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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin dan Lontara 

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagaimana 

tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B (b) Be ب
 Ta T (t) Te ت
 Ṡa Ṡ (ṡ) Es (dengan titik di atas) ث
 Jim J (j) Je ج
 Ḥa Ḥ (ḥ) H (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh (kh) Ka dan ha خ
 Dal D (d) De د
 Żal Ż (ż) zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R (r) Er ر
 Zai Z (z) Zet ز
 Sin S (s) Es س
 Syin Sy (sy) Es dan ye ش
 Ṣad Ṣ (ṣ) Es (dengan titik di bawah) ص
 Ḍad Ḍ (ḍ) De (dengan titik di bawah) ض
 Ṭa Ṭ (ṭ) Te (dengan titik di bawah) ط
 Ẓ Ẓ (ẓ) Zet (dengan titik di bawah) ظ
 Ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع
 Gain G (g) Ge غ
 Fa F (f) Ef ف
 Qaf Q (q) Qi ق
 Kaf K (k) Ka ك
 Lam L (l) El ل
 Mim M (m) Em م
 Nun N (m) En ن
 Waw W (w) We و
 Ha H (h) Ha ه
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 Hamzah ’ Apostrof ء
 Ya Y (y) Ye ي

Huruf hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun, namun jika terletak di tengah atau diakhir kata, maka ditulis dengan 

tanda apostrof (’). 

Huruf-huruf bahasa daerah ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut: 

k  g  G  K 
ka ga nga ngka 

 
p  b  m  P 

pa  ba  ma  mpa 
 

t  d  n  R 
ta  da  na  nra 

 
c  j  N  C 
ca  ja  nya  nca 

 
y  r l  w 

ya  ra  la  wa 
 

s  a  h 
sa  a ha 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia (“a”, ‘i’ dan “u”), terdiri 

atas vokal tunggal (monoftong) dan rangkap (diftong). 

Vokal tunggal ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

 Fatḥah a ا َ

 Kasrah i ا َ

 Ḍammah u ا َ



x 
 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa habungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Contoh Keterangan 

ىَ   ََ Fatḥah dan ya ai  َك ي ف Kaifa 

وَ   َ  Fatḥah dan wau au  َل  Haula ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat  
dan Huruf 

 

Nama 
Huruf 

dan Tanda 

 

Contoh 
 

Keterangan 

ى / ... اََ ...  ََ Fatḥah dan ya ā م ى /ر  ات   Māta/ramā م 

 Qīla ق ي لَ  Kasrah dan ya ī ىََ  

تَ  Ḍammah dan wau ū وََ   و   Yamūtu ي م 

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ( ة/ة ) ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”. 

Sedang tā’ marbūṭah yang mati atau menddapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

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

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan “h”.  

Contoh sebagai berikut: 

Arab Latin 

ف ال الأ ط  ةَ  ض  و   Rauḍah al-aṭfāl ر 
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ل ة َ ي  الف ض  ي ن ةَ  د   al-Madīnah al-faḍīlah الم 

ة َ م  ك   al-Ḥikmah الح 

5. Syaddah 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd (  ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda). 

Contoh sebagai berikut:  

Arab Latin 

بَّنا  Rabbanā ر 

ي نان جََّ  Najjainā 

قَ   al-Ḥaqq الح 

مَ   Nu‘‘ima ن ع  

 Aduwwun‘ عد وَ 

Jika huruf ى bertasydīd pada akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf yang 

berbaris kasrah ( ى ََ  ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi “ī”. 

Contoh sebagai berikut: 

Arab Latin 

ل يَ   Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ ع 

ب يَ   Arabī (bukan ‘Arabiy atau ‘Araby)‘ ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lām ma‘rīfah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti  

biasa, “al-” baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 



xii 
 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar “-”. 

Contoh sebagai berikut: 

Arab Latin 

سَ   al-Syams (bukan asy-syams) الشَّم 

دَ َ الب لَ   al-Bilād 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah (ء) menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah 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 sebagai berikut: 

Arab Latin 

نَ  و  ر   Ta’murūn ت أ م 

ءَ   ’Syai ش ي 

تَ َ ر  أ م   Umirtu 

 

8. Lafẓ al-Jalālah 

Lafaz jalālah (Allah) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh sebagai berikut: 
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Arab Latin 

َالله ي ن   Dīnullāh د 

 Billāh ب اَلله

Adapun tā’ marūṭah pada akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-

jalālah, ditranliterasi dengan huruf  “t”. 

Contoh sebagai berikut: 

Arab Latin 

م ة الله ح  َر  َف ي   Hum fī raḥmatillāh ه م 

9. Kata atau Kalimat Familiar 

Kata atau kalimat familiar; yang sudah sering digunakan dalam tulisan bahasa 

Indonesia, tidak perlu ditulis dengan ketentuan transliterasi di atas. Misalnya kata al-

Qur’an (dari al-Qur’ān), hadis (dari ḥadīṡ), salat (dari ṣalāh), alhamdulillah (dari al-

ḥamdulillāh), rasulullah (dari rasūlullāh) dan lain-lain. Yang ditransliterasikan hanya 

istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia dan 

nama orang yang berkebangsaan Arab. 

Namun, apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh al-Qur’ān al-karīm. 

 

 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (all caps), dalam 

trasliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf capital 

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, 

misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama nama diri (orang, tempat, 
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bulat) dan huuf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap adalah huruf awal dari 

nama diri tersebut, bukan huruf awal pada kata sandang. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

dudahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

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

Contoh sebagai berikut: 

Wa mā Muḥammadan illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqīz min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh sebagai berikut: 

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn). 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaid, Naṣr Ḥāmid Abū). 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut: 

swt. = Subḥānahu wa ta‘āla 

saw. = Ṡallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘Alaihi al-salām 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS …/…: … = QS Al-Fātiḥaḥ/1: 7 (Qur’an Surah al-Fātiḥah/surah ke-1: ayat 

ke-7. 

HR = Hadis Riwayat 

Jil. = Jilid 
Vol. =  
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ABSTRAK 

 

Nama  : Subhan 
NIM        :   80600218001 
Program Studi : Ilmu al-Qur’an dan Tafsir (IAT) 
Judul Tesis : Sipakatau dalam Masyarakat Bugis Bone Perspektif al-Qur’an 

 

Tesis ini adalah karya ilmiah yang membahas mengenai “Sipakatau dalam 
Masyarakat Bugis Bone Perspektif al-Qur’an. Ada tiga hal yang penting dikaji dalam 
tesis ini: pertama, makna sipakatau dalam masyarakat Bugis Bone perspektif al-Qur’an; 

kedua, wujud sipakatau dalam masyarakat Bugis Bone perspektif al-Qur’an ; ketiga, 
urgensi sipakatau dalam masyarakat Bugis Bone perspektif al-Qur’an. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali khazanah intelektual kebudayaan Bugis 
dan meneguhkan nilai-nilai luhur budaya Bugis dengan menganalisis budaya sipakatau 
Bugis Bone melalui perspektif al-Qur’an. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research) yang menggunakan dua macam sumber data, yakni sumber primer dan 
sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah  observasi, wawancara dan 
dokumentasi dengan menggunakan pendekatan tafsir, fenomenologis, dan sosiologis. 

