siri na pacce dalam transaksi jual beli tersebut 

menjadikan pedagang Bugis Makassar untuk selalu bertindak atas dasar kesadaran 

akan adanya kekuatan supranatural (Tuhan) yang selalu mengawasi setiap 

tindakannya dan memelihara nilai-nilai moral dengan menanamkan nilai-nilai 

persaudaraan sehingga dapat mencapai keberkahan dalam hidup dan mewujudkan 

kesejahteraan hidup didunia maupun diakhirat (falāh). 

Penelitian ini dapat berimplikasi pada adanya perwujudan kesadaran bagi para 

pedagang Bugis Makassar untuk selalu memelihara nilai kearifan lokal siri’ na pacce 

dalam menjalankan segala tindakannya sehingga dapat mencapai tujuan kesejahteraan 

hidup didunia maupun diakhirat (falāh). Kemudian penelitian ini juga dapat 

berimplikasi pada pemerintah, masyarakat, para akademisi, tokoh adat maupun tokoh 

agama untuk selalu mempertahankan eksistensi nilai-nilai siri’ na pacce dengan cara 

mengembangkan, mendukung dan mengimplemantasikannya dalam segala aspek 

yang bertujuan untuk menjaga tatanan sosial kehidupan. 
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LAMPIRAN I:  

 



LAMPIRAN II: 

DATA WAWANCARA INFORMAN 

Berikut adalah daftar nama nama yang benar telah diwawancarai oleh peneliti 

atas nama Ristiyanti Ahmadul Marunta dengan tujuan penyelesaian tesis yang 

berjudul: Internalisasi Nilai Siri’ Na Pacce dalam Transaksi Jual Beli sebagai 

Formulasi Nilai Tambah Syariah untuk mewujudkan Kesejahteraan (Studi 

pada Pedagang di Pasar Tradisional Gowa). Adapun nama nama informan tersebut 

yaitu: 

No. Tanggal 
Wawancara Nama Profesi/ status 

1. Sabtu,  
27 Maret 2021 

Kamaruddin  Pedagang Buah 

2. Sabtu, 
27 Maret 2021 

Muslim dg. Labbang Pedagang Buah 

3. Minggu, 
28 Maret 2021 

Ruslan dg. Tunru Pedagang Ubi Jalar 

4.  Minggu, 
28 Maret 2021 

Harianti dg. Nginne Pedagang Bawang 

5. Minggu, 
28 Maret 2021 

Hasnah  
Ibu Rumah Tangga/ 

Konsumen 

6. 
Minggu, 
28 Maret 2021  

Jumriati 
Ibu Rumah Tangga/ Usaha 

Gorengan/ 
Konsumen 

7.  Senin,  
5 April 2021 

Ma’ruf 

Alam,SE.,MM 
PNS/ Kepala Bidang Bina 

Pasar Kabupaten Gowa 

8.  
Kamis, 
15 April 2021 

M. Dzul Fadli S.,Lc Dosen/ Tokoh agama 

9. 
Minggu, 
18 April 2021 

Sangkala dg Kuling Tokoh adat/ Pak RT/ Pedagang 



INFORMAN: PEDAGANG 
 

Tanggal kunjungan/wawancara : Sabtu, 27 Maret 2021 
 
1. Nama : Kamaruddin 
2. Jenis kelamin : Laki-laki 
3. Umur : 49 Tahun 
4. Pendidikan : SMP 
5. Jenis Usaha: Pedagang Buah 
6. Alamat : Jalan  
 
Tanggal kunjungan/wawancara : Sabtu, 27 Maret 2021 
 
1. Nama : Muslim dg. Labbang 
2. Jenis kelamin : Laki-laki 
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5. Jenis Usaha: Pedagang Buah 
6. Alamat : Jalan Bakolu, Pangkabinanga Gowa 
 