Sipakatau merupakan perwujudan dari nilai budaya lokalitas Bugis Bone yang 
mencakup pengertian norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib yang meliputi seluruh 
kegiatan hidup manusia, bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa 
peralatan-peralatan material dan non material. Sifat tidak saling membeda-bedakan, 
semua manusia sama, tidak ada perbedaan derajat, kekayaan dan kecantikan. Perwujudan 
sipakatau dibedakan ke wujud sipakatau dalam keluarga dan wujud sipakatau  dalam 
bermasyarakat. Kedua wujud itu menuntut agar setiap individu Bugis bertindak sesuai 
asas kesesuaian, kepantasan dan kecocokan baik di kehidupan keluarga dan di kehidupan 
bermasyarakat. Keseluruhan wujud itu berupa tata cara bersikap dan bertutur kata dengan 
sopan santun sebagai bentuk penghargaan kepada manusia itu sendiri dan kepada Allah 
swt sebagai pencipta manusia. Manfaat sipakatau dalam masyarakat Bugis Bone, di 
antaranya: (1) membentuk manusia berakhlak mulia; (2) menjaga keharmonisan 
hubungan; (3) melahirkan manusia yang peduli budayanya..         

Sipakatau  merupakan nilai kapasitas fitrawi yang dimiliki semua manusia. 
Sipakatau mengantar pada tercapainya predikat sebagai tau tongeng (manusia yang 
sebenarnya) sebab tampil dengan karakter serta budi pekerti yang luhur.  
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ABSTRACT 

Name   :Subhan 
Reg. Number  :80600218001 
Study Progmra   : Qur’anic Sciences and Tafseer 
Thesis Tittle   :Sipakatau Value in Bugis Bone from the Perspective of the Qur'an 

This research discusses the notion of Sipakatau value in Bugis Bone culture from 
the perspective of the Qur'an. There were three important notions to be examined in this 
research: Firstly, the meaning of sipakataufrom the perspective of the Qur'an; secondly, 
the implementation of sipakatau amongthe society ofBugis Bone from the perspective of 
the Qur'an; and thirdly, the urgency of sipakatauamong the society of Bugis Bone. 

This study aims to explore the intellectual values of the Bugis culture and 
extendthe values by analyzing the implementation of sipakatau among the society from 
the perspective of the Qur'an. This studywasa field research conducted using two types of 
data sources namely primary and secondary data sources. The data collection methods 
used were observation, interviews, and documentation.The approaches employed by the 
researcher were interpretive, phenomenological, and sociological approaches. 

In general, sipakatau is a manifestation ofthe Bugis Bone cultural value 
comprising the norms and rules related to all activities of human life. The ways of Bugis 
people behave and socialize were regulatedthrough the cultural value of sipakatau. In 
sipakatau culture, the principles of non-discriminatory and equality in terms of degree, 
wealth, and appearances were highly upheld.  Therefore, in the real life of Bugis Bone 
people, the society were required to implement the mutual respect among each other. This 
principle coheres with the notion stated in the Qur’an of Surah Al-Hujurat/49:13 in which 
God created male and female and made them peoples and tribes that they may know one 
another. In this verse, the notion of taqwa or Islamic piety has been the main consideration of 
God in order to evaluate the human being in which it is reflected in the sipakataucultural 
value. The manifestation of sipakatauwas divided into the forms of sipakatau in the family 
and in the society.The two forms demanded that each Bugis individual should act according 
to the principles of conformity, appropriateness, and compatibility both in family life and in 
social life.The sipakatau culture could be reflected by behaving and speaking politely as a 
form of appreciation to human beings and to Alah swt as the creator of humans.The benefits 
of sipakatau in the Bugis Bone community include: (1) becoming the foundation in the 
development of good character in the society; (2) maintaining harmonious relations between 
one to another; and (3) creating awareness to the society on the importance of a decent 
cultural value.  

Sipakatau is the fitrawi capacity capacity value possessed by all humans. 
Sipakatau led to the achievement of the title as tau tongeng (real human being) because it 
appeared with various noble characters.  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari pulau Sabang sampai 

pulau  Merauke. Berbagai ragam budaya tumbuh dan berkembang subur pada setiap 

suku yang ada di Indonesia. Keanekaragaman dan kemajemukan itu disadari sebagai 

suatu anugerah tersendiri yang harus dijaga dan dilestarikan. Motto Bhineka Tunggal 

Ika menjadi patron untuk menyatukan keberagaman tersebut dalam bingkai semangat 

nasionalisme. Dalam khasanah keilmuwan Islam Indonesia, umat Islam di Indonesia 

tidak hanya mengenal istilah ukhuwah Islamiyah tapi juga mengenal istilah ukhuwah 

waṭaniyah (solidaritas nasional) yakni persaudaraan yang terjalin atas semangat 

kebangsaan. Ukhuwah waṭaniyah tersebut lahir atas kondisi keberagaman dan 

kemajemukan masyarakat Indonesia. 

Salah satu dari sekian banyak suku yang mendiami Indonesia adalah suku 

Bugis. Orang Bugis tersebar di beberapa kabupaten di propinsi Sulawesi Selatan 

seperti kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng-Rappang, 

Pinrang, Polewali-Mamasa (sekarang Polewali Mandar), Enrekang, Pare-Pare, Barru, 

Maros dan kepulauan Pangkajene. 1  Orang Bugis banyak tersebar di wilayah 

Indonesia seperti Sulawesi Tengah, Sumatera, Kalimantan. Bahkan banyak bermukim 

di Malaysia, Brunei, Singapura sampai Afrika. Salah satu unsur penting dalam suatu 

suku bangsa menurut Koentjaraningrat adalah sistem norma yang mengatur hubungan 

dan tata cara berinteraksi antar sesama anggotanya.2 Dari berbagai norma-norma yang 

                                                             

1Zulyani Hidayah, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 
1996), h.63. 

2Zulyani Hidayah, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia, h. xxii. 

1 
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diatur sedemikian rupa tersebut akan melahirkan bentuk-bentuk perkataan dan 

perbuatan yang bernilai dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan peradaban manusia, nilai-nilai 

luhur dari suatu budaya mulai dilupakan oleh generasi sekarang. Budaya sipakatau 

menjadi salah satu budaya yang hampir terlupa oleh manusia Bugis. Istilah sipakatau 

seakan menjadi ungkapan verbal sehari-hari yang sering didengar, namun jauh dari 

penghayatan dan pengamalan. Tantangan pada setiap bangsa di dunia ini adalah 

bagaimana nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam kehidupan berbudaya orang-

orang dahulu dapat dipertahankan dan diaktualisasikan dengan tetap mengikuti 

perkembangan zaman yang semakin pesat.  

Kasus yang menyita perhatian bangsa akhir-akhir ini adalah insiden yang 

terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang melibatkan ormas, aparat 

keamanan dan mahasiswa Papua. Peristiwa itu bermula dari peredaran berita via 

media sosial tentang pengrusakan bendera merah putih di momen peringatan HUT 

kemerdekaan Indonesia yang ke-74 oleh oknum. Pengrusakan itu dituduhkan kepada 

mahasiswa Papua penghuni asrama di Surabaya. Hal itu tentu memicu emosi 

sehingga terjadi lontaran ejekan dengan nama binatang kepada para mahasiswa Papua 

itu. Insiden tersebut berbau tindakan rasis dan diskriminasi sehingga menyulut emosi 

warga Papua dan berujung pada kerusuhan di sejumlah daerah di Papua dan Papua 

Barat. Aksi protes rasisme terjadi di Sorong, Manokwari dan Jayapura. Aksi-aksi lain 

juga menyusul di daerah-daerah berbeda seperti Nabire dan Yahukimo. 3  Imbas 

peristiwa di Surabaya, Malang dan Papua itu juga berefek pada daerah lain seperti 

Makassar. Ada upaya untuk menyerang anak mahasiswa Papua di Makassar yang 

                                                             

3Dhias Suwandi, “Aksi Protes Rasisme kembali Terjadi di Papua, Kali ini di Nabire dan 

Yahukimo”, Kompas Online. 22 Agustus 2019. https://regional.kompas.com/read (22 Agustus 2019). 

https://regional.kompas.com/read/2019/08/22/12134101/aksi-protes-rasisme-kembali-terjadi-di-papua-kali-ini-di-nabire-dan-yahukimo%20(22
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segera dapat diproteksi oleh aparat pemerintah daerah dengan mengumpulkan 

berbagai mahasiswa di satu tempat untuk melindungi mahasiswa Papua di Makassar. 