Tanggal kunjungan/wawancara : Minggu, 28 Maret 2021 
 
1. Nama : Ruslan dg. Tunru 
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5. Jenis Usaha: Pedagang Ubi Jalar 
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Tanggal kunjungan/wawancara : Minggu, 28 Maret 2021 
 
1. Nama : Harianti dg. Nginne 
2. Jenis kelamin : Perempuan 
3. Umur : 48 Tahun 
4. Pendidikan : SD 
5. Jenis Usaha: Pedagang Bawang 
6. Alamat : Biringkaloro 
 

 
INFORMAN: KONSUMEN 

Tanggal kunjungan/wawancara : Minggu, 28 Maret 2021 
 



1. Nama : Jumriati 
2. Jenis kelamin : Perempuan 
3. Umur : 35 Tahun 
4. Pendidikan : SMA 
5. Profesi : Ibu Rumah Tangga/ Usaha Gorengan 
6. Alamat : Jalan Swadaya 

 
Tanggal kunjungan/wawancara : Senin, 29 Maret 2021 
 
1. Nama : Hasnah 
2. Jenis kelamin : Perempuan 
3. Umur : 40 Tahun 
4. Pendidikan : SMA 
5. Profesi : Ibu Rumah Tangga 
6. Alamat : Pallangga, Gowa 

 
 

INFORMAN: KEPALA BIDANG BINA PASAR KABUPATEN GOWA 
Tanggal kunjungan/wawancara : Senin, 5 April 2021 
 
1. Nama : Ma’ruf Alam, SE.,MM 
2. Jenis kelamin : Laki-laki 
3. Umur : 48 Tahun 
4. Pendidikan : S-II Magister Manajemen 
5. Profesi : PNS/ Kepala Bidang Bina Pasar Kabupaten Gowa 
6. Alamat : Jalan Talasalapang, Kompleks Graha Estate Blok D8, Makassar. 

 
 

INFORMAN: TOKOH AGAMA 
Tanggal kunjungan/wawancara : Kamis, 15 April 2021 
 
1. Nama : M. Dzul Fadli S.,Lc 
2. Jenis kelamin : Laki-laki 
3. Umur : 30 Tahun 
4. Pendidikan : S-I Syariah LIPIA 
5. Profesi : Ustad/ Dosen dan Direktur Sekolah Da’i (Tadrib Ad-Du’at) 
6. Alamat : Jalan Kecaping Raya A6 No. 46. 

 
 

INFORMAN: TOKOH ADAT 
Tanggal kunjungan/wawancara : Minggu, 18 April 2021 
 



1. Nama : Sangkala dg Kuling 
2. Jenis kelamin : Laki-laki 
3. Umur : 58 Tahun 
4. Pendidikan : SMA 
5. Profesi : Tokoh Adat/ Ketua RT/ Pedagang  
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LAMPIRAN III:  

PEDOMAN WAWANCARA 

INTERNALISASI NILAI SIRI’ NA PACCE DALAM TRANSAKSI  
JUAL BELI SEBAGAI FORMULASI NILAI TAMBAH SYARIAH 

UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN 
(STUDI PADA PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL GOWA) 

A. Informan: Pedagang 
Data Umum 
1. Tanggal kunjungan/wawancara : 
2. Alamat informan : 
 
Karakteristik Informan 
1. Nama : 
2. Jenis kelamin : 
3. Umur : 
4. Pendidikan : 
5. Jenis Usaha: 

 
Pertanyaan 

Transaksi Jual Beli 

1. Sejak kapan anda melakukan usaha di Pasar tradisional Gowa? 
2. Apakah anda mengetahui bagaimana transaksi jual beli yang diterapkan oleh 

Rasulullah saw.,? 
3. Apakah menurut anda perlu menerapkan suka sama suka atau saling ridho 

dalam berdagang sesuai yang dicontohkan oleh Rasullah saw.,? 
4. Apa yang anda pahami tentang keuntungan dalam transaksi jual beli? 



5. Apakah menurut anda transaksi jual beli dalam Islam akan membawa 
keuntungan? 

6. Bagaimana cara anda mengetahui keuntungan dan kerugian setian harinya? 

Nilai  Siri’ na Pacce 

7. Apakah anda mengetahui nilai-nilai Siri’ na Pacce? 
8. Apakah dalam transaksi jual beli, anda telah menerapkan nilai-nilai Siri’ na 

Pacce? 
9. Apakah menurut anda dalam penerapan nilai-nilai Siri’ na Pacce sudah sesuai 

dengan transaksi jual beli yang diterapkan oleh Rasulullah saw.,? 
 

Ada’ Tonging (Berkata benar) 
10. Apakah anda menjelaskan kekurangan produk yang anda jual kepada    

pembeli? 
11. Apakah harga produk yang anda jual telah sesuai dengan yang seharusnya? 

Lempu (Kejujuran) 

12. Apakah anda menimbang atau menakar produk yang anda jual dengan benar 
kepada pembeli? 

13. Apakah produk yang anda jual tidak dicampur dengan produk yang telah 
rusak? 

Getting (Berpegang teguh pada pendirian) 

14. Apakah menurut anda berpegang teguh pada nilai Siri’ na Pacce ini 
berdampak positif khususnya pada transaksi jual beli? 

15. Untuk kedepannya dalam aktivitas transaksi jual beli, apa harapan anda untuk 
para pedagang yang bersuku Bugis Makassar yang telah memegang teguh 
nilai Siri’ na Pacce ini? 

Sipakatau (Hormat menghormati sesama manusia) 

16. Bagaimana cara anda menghargai pembeli yang melakukan penawaran 
terhadap produk yang anda jual? 

17. Apakah anda pernah memaksa pembeli untuk membeli dagangan anda? 
18. Apakah anda pernah mendapat komplain dari pembeli tentang produk yang 

anda jual?, Jika pernah bagaimana cara anda menyikapinya? 



Mappeso’na ri dewata seuwe (Pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa) 

19. Apakah anda mengetahui bahwa berdagang merupakan ibadah? 
20. Bagaimana pandangan anda bahwa untung maupun rugi yang diperoleh itu 

berasal dari kehendak Allah swt.,? 

Pacce (solidaritas sesama manusia) 

21. Apakah anda telah memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli? 
22. Apakah dalam berdagang anda pernah melanggar janji terhadap pembeli? 
23. Bagaimana cara anda menyikapi bila ada pembeli yang sangat membutuhkan 

produk yang anda jual namun dana yang dimilikinya tidak sesuai dengan 
harga yang anda tawarkan? 

Kesejahteraan 

24. Bagaimana pandangan anda tentang kesejahteraan? 
25. Dilihat dari keuntungan maupun kerugian yang ada peroleh, apakah telah 

mensejahterahkan kehidupan anda? 
26. Bagaimana anda memaknai nilai Siri’ na Pacce mampu mensejahterahkan 

kehidupan anda? 
 

B. Informan: Konsumen 
Data Umum 
1. Tanggal kunjungan/wawancara : 
2. Alamat informan : 
 
Karakteristik Informan 
1. Nama : 
2. Jenis kelamin : 
3. Umur : 
4. Pendidikan : 
5. Profesi : 

 
Pertanyaan 

1. Sejak kapan anda menjadi pelanggan di Pasar tradisional Gowa? 
2. Apakah anda mengetahui nilai-nilai Siri’ na Pacce?, Jika iya bagaimana 

pandangan anda tentang pedagang Bugis Makassar? 