Berita itu disampaikan oleh Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM pada 

program Mata Najwa di Trans 7 tanggal 21 Agustus 2019. 

Masalah rasis dan diskrimansi selalu menjadi persoalan setiap bangsa di dunia 

ini. Di Indonesia, telah diatur tentang pidana pelaku diskriminasi yaitu pasal 4 UU no. 

40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Di samping peraturan 

perundang-undangan, penguatan nilai budaya sipakatau perlu diangkat ke permukaan 

untuk memperkuat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk dan menjaga 

kedamaian antar suku di Indonesia sehingga konflik yang serupa tidak terjadi lagi.   

Al-Qur’an telah menempatkan manusia pada kedudukan mulia sehingga sudah 

menjadi tanggung jawab bersama untuk saling memanusiakan, memuliakan dan 

mengingatkan agar tidak berujung pada kejadian yang dapat merendahkan martabat 

dan menyinggung perasaan orang lain. Allah swt berfirman dalam QS al-Isrā’/17: 70. 

 

     

   

   

   

        

Terjemahnya: 
 
dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan. 

Bentuk-bentuk kemuliaan yang dimaksud itu diantaranya: rupa dan bentuk 

yang indah, perangai dan perawakan yang pantas, mampu membedakan sesuatu 
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karena akal dan  ilmu, dan saling memberi pemahaman dengan bicara dan isyarat. 

Manusia juga dimuliakan dengan diberi petunjuk pada sebab-sebab kehidupan dan 

kematian. Manusia diberi kekuasaan di muka bumi ini sehingga dapat melakukan 

banyak kegiatan produksi demi menunjang kebutuhannya. Dari segi penciptaan, 

manusia dimuliakan dengan bentuk yang paling baik. Dari segi akal, manusia 

dimuliakan dengan anugerah pikiran sebagai alat untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan sehingga dapat bergerak menuju kemajuan  seta membangun suatu 

peradaban.4 Oleh karena itu, sikap saling menghargai, saling mehormati dan saling 

mengingatkan di antara sesama manusia harus menjadi karakter perilaku manusia 

khususnya manusia Bugis yang mempunyai budaya sipakatau.  

Allah swt juga telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, 

sebagaimana dalam QS al-Tīn/95: 4. 

    

    

Terjemahnya: 

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya. 

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata al-insa>n. Pendapat 

mereka di antaranya: orang kafir yaitu Walid bin al-Mugirah, ada juga mengatakan 

Kildah bin Usaid. Ayat itu turun berkenaan dengan orang yang mengingkari hari 

kebangkitan. Satu pendapat juga mengatakan bahwa maksud kata al-insa>n adalah 

nabi Adam beserta seluruh keturunannya.5  Kata aḥsan al-taqwīm berarti manusia 

                                                             

4Wahbah al-Zuh}aily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi Al-Aqīdah wa Al-Syarī‘ah wa Al-Manhāj jilid 8 
(Cet. X; Damsyik: Dār-Fikr, 2009)  h. 131. 

5Muh}ammad bin Ahmad al-Qurt}u>by, Al-Ja>mi’ Li Ah}ka>m al-Qur’a>n jilid 20 (Cet. II; 
Mesir: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964), h. 114. 
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diciptakan dengan bentuk yang paling baik dan proporsional.6 Manusia diciptakan 

dengan sangat baik. Ia diberi lisan yang fasih untuk berinteraksi dengan sesama 

manusia. Ia diberi tangan dan jari yang digunakan untuk menggenggam sesuatu. Abu 

Bakar bin Tahir mengomentari ayat itu dengan mengatakan bahwa manusia 

dianugerahi akal pikiran, mampu menerima dan melaksanakan perintah serta diberi 

hidayah untuk membedakan antara baik dan buruk, berperawakan tinggi dan 

mengambil makanan dengan tangannya. Ibnu Araby mengatakan bahwa manusia 

adalah makhuk Allah swt yang paling baik karena Allah swt menciptakan manusia 

dalam keadaan hidup dan berilmu, mampu berbicara, mendengar, melihat dan 

mendalami hikmah-hikmah Allah swt. Sifat-sifat manusia itu merupakan juga sifat-

sifat Tuhan sebagaimana diungkap oleh sebagian ulama. Bahkan di dalam filsafat 

dikatakan bahwa manusia itu adalah alam kecil (al-‘a>lam al-as}ga>r) sebab semua 

yang dimiliki seluruh makhluk terkumpul dalam diri manusia.7  Dalam suatu riwayat 

disebut bahwa kebaikan itu diciptakan Allah swt atas 7 bagian, yaitu: kehalusan (al-

lat}a>fah), kemanisan (al-mala>h}ah), sinar (al-d}iya>’), cahaya (al-nu>r), 

kegelapan (al-z}ulmah), belas kasih (al-raqqah) dan kelembutan (al-diqqah). Tujuh 

kebaikan itu berada pada langit dan bumi sebagai al-‘a>lam al-akbar. Allah swt juga 

menghiasi nabi Adam as sebagai alam kecil (al-‘a>lam al-as}ga>r) dengan 7 

kebaikan itu, yaitu: kehalusan (al-lat}a>fah) untuk ruhnya, kemanisan (al-

mala>h}ah) untuk lisannya, sinar (al-d}iya>’) untuk wajahnya, cahaya (al-nu>r) 

untuk matanya, kegelapan (al-z}ulmah) untuk rambutnya, belas kasih (al-raqqah) 

untuk hatinya dan kelembutan (al-diqqah) untuk bagian terdalamnya. Manusia itu 

                                                             

6Abu Ja’far al-T}abary, Ja>mi al-Baya>n fi Ta’wi>l al-Qur’a>n jilid 24 yang ditahqiq oleh 
Ahmad Muhammad Syakir (Cet. I; t.tp: Mu’assasah al-Risalah, 2000), h. 507. 

7Muh}ammad bin Ahmad al-Qurt}u>by, Al-Ja>mi’ Li Ah}ka>m al-Qur’a>n jilid 20, h. 114. 
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adalah yang paling baik dari segala sesuatu sesuai firman-Nya dalam QS al-

Infit}a>r/82: 8.8  

      

        

Terjemahnya: 

Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. 

Budaya sipakatau merupakan bentuk pengembangan dari unsur-unsur nilai 

kebudayaan Bugis yaitu:  ade’, bicara, rapang, wari, dan sara’. Sipakatau termasuk 

dalam lingkup rapang yang berarti “ibarat/penyerupaan”. Sipakatau merupakan nilai 

budaya yang mendidik manusia untuk saling menghargai, salah satunya melalui 

pengajaran sopan santun terhadap sesama. Anak-anak di Bone telah dididik untuk  

sopan dalam hal berbicara. Anak-anak diajari oleh orang tuanya untuk berkata kepada 

orang yang lebih tua dengan ungkapan sopan seperti: idi’, anuta’, iye’. lokkaki’ ri 

bolae dibanding dengan ungkapan yang kurang sopan seperti: iko, anummu, iyo, 

lokkako ri bolae. Selain itu, ungkapan puang telah menjadi lumrah di kalangan 

masyarakat Bone sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang yang dianggap 

lebih tua. Praktek itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan 

bentuk penghormatan sebagai wujud pengakuan terhadap eksistensi kemuliaan 

manusia, di mana setiap manusia mempunyai fitrah untuk selalu diperlakukan layak 

dan pantas sesuai kapasitas dirinya.  

Kajian sipakatau ini juga berangkat dari asumsi bahwa tidak ada cara hidup 

yang tidak mempunyai makna. Bekal pengetahuan msa lalu untuk melihat masa 

sekarang merupakan upaya yang baik dalam kearifan sebuah sosio historis manusia. 

                                                             

8Us\man bin H>>>>{asan al-Khubary, Durrah al-Na>s}ih{i>n Fi> al-Wa‘z wa al-Irsya>d 
(t.ct; Indonesia: al-Haramain, 2011), h. 119-120.} 
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Manusia bukan makhluk yang acuh tak acuh di dunia ini, yang hanya berhenti pada 

pandangan faktual belaka hasil pengalaman hidupnya. 9  Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadikan budaya sipakatau mempunyai posisi sentral dalam menentukan 

sikap karena budaya sipakatau sejalan dengan pedoman dan petunjuk yang terdapat 

dalam ayat-ayat suci al-Qur’an. Generasi sekarang harus bersyukur karena 

mendapatkan warisan yang amat berharga dari para leluhur Bugis berupa naskah-

naskah kuno yang berisikan nasehat dan petuah bijak. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah membahas budaya sipakatau dalam 

masyarakat Bugis Bone perspektif al-Qur’an. Budaya sipakatau merupakan salah 

satu paseng dalam kehidupan masyarakat suku Bugis. Sipakatau dalam masyarakat 

Bugis Bone menjadi salah satu akkatenningeng (pegangan) oleh para pendahulu suku 

Bugis dan tetap memiliki pengaruh  sampai pada hari ini. 

Sipakatau memiliki lima nilai internal yang akan ditinjau dengan ayat al-

Qur’an, yaitu: ada tongeng, lempu’, getteng, sipakalebbi, mappesona ri Allah Ta’ala. 

Setiap nilai itu akan dikaji dengan mengangkat ayat al-Qur’an QS al-Ah}za>b/ 33: 70 

(ada tongeng), QS al-Syu‘ara>/26: 84 (lempu’), QS al-Baqarah/2: 250 (getteng), QS 

al-Hujura>t/49: 11-13 (sipakalebbi), dan QS al-Mumtah}anah/60: 4 (mappesona ri 

Allah Ta’ala). 

Penelitian ini mengkaji makna, wujud dan urgensi budaya sipakatau yang 

ditemukan pada masyarakat Bone. Budaya sipakatau itu kemudian akan dikaji 

dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur’an terkait. 

                                                             

9Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau: Konsepsi Etika Masyarakat Bugis (Cet. I; Yogyakarta: 
Deepublish, 2016), h. 12. 
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2. Deskripsi Fokus 

Kata sipakatau berasal dari kata tau. Dalam kamus bahasa Bugis-Indonesia, 

kata tau dijabarkan dengan: (a) tau berarti orang; (b) katauang artinya alat kelamin; 

(c) tettau artinya tidak diperlakukan sebagai manusia. 10  Sipakatau berarti saling 

menghormati sesama manusia.11  

Sipakatau merupakan nilai yang terlahir dari pangadereng masyarakat Bugis 

Bone. Pangadereng adalah perwujudan kebudayaan yang tidak hanya berisi sistem 

norma dan aturan-aturan adat tetapi juga mengandung keseluruhan unsur meliputi 

segala bentuk perilaku manusia dan mengatur prasarana kehidupan berupa alat 

materil atau non-materil. Unsur-unsur yang membangun pangadereng setidaknya ada 

lima, yaitu: ade’, bicara, rapang, wari’ dan sara’.12 Kelima unsur pangadereng itu 

melahirkan ragam nilai luhur empat suku di Sulawesi Selatan yang didominasi oleh 

suku Bugis. 

Fokus penelitian ini ada 2 yaitu lima nilai internal konsep budaya sipakatau 

dan ayat al-Qur’an terkait kelima nilai tersebut. Lima nilai itu yaitu ada tongeng, 

lempu’, getteng, sipakalebbi, dan mappesona ri Allah Ta’ala yang dikaji dengan QS 

al-Ah}za>b/ 33: 70 (ada tongeng), QS al-Syu‘ara>/26: 84 (lempu’), QS al-

Baqarah/2: 250 (getteng), QS al-Hujura>t/49: 11-13 (sipakalebbi), dan QS al-

Mumtah}anah/60: 4 (mappesona ri Allah Ta’ala).   

C. Rumusan Masalah 

                                                             

10M. Ide Said DM, Kamus Bahasa Bugis-Indonesia (t.c; Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1977), h. 200. 

11Asmat Riady Lamallongeng, Kamus Lengkap Bahasa Bugis-Indonesia (Cet. I; Makassar: de 
la macca, 2011), h.  211. 

12Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antroplogi Politik Orang Bugis (Cet. II; 
Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 339-341. 
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Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana budaya sipakatau 

masyarakat Bugis Bone dalam perspektif al-Qur’an. Berdasarkan pokok masalah 

tersebut, penulis dapat menentukan sub masalah yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana makna sipakatau dalam masyarakat Bugis Bone dalam perspektif 

al-Qur’an? 

2. Bagaimana wujud sipakatau dalam masyarakat Bugis Bone dalam perspektif 

al-Qur’an? 

3. Bagaimana manfaat sipakatau dalam masyarakat Bugis Bone dalam perspektif 

al-Qur’an? 

D. Kajian Pustaka 

 Pada bagian ini, penulis akan menguraikan beberapa karya tulis ilmiah 

terdahulu yang berisi penelitian tentang tema yang sama dengan tema yang akan 

diteliti oleh calon peneliti, namun titik fokus masalahnya tetap berbeda dengan pokok 

masalah yang akan diteliti oleh calon peneliti, diantaranya sebagai berikut: buku 

Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal oleh Anwar 

Ibrahim yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku tersebut memaparkan tentang ide 

demokrasi suku Bugis yang ditelusuri melalui perbendaharaan kata-kata bijak orang 

dahulu. Anwar Ibrahim menulis bahwa sastra paseng yang menjadi pegangan dalam 

budaya Bugis-Makassar menyebut ada lima nilai utama di antaranya yang keempat 

adalah sipakatau, saling menghargai sesama manusia. Pada perwujuda nilai dasar 

sipakatau dikenal istilah sipakainge, siparengngerangi (saling mengingatkan), 

sipangajari (saling menasehati), sipaitai (saling memberi petunjuk). Dalam interaksi 

sosial juga didapati istilah sipakalebbi (saling memuliakan) dan siamasei (saling 

mengasihi). Keseluruhan istilah itu dilakukan atas prinsip asitinajang (kepatutan). 
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Nilai dasar sipakatau menunjukkan bahwa martabat manusia memperoleh 

penghargaan tinggi serta menunjukkan semacam cultural-imperative (perintah 

budaya) untuk selalu memanusiakan manusia. Penelitian terhadap budaya sipakatau 

dan empat poin yang lain selayaknya tetap dipelihara kontinuitasnya sebagai nilai-

nilai dasar dan ide kehidupan demokratik budaya etnik Bugis-Makassar.13      

Selanjutnya buku Sipakatau: Konsepsi Etika Masyarakat Bugis oleh 

Muhammad Huzain, Hadarah Rajab dan Ismail Suardi Wekke yang diterbitkan pada 

tahun 2016. Kesimpulan dari kajian buku tersebut secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa dalam konsep sipakatau, eksistensi manusia adalah ‘tabiat’. Tabiat 

terkonstruksi ke ade’, bicara, rapang, wari’, dan sara’ lalu terwujud dalam ‘aku’ 

yang terikat oleh siri’ sehingga lahir yang disebut tau tongeng (manusia hakiki), 

manusia yang tampil dengan budi pekerti yang luhur. Etika dalam sipakatau 

kemudian memposisikan manusia untuk menahan diri dan menjadi pengendali atas 

kemampuannya untuk berbuat salah, menjadikan manusia bernilai lebih, serta karena 

nilai-nilai kemanusiaan itu semakin menguatkan dirinya sendiri akan keberadaan 

eksistensi fitrawiyahnya. Pada hakikatnya sipakatau itu merupakan suatu ilmu 

pembina dan pengendali ahklak bagi kita masing-masing dalam bersikap dan 

bertindak yang sewajarnya.14 

Selanjutya jurnal thaqafiyyat berjudul Pengamalan Nilai Sipakatau, 

Sipakalebbi, Sipakainge di Lingkungan Forum Komunikasi Mahasiswa Bone-

Yogyakarta yang ditulis oleh Khusnul Khotimah pada tahun 2013. Jurnal tersebut 

membahas perlunya penerapan sipakatau, sipakalebbi, sipakainge dalam segala aspek 

kehidupan sebagai salah satu pondasi kuat terwujudnya struktur kekeluargaan antar 

                                                             

13Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal (Cet. I; 
Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanudin, 2003), h. 155. 

14Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 109-110. 
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individu. Penelitian itu difokuskan pada kelompok pemerhati budaya yaitu suatu 

organisasi kedaerahan Forum Komunikasi Mahasiswa Bone (FKMB) di Yogyakarta 

yang berupaya melestarikan warisan budaya Bugis melalui interaksi sosial. Hasil 

penelitian itu menyatakan bahwa nilai sipakatau, sipakalebbi, sipakainge bukan 

sekedar nilai budaya yang diakui oleh masyarakat tetapi juga teraplikasi pada 

tindakannya. Pengamalan nilai sipakatau, sipakalebbi, sipakainge telah terwujud 

dalam interaksi sosial pelajar mahasiswa Forum Komunikasi Mahasiswa Bone pada 

setiap kegiatannya, bahkan menjadi asas dalam organisasi. 15  Titik fokus masalah 

penelitian Khusnul Khotimah tetap berbeda dengan fokus masalah penelitian yang 

akan dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji budaya sipakatau 

pada masyarakat Bugis Bone sebagai salah satu peninggalan budaya yang penting 

ditunjukkan eksistensinya di zaman sekarang.  

Selanjutnya jurnal al-Himayah berjudul Internalisasi Nilai Sipakatau, 

Sipakalebbi, Sipakainge’ dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang 

ditulis oleh Arhjayati Rahim pada tahun 2019. Penelitian tersebut adalah bentuk 

usaha menanggulangi masalah hukum paling utama di Indonesia yaitu korupsi. 

Arhjayati Rahim memberi solusi penanggulangan tindak pidana korupsi sedini 

mungkin  melalui penggalian dan penerapan nilai-nilai luhur dari kearifan lokal dan 

adat istiadat yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Nilai luhur yang 

dimaksud adalah budaya sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge. Ia mengharapkan 

bahwa dengan adanya internalisasi budaya sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge itu 

                                                             

15Khusnul Khotimah, “Pengamalan Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge di Lingkungan 
Forum Komunikasi Mahasiswa Bone-Yogyakarta”, Thaqafiyyat 14, no. 2 (Desember 2013): h. 203. 



12 

 

 
 

dapat melahirkan pribadi yang teguh prinsip dan berkarakter kuat sehingga malu 

untuk melakukan tindak pidana korupsi.16  

Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi berjudul Sipakatau, Sipakainge, 

Sipakalebbi, Sipattokong (Studi Komunikasi Antarbudaya Perantau Bugis di Kota 

Palu, Sulawesi Tengah) yang ditulis oleh Sitti Murni Kaddi dan Rahmi Surya Dewi 

pada tahun 2017. Pada penelitian Sitti Murni Kaddi dan Rahmi Surya Dewi itu juga 

menambah satu unsur budaya lain selain sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge yakni 

sipatokkong. Budaya sipakatau, sipakalebbi, sipakainge dan sipatokkong dikaji 

sebagai falsafah dan pegangan nilai etnik Bugis dalam komunikasi antarbudaya di 

kota Palu. Pemaknaan sipakatau, sipakainge, sipakalebbi dan sipatokkong bagi 

perantau Bugis di Kota Palu ada beragam. Budaya sipakatau, sipakainge, sipakalebbi 

dan sipatokkong dimaknai sebagai: (1) bentuk pappaseng dalam mewujudkan sikap 

saling menghargai dan menghormati dengan berbagai etnik yang ada di Kota Palu; 

(2) sandaran sekaligus pegangan dalam berinteraksi dengan berbagai latarbelakang 

etnik; (3) konsep dasar kehidupan masyarakat Bugis untuk senantiasa hidup rukun 

dan damai; (4) sebagai landasan normatif bagi masyarakat Bugis dalam berperilaku.17 

Selanjutnya jurnal Politik Profetik berjudul Kuasa Wacana Kebudayaan Bugis 

Makassar dalam Pilkada di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus: Implementasi Nilai-

Nilai Sipakatau, Sipakainge’ dan Sipakalebbi dalam Memobilisasi Massa pada 

Pilkada Pinrang Tahun 2013) yang ditulis oleh Fitriani Sari Handayani Razak pada 

tahun 2015. Penelitian budaya sipakatau kali ini dilakukan dalam konteks kontestasi 

politik. Fitriani menyebut bahwa terdapat peran elit lokal dalam merekonstruksi 

                                                             

16 Arhjayati Rahim, “Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge’ dalam Upaya 
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, al-Himayah 3, no. 1 (Maret 2019): h. 29-30. 

17Sitti Murni Kaddi dan Rahmi Surya Dewi, “Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi, Sipattokong 
(Studi Komunikasi Antarbudaya Perantau Bugis di Kota Palu, Sulawesi Tengah)”, Prosiding 
Konferensi Nasional Komunikasi 1, no. 1 (2017): h. 346. 
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aturan atau norma kebudayaan Bugis untuk melanggengkan kekuasaan. Pada saat 

berkontestasi politik, terjadi juga reproduksi makna budaya sipakatau, sipakainge dan 

sipakalebbi untuk menjadi amunisi dalam memobilisasi massa meski dalam praktek 

jauh dari makna sesungguhnya. Reproduksi makna tersebut terjadi disebabkan oleh 

ketidakjelasan batasan makna sesungguhnya dari nilai sipakatau, sipakainge dan 

sipakalebbi. Para elit tertentu leluasa dalam mereproduksi dan memanfaatkan wacana 

nilai lokalitas yang dimiliki oleh masyarakat Bugis dalam meraup keuntungan.  Nilai-

nilai kebudayaan yang seharusnya mampu membentuk etika dan perilaku masyarakat 

termasuk para elit ternyata tidak tercermin bahkan tersingkirkan oleh berbagai 

kepentingan politik, demikian kesimpulan Fitriani.18 

Jurnal Tamaddun berjudul The Meaning of Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge 

in Wajo (A Semantical Analysis) yang ditulis oleh Abdollah dan Mustakim Sulo pada 

tahun 2018. Penelitian itu bertujuan mendapatkan gambaran makna tentang sipakatau 

sipakalebbi sipakainge di daerah Wajo, suatu kabupaten yang berbatasan dengan 

kabupaten Bone. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan semantik. 

Disimpulkan bahwa makna sipakatau adalah saling memanusiakan, sipakalebbi 

adalah saling pengertian atau saling menghormati dan makna sipakainge adalah 

saling mengingatkan. Eksistensi sipakatau sipakalebbi sipakainge pada masa-masa 

lalu di Wajo masih kuat, namun di masa sekarang, budaya itu sedang menuju pada 

kepunahan akibat arus globalisasi, hanya daerah-daerah di pedesaan yang masih tetap 

mengaplikasikan budaya itu dengan baik.19   

                                                             

18Fitriani Sari Handayani Razak, “Kuasa Wacana Kebudayaan Bugis Makassar dalam Pilkada 
di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus: Implementasi Nilai-Nilai Sipakatau, Sipakainge’ dan Sipakalebbi 
dalam Memobilisasi Massa pada Pilkada Pinrang Tahun 2013)”, Politik Profetik 5, no. 1 (2015): h. 33-
34. 