3. Apakah anda pernah melihat bagaimana cara pedagang buah menyempurnakan 
timbangan atau takaran dalam dagangannya? 

4. Pernahkah anda melihat pedagang yang curang dalam menimbang atau 
menakar barang dagangannya? 

5. Apakah anda pernah melihat atau mengetahui pedagang yang melanggar 
janjinya dalam berdagang? 

6. Apakah anda pernah melihat pedagang yang menimbun barang dagangannya? 
7. Apakah pedagang memberikan informasi yang memadai tentang barang yang 

akan anda beli? 
8. Apakah anda sebagai seorang pembeli merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan oleh pedagang? 
9. Apakah anda pernah komplain terhadap pedagang buah tentang kerusakan buah 

yang anda beli? 
10. Apakah anda pernah mendapatkan paksaan dari pedagang buah untuk 

membeli barang dagangannya? 
11. Bagaimana sikap pedagang terhadap anda ketika menawar dagangan dengan 

harga yang rendah dari harga yang ditentukan ? 
12. Apakah anda pernah mendapatkan paksaan dari pedagang untuk membeli 

barang dagangannya? 
13. Bagaimana pandangan anda tentang nilai Siri’ na Pacce mampu 

mensejahterahkan kehidupan masyarakat? 
 

C. Informan: Kepala Bidang Bina Pasar Kabupaten Gowa Data Umum 
1. Tanggal kunjungan/wawancara : 
2. Alamat informan : 
 
Karakteristik Informan 
1. Nama : 
2. Jenis kelamin : 
3. Umur : 
4. Pendidikan : 
5.Profesi : 
 

Pertanyaan 
1. Bagaimana sejarah dan perkembangan Pasar tradisional Gowa? 
2. Sarana apa saja yang menjadi penunjang aktivitas jual beli di Pasar tradisional    

Gowa? 



3. Apa visis misi Pasar tradisional Gowa? 
4. Berapa jumlah pegawai yang menjadi pengelolah Pasar tradisional Gowa? 
5. Berapa jumlah pedagang yang berdagang di Pasar tradisional Gowa? 

 
D. Informan: Tokoh agama 

Data Umum 
1. Tanggal kunjungan/wawancara : 
2. Alamat informan : 
 
Karakteristik Informan 
1. Nama : 
2. Jenis kelamin : 
3. Umur : 
4. Pendidikan : 
5. Profesi : 

 
Pertanyaan 

1. Bagaimana pendapat anda tentang transaksi jual beli yang dicontohkan oleh 
Rasulullah saw.,? 

2. Bagaimana pendapat anda tentang perbandingan transaksi jual beli di masa 
sekarang dengan masa Rasulullah saw.,? 

3. Apa yang harus diperbaiki pada transaksi jual beli yang terjadi dimasa sekarang 
agar berdampak positif bagi seluruh masyarakat? 

4. Apa pandangan anda tentang kesejahteraan menurut Islam? 
5. Apa kiat-kiat yang sebaiknya dilakukan para pedagang agar dalam transaksi 

jual beli mendapatkan kesejahteraan menurut Islam? 
 

E. Informan: Tokoh Masyarakat 
Data Umum 
1. Tanggal kunjungan/wawancara : 
2. Alamat informan : 
 
Karakteristik Informan 
1. Nama : 
2. Jenis kelamin : 
3. Umur : 
4. Pendidikan : 



5.Profesi: 
 

Pertanyaan 
1. Apakah anda mengetahui nilai-nilai Siri’ na Pacce?, Jika iya bagaimana 

pandangan anda tentang pedagang Bugis Makassar yang berpegang teguh pada 
nilai Siri’ na Pacce ini? 

2. Apa dampak yang ditimbulkan apabila nilai-nilai Siri’ na Pacce diterapkan oleh 
pedagang Bugis Makassar maupun masyarakat secara umum? 

3. Apakah nilai-nilai Siri’ na Pacce sangat diperlukan dalam seluruh aspek 
kegiatan masyarakat? 

4. Bagaimana pandangan anda pada masyarakat yang mengetahui nilai-nilai Siri’ 

na Pacce, namun belum atau tidak menerapkan nila-nilai tersebut kedalam 
aktivitas sosial ekonominya? 

5. Apakah dalam penerapan nilai-nilai Siri’ na Pacce mampu mensejahterahkan 
kehidupan masyarakat? 

6. Apa yang anda sarankan kepada masyarakat dalam menjaga nilai-nilai Siri’ na 

Pacce sebagai falsafah hidup masyarakat Bugis-Makassar? 