19Abdollah dan Mustakim Sulo, “The Meaning of Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge in Wajo 
(A Semantical Analysis)”, Tamaddun 19, no. 2 (Desember 2018): h. 34. 
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Ada juga suatu tesis berjudul Peranan sipakatau dalam kehidupan 

masyarakat dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah di Kabupaten Bone: Studi 

di Kecamatan Kahu dan Kecamatan Sibulue oleh Andi Paduppai pada tahun 2010. 

Penelitian itu menyatakan bahwa sipakatau menjadi nilai-nilai moral dalam pola 

perilaku di tengah-tengah masyarakat. Sipakatau juga dianggap mampu menciptakan 

kehidupan yang lebih kondusif, dan mampu mencegah terjadinya konflik, bahkan 

sipakatau mampu menciptakan ketahanan wilayah di Kabupaten Bone Sulawesi 

Selatan. Budaya sipakatau harus tetap dijaga karena ia memiliki posisi strategis 

dalam menjaga kerukunan dan kedamaian. Hal tersebut berdampak pada terwujudnya 

ketahanan wilayah demi terwujudnya ketahanan nasional.20  

Selanjutnya buku yang berjudul Yang Hilang dari Kita Akhlak oleh M. 

Quraish Shihab yang terbit pada tahun 2016. Buku ini tidak menyinggung sama 

sekali budaya sipakatau namun mengkaji secara umum tentang akhlak dan 

menjabarkan tentang akhlak yang dipersempit dengan kata “sopan santun”. Hasil 

penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa sipakatau itu tidak lain adalah akhlak atau 

etika dalam Islam. 

Dari beberapa karya atau penelitian terdahulu di atas, maka disimpulkan 

bahwa titik fokus masalah penelitian yang akan dilakukan tetap berbeda dengan karya 

atau penelitian terdahulu. Sebab pada penelitian ini, budaya sipakatau itu akan 

ditinjau dengan ayat-ayat al-Qur’an yang terkait. 

E. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

                                                             

20Andi Paddupai, Peranan sipakatau dalam kehidupan masyarakat dan implikasinya terhadap 
ketahanan wilayah di Kabupaten Bone: Studi di Kecamatan Kahu dan Kecamatan Sibulue 
(Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010), http://etd.repository.ugm.ac.id (29 Agustus 2019). 

http://etd.repository.ugm.ac.id/
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Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada awal 

pembahasan, maka penulis dapat menentukan tujuan dari diadakannya penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis makna sipakatau masyarakat Bugis Bone dalam 

perspektif  al-Qur’an. 

b. Untuk menganalisis wujud sipakatau masyarakat Bugis Bone dalam 

perspektif  al-Qur’an. 

c. Untuk menganalisis urgensi sipakatau masyarakat Bugis Bone dalam 

perspektif  al-Qur’an. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai sumbangsih dalam kehidupan sosial 

yang dirumuskan ke dalam dua bagian sebagaimana berikut: 

a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan mempunyai 

kontribusi terhadap perkembangan teori keilmuwan dan perkembangan 

teori kebudayaan dengan lebih memasyaratkan literatur-literatur yang 

bernuansa lokal, khususnya literatur kebudayaan Bugis yang penulis 

anggap masih terbatas jumlahnya. 

b. Kegunaan praktis, yakni dengan adanya hasil penelitian ini, maka 

diharapkan berbagai elemen masyarakat mampu menghayati nilai budaya 

sipakatau sesuai dengan ajaran al-Qur’an dengan mentransformasikannya 

dalam kehidupan modern sekarang ini demi menunjang pembangunan 

bangsa, negara dan agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

acuan dalam melaksanakan pengembangan penelitian ke depannya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

  

A. Pengertian Sipakatau  

Pada bagian bab I, telah disebut bahwa kata sipakatau berasal dari kata tau. 

Dalam kamus bahasa Bugis-Indonesia, kata tau dijabarkan dengan: (a) tau berarti 

orang; (b) katauang artinya alat kelamin; (c) tettau artinya tidak diperlakukan sebagai 

manusia.1 Sipakatau berarti saling menghormati sesama manusia.2 Secara sederhana, 

sipakatau juga diartikan dengan saling memanusiakan. 3 Budaya sipakatau 

mengandung makna “pengakuan-memanusiakan” terhadap sesama manusia yang 

memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai makhluk hidup ciptaan Allah swt. 

Sulawesi Selatan didiami oleh empat suku yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan 

Toraja. Setiap suku itu memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.4  

Secara sederhana, budaya sipakatau berarti saling memanusiakan. Awalan si  

pada setiap padanan kata itu memberi arti “saling”. Apabila dipersamakan dalam 

disiplin ilmu sharaf maka ia menggunakan timbangan فاعـل   (fā‘ala) yang berarti 

“saling ”. Dengan begitu, budaya sipakatau dipahami sebagai proses yang tidak 

hanya bertumpu pada satu individu saja melainkan harus ada pada minimal dua orang 

                                                             

1M. Ide Said DM, Kamus Bahasa Bugis-Indonesia (t.c; Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1977), h. 200. 

2Asmat Riady Lamallongeng, Kamus Lengkap Bahasa Bugis-Indonesia (Cet. I; Makassar: de 
la macca, 2011), h.  211. 

3Abdollah dan Mustakim Sulo, “The Meaning of Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge in Wajo 
(A Semantical Analysis)”, Tamaddun 19, no. 2 (Desember 2018): h. 34. 

4Khusnul Khotimah, “Pengamalan Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge di Lingkungan 
Forum Komunikasi Mahasiswa Bone-Yogyakarta”, Thaqafiyyat 14, no. 2 (Desember 2013): h. 216. 
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agar terwujud interaksi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara.5 

Arhjayati Rahim menulis bahwa budaya sipakatau memiliki makna yang 

merujuk pada eksistensi manusia itu sendiri. Sipakatau merupakan nilai dasar yang 

berdimensi sosial-horisontal dan vertikal yang berarti saling memanusiakan, saling 

menghargai dan saling memperlakukan sebagai manusia. Sipakatau dapat berarti 

“saling memanusiakan” atau saling menghormati dalam harkat dan martabat sebagai 

manusia yang berbudi luhur.6 Dari beberapa uraian di atas, menurut hemat penulis, 

sipakatau adalah nilai luhur kebudayaan Bugis yang mengatur interaksi sosial 

bermasyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.  

Budaya sipakatau tersurat dalam sastra paseng yang menjadi akkatenningeng 

(pegangan) budaya Bugis: 

 
aupsEko mktEni ri limea aktEniGE. 
mmuln ri ad toGEeG. 
mduwn rilEPuea. 
mtElun rigEtEeG.  
maEpn sipktauea. 
mlimn mpEson ri edwt eswea. 
nigi nigi mktEni ri limea aktEniGE. 
selwGEGi lolGEn. 
rilino lEtu riaEso rimuRi. 

Transkrip: 
 
Upasengko makkatening ri limae akkatenningeng: 
Mammulanna, ri ada tongengnge; 
Maduanna, rilempu’e; 
Matellunna, rigettengnge; 
Maeppana, sipakatau’e 
Malimanna, mappesonae ri dewata seuwae. 

                                                             

5Khusnul Khotimah, “Pengamalan Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge di Lingkungan 
Forum Komunikasi Mahasiswa Bone-Yogyakarta”, Thaqafiyyat 14, no. 2 (Desember 2013): h. 215. 