 
 
 

 

 

 

 



LAMPIRAN IV:  

SURAT-SURAT PENELITIAN 

 



 



 

 

 



 



LAMPIRAN V: 

DOKUMENTASI 

 
Tampak depan Pasar Tradisional Minasa Maupa. Gowa: Jumat, 26 Maret 2021. 

 
Tampak bagian tengah Pasar Tradisional Minasa Maupa. Gowa: Jumat, 26 Maret 2021. 
 

Aktivitas masyarakat di Pasar Tradisional Minasa Maupa. Gowa: Jumat, 26 Maret 2021. 



 
Wawancara bersama Pak Kamaruddin (Pedagang Buah) di Pasar Tradisional Minasa Maupa. 

Gowa: Sabtu, 27 Maret 2021. 
 

 
Wawancara bersama Pak Muslim dg. Labbang (Pedagang Buah) di Pasar Tradisional Minasa 

Maupa. Gowa: Sabtu, 27 Maret 2021. 
 

 
Kegiatan menyusun barang dagangan oleh Pak Muslim dg. Labbang (Pedagang Buah) di Pasar 

Tradisional Minasa Maupa. Gowa: Sabtu, 27 Maret 2021. 
 



 
Wawancara bersama Pak Muslim dg. Labbang (Pedagang Buah) di Rumahnya. Gowa: Minggu, 

28 Maret 2021. 
 
 

 
Wawancara bersama Ruslan dg. Tunru  (Pedagang Ubi Jalar) di Pasar Tradisional Minasa Maupa. 

Gowa: Minggu, 28 Maret 2021. 



  
Kegiatan transaksi jual beli oleh Pak Ruslan dg Tunru dengan pembelinya di Pasar Tradisional 

Minasa Maupa. Gowa: Minggu, 28 Maret 2021. 
 

 
Wawancara bersama Ibu Harianti dg. Nginne  (Pedagang Bawang) di Pasar Tradisional Minasa 

Maupa. Gowa: Minggu, 28 Maret 2021. 
 



 
Kegiatan transaksi jual beli oleh Ibu Harianti dg. Nginne  (Pedagang Bawang) di Pasar 

Tradisional Minasa Maupa. Gowa: Minggu, 28 Maret 2021. 

 

 
Wawancara bersama Ibu Hasnah (Ibu Rumah Tangga/ Konsumen) di Pasar Tradisional Minasa 

Maupa. Gowa: Minggu, 28 Maret 2021. 
 



 
Wawancara bersama Ibu Jumriati (Ibu Rumah Tangga/ Usaha Gorengan/ 

Konsumen) di Pasar Tradisional Minasa Maupa. Gowa: Minggu, 28 Maret 2021. 
 

 
 

Wawancara bersama Pak Ma’ruf Alam,SE.,MM (PNS/ Kepala Bidang Bina Pasar Kab. Gowa)  
di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa.  

Gowa: Senin, 5 April 2021 
 



 
Wawancara bersama Pak Ma’ruf Alam,SE.,MM (PNS/ Kepala Bidang Bina Pasar Kab. Gowa)  

di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa.  
Gowa: Senin, 5 April 2021. 

 
 

 
 

Wawancara via online bersama Ustad M. Dzul Fadli S.,Lc (Dosen/ Tokoh agama), Gowa: Kamis, 
15 April 2021 



 
Wawancara bersama Pak Sangkala dg Kuling (Tokoh adat/ Ketua RT/ Pedagang), Gowa: 

Minggu, 18 April 2021. 
 

 
Wawancara bersama Pak Sangkala dg Kuling (Tokoh adat/ Ketua RT/ Pedagang), Gowa: 

Minggu, 18 April 2021. 
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menjadi salah satu staff di CV. Utama Jaya di Makassar dan bekerja selama satu 
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