6 Arhjayati Rahim, “Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge’ dalam Upaya 
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, al-Himayah 3, no. 1 (Maret 2019): h. 45. 
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Nigi-nigi makkatenning ri limae akkateningeng, 
Salewangengngi lolangenna  
Ri lino lettu ri esso ri munri.7  
 

Artinya: 
 

Aku pesankan kepadamu berpegang pada lima pegangan: 
Pertama, pada kata-kata yang benar, 
Kedua, pada kejujuran, 
Ketiga, keteguhan pada prinsip yang benar, 
Keempat, saling menghargai sesama manusia, 
Kelima, berserah diri kepada pencipta yang tunggal 

Dalam khazanah literatur kebudayaan Bugis, didapati ungkapan yang 

mengandung nasehat untuk menegakkan budaya sipakatau dengan memperhatikan 

hak dan kewajiban diri, seperti ungkapan berikut. 

Makkedai kajaolaliddong, iyana ri obbireng Arumpone, makkedai aja’ muala 
taneng-taneng Tania taneng-tanengmu. Aja muala waramparang taniya 
waramparangmu na Tania to mana mu. Aja’ to mupassu tedong na taniya 
tedongmu. Enrengnge anynyarang Tania anynyarangmu. Aja to muala aju 
ripasanre’ na taniya iko pasanrei. Aja’ to muwala aju riwetta wali na taniya 
iko wettawaliwi.8 

Artinya: 

Kajaolaliddong berkata: adapun yang diserukan wahai Arumpone adalah jangan 
mengambil tanam-tanaman yang bukan tanam-tanamanmu. Jangan mengambil 
harta yang bukan hartamu atau bukan pusakamu. Jangan pula engkau 
mengeluarkan kerbau (dari kandangnya) yang bukan kerbaumu serta kuda yang 
bukan kudamu. Jangan pula mengambil kayu yang tersandar dan bukan engkau 
yang menyandarkannya. Jangan pula mengambil kayu yang sudah dipotong 
ujungnya dan bukan engkau yang memotong ujungnya itu. 

Ada juga ungkapan yang mengajarkan untuk menebar kebaikan kepada 

sesama manusia dengan senantiasa menjaga hati, seperti: 

Alitutuwi angolonna atimmu. Aja muwamminasaiyangngi rija’e padammu 
rupa tau. Nasaba mattentui iko mati nareweki ja’na. apa’ riturungengngi ritu 

                                                             

7Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal (Cet. I; 
Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanudin, 2003), h. 136. 

8 Team Pengolah dan Penerbit Kantor Cabang II Lembaga Sejarah dan Antropologi, 
Kumpulan Buah-Buah Pikiran Empat Cendekiawan Daerah Sulawesi Selatan (t.c; Ujung Pandang, 
1976), h. 82. 
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gau madeengnge riati maja’e, na de’ nariturungeng ati madecengnge rig au 
maja’e. aga naiya tau maja; kalawing ati’e lettu’ rimonri ja’na.9 

Artinya: 

Jagalah arah hatimu. Jangan menghajatkan keburukan sesamamu manusia. 
sebab pasti engkau kelak akan menerima kembali akibatnya karena terpengaruh 
perbuatan baik oleh hati yang buruk, bukan hati yang baik terpengaruh oleh 
perbuatan yang buruk, karena orang yang beri’tikad buruk akibatnya akan 
sampai pada keturunannya kelak.10   

Kedua ungkapan di atas menggambarkan nilai luhur dalam menjaga 

keharmonisan hubungan sesama manusia. Setiap budaya seperti sipakatau memiliki 

nilai yang disebut nilai budaya. Nilai merupakan wujud dari suatu kebudayaan. 

Secara umum, nilai dapat dibedakan berdasarkan (1) sifatnya (preferensi dan seleksi), 

(2) fungsinya (milik bersama dan pembimbing), (3) pelaksanaanya (diungkapkan 

secara verbal atau non-verbal dan terpelihalra kesinambungan serta konsistensinya), 

(4) keluasannya (umum, khusus dan piihan), (5) sanksinya (penghargaan dan 

hukuman).11  Berdasarkan sifatnya, ada nilai yang hanya sekedar diingini, disukai 

serta dihargai dan ada juga nilai yang lebih diingini, lebih disukai serta lebih dihargai. 

Perbedaan kualitas tersebut tergantung pada macam-macam situasi dan kondisi yang 

mengitari seseorang. Sehingga ada nilai yang dianggap lebih utama, utama dan 

kurang utama.12 

Dari segi fungsi, nilai bukan hasil pilihan satu orang melainkan ia adalah 

milik bersama yang mencakup seluruh individu dalam suatu kelompok masyarakat. 

Nilai yang telah tertanam subur di dalam suatu kelompok masyarakat berfungsi 

sebagai pembimbing yang mengendalikan setiap tindakan yang akan diambil jika 

                                                             

9Nonci, Pesan-Pesan Tradisional (Pappaseng To Riolo) (t.c; Makassar: CV. Aksara, t.th), h. 
39. 

10Nonci, Pesan-Pesan Tradisional (Pappaseng To Riolo), h. 39. 

11A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Cet. II; Yogyakarta: Penerbit 
Ombak, 2011),  h. 138-139. h. 86. 

12A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, h. 86-87. 
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diperhadapkan dengan situasi penting. Nilai yang telah mapan akan memberikan 

pengaruh yang kuat pada diri seseorang sehingga tidak mudah melakukan perbuatan 

tercela.13 Dari segi pelaksanaan, ada nilai yang dinyatakan secara verbal dan ada juga 

secara non-verbal. Pengungkapan secara verbal misalnya, seseorang mengatakan 

“yang ini baik” atau “yang ini buruk”. Adapun pengungkapan secara non-verbal 

terhadap suatu nilai terwujud dalam sikap yang terkadang lebih bermakna daripada 

yang dilafalkan secara verbal. Perwujudan nilai harus selalu dipelihara 

kesinambungannya dengan disemaikan dan diserapkan pada generasi mudanya 

melalui didikan formal maupun non-formal. Selain itu, konsistensi nilai harus selalu 

diperjuangkan karena suatu nilai akan selalu diuji dengan kemajuan zaman.14 

Dari segi keluasan, nilai terbagi ke dalam tiga kategori yaitu umum, khusus 

dan pilihan. Nilai umum adalah yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat, 

seperti nilai demokrasi. Nilai khusus adalah nilai yang hanya berlaku pada kelompok 

individu tertentu, seperti memasak khusus untuk istri dan mencari nafkah khusus 

untuk suami. Nilai itu sepantasnya tidak ditinggalkan serta merta begitu saja tetapi ia 

diusahakan untuk diperoleh pengetahuan dari hal tersebut. Adapaun nilai pilihan 

adalah nilai yang hanya berlaku pada beberapa individu tertentu saja. Nilai tersebut 

terwujud dalam reaksi yang berbeda pada kondisi yang sama atau cara yang berbeda 

terhadap tujuan yang sama. Setiap nilai mempunyai sanksi tersendiri. Pelanggaran 

terhadap suatu nilai tertentu akan menghasilkan hukuman dari yang ringan sampai 

yang berat tergantung jenis pelanggaran nilai yang dilakukan. Sebaliknya, kepatuhan 

                                                             

13A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, h. 91-92. 

14A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, h. 93-96. 



21 
 

 
 

terhadap suatu nilai akan menghasilkan penghargaan dan penghormatan di kalangan 

masyarakat.15  

Jadi, suatu kebudayaan tertentu sarat akan nilai dalam perwujudan tindakan, 

tidak terkecuali tindakan yang bersifat mitos. Semua elemen dalam masyarakat 

dituntut agar selalu bertutur kata dan  bertindak sesuai dengan adat istiadat. Karena di 

dalam adat berisi seperangkat aturan yang menjamin pemenuhan hak-hak semua 

lapisan masyarakat seraya tetap memenuhi kewajibannya sebagai anggota dalam 

suatu masyarakat. Seorang raja atau pemimpin menjadi cerminan teladan bagi rakyat 

yang dipimpinnya. Dahulu seorang raja yang memerintah kerajaan di Bugis-Bone 

dinamai mangkau, dimana kata mangkau berasal dari kata mangke yang berarti nilai 

dan gau yang berarti perbuatan. Sehingga dipahami bahwa seorang raja haruslah 

bernilai perbuatannya dan oleh karena kualitas nilai yang ia miliki itulah sehingga ia 

diangkat menjadi raja.  

B. Sipakatau dalam Masyarakat Bugis Bone 

Pada sub terdahulu telah dibahas pengertian sipakatau. Khusnul Khotimah 

menulis bahwa secara historis tidak diketahui kapan dan siapa yang pertama kali 

melontarkan istilah sipakatau. Akan tetapi konsep ini telah dipegang teguh oleh raja 

Bugis Bone. Pada abad ke-17, tepatnya masa pemerintahan La Tenri Sukki raja Bone 

ke-5 terjadi suatu perjanjian yang disebut “Ulu Ada”. Perjanjian itu merekam 

percakapan antara raja Bone dengan datu Luwu: 

Raja Bone : Madecengngi ta passeajing tanata 

Datu Luwu : Madecenni Arumpone 

Raja Bone : (a) Malilu sipakaingekki, marebba sipatokkokko, dua ata seddi 

puang, Gau’na Bone gau’nani Luwu, gau’na Luwu gau’nani 

                                                             

15A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, h.97- 98. 
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Bone, manguru ja’ manguru deceng; (b) Tessipammase-maseki, 

sisappareng akkeanungngi, tessinawempawengngi, tessi tajeng 

alilungngi.; (c) Nama’na siwenni muwa lettukna to Bone ri 

Luwu, Luwu’ni, namau’na siwenni muwa lettu’na LuwuE ri 

Bone, to Boneni.16 
 
Arti perjanjian di atas yaitu: 
 

Raja Bone : Baiklah kiranya, kita persahabatkan negeri kita 

Raja Luwu : Baiklah Arumpone 

Raja Bone : (a) Kita saling mengingatkan apabila ada di antara kita yang 

khilaf. Kita saling mendukung, apabila ada di antara kita yang  

mengalami keruntuhan. Walaupun terdapat dua rakyat, namun 

hanya ada satu raja. Perbuatan Bone merupakan perbuatan 

Luwu, perbuatan Luwu juga perbuatan Bone. Sepaham dalam 

kejelekan dan setia dalam kebaikan; (b) Tidak saling 

mencelakakan, saling mencari apa yang menjadi kepunyaan 

masing-masing, saling memulihkan apa yang menjadi harta milik 

kita, pantang saling menghina dan tidak mencari kesalahan atau 

kekeliruan satu dengan lainnya; (c) Walaupun kiranya baru 

semalam tibanya orang Luwu di Bone, sudah orang Bonelah, 

demikian sebaliknya.  

 

Percakapan antara raja Bone dan Luwu di atas menggambarkan nilai budaya 

sipakatau. Raja Bone dan Luwu telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian damai 

                                                             

16Khusnul Khotimah, “Pengamalan Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge di Lingkungan 
Forum Komunikasi Mahasiswa Bone-Yogyakarta”, Thaqafiyyat 14, no. 2 (Desember 2013): h. 220. 
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setelah terlibat dalam peperangan. Ketiga poin yang dirumuskan di atas mengandung 

nilai-nilai luhur seperti saling mengingatkan, saling menolong, saling menghormati, 

dan saling mengakui eksistensi kemanusiaan dengan menjaga hak dan kewajiban 

secara bersama. Nilai budaya sipakatau itu menjadi salah satu nilai prinsip 

bermasyarakat sejak abad XIII M sampai sekarang, sebab pertikaian yang terjadi 

antar kerajaan diakhiri dengan perdamaian melalui prinsip kekerabatan yang diakui 

oleh kerajaan Bugis tersebut.17 

Budaya sipakatau di Bugis telah muncul sejak masa awal kerajaan-kerajaan 

berdiri. Ia tetap dijaga oleh para pendahulu sehingga sampai di masa sekarang. Hal itu 

menunjukkan perjalanan budaya sipakatau yang tetap dipertahankan oleh 

masyarakatnya sampai hari ini bahkan memiiki kedudukan yang tertinggi. Pada 

pengkajian budaya sipakatau menunjukkan adanya sejumah nilai yang tetap dipegang 

teguh dari masa ke masa oleh masyarakat Bugis Bone, yaitu: (1) ada tongeng; (2) 

lempu; (3) getteng; (4) sipakalebbi; (5) sara’.18   

Untuk memahami budaya sipakatau masyarakat Bugis Bone maka terlebih 

dahulu musti dipahami adat sebab ia merupakan motivator masyarakat Bugis Bone 

yang menjadi dasar segenap gagasan-gagasannya termasuk assipakatauang baik 

dengan sesama manusia, dengan pranata-pranata sosial maupun dengan alam 

sekitarnya, bahkan dengan makro kosmos (alam semesta).19 

Dalam masyarakat Bugis Bone, dianggap kurang sopan apabila orang yang 

lebih mudah mendahului orang yang lebih tua dalam membuka percakapan bahkan 

                                                             

17Khusnul Khotimah, “Pengamalan Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge di Lingkungan 
Forum Komunikasi Mahasiswa Bone-Yogyakarta”, Thaqafiyyat 14, no. 2 (Desember 2013): h. 220. 

18Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau: Konsepsi Etika Masyarakat Bugis (Cet. I; Yogyakarta: 
Deepublish, 2016), h. 15. 

19Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 50. 
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dinilai tidak sipakatau. Oleh karena itu, orang yang merasa lebih tualah yang harus 

memulai percakapan sebab juga dianggap tidak sipakatau apabila yang tua hanya 

tinggal diam walaupun itu kesadaran untuk berbasa-basi. Selain itu, kaum wanita itu 

lebih baik untuk tidak ikut dalam suatu forum atau pembicaraan serius jika hadirinnya 

adalah laki-laki. Dipandang sangat tidak sopan apabila menampakkan diri di tengah-

tengah kaum laki-laki. Anak di bawah umur juga sangat dilarang untuk mendekat 

pada orang-orang yang sedang berbicara.20 

Pada masyarakat Bugis Bone, seorang tamu  yang berkunjung  ke suatu rumah 

bertepatan dengan jam makan siang atau malam maka tuan rumah akan mengajak 

tamu untuk ikut makan bersama, sebaik-baik ajakan itu tidak ditolak. Sangat terlarang 

membuat gaduh, saat tamu sedang makan dan kepala rumah tangga sesekali bertanya 

pada anggota keluarga yang lain dan jawaban yang diberikan singkat-singkat. Adapun 

ibu rumah tangga akan menegur anak-anaknya yang berlalu-lalang di saat orang 

sedang makan.21             

Sipakatau tidak hanya dilihat ketika terjadi interaksi antar satu orang atau 

antar warga, tetapi semenjak seseorang lahir di dunia memperdengarkan tangisnya, ia 

pun telah diperlakukan sebagai pendatang baru dalam dunia assipakatauang dalam 

masyarakat Bugis Bone. Anak itu kemudian berperan pula memelihara 

assipakatauang yang telah memotivasi segala tingkah laku dan perbuatannya dalam 

kehidupan masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Hal itu mengantar anak untuk 

melihat, mengetahui, dan memiliki dunianya, di samping mengetahui diri dan 

membangun tanggung jawab terhadap dunianya. Tidak ada pilihan baginya untuk 

bersikap atau berbuat lain selain sikap dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai 

                                                             

20Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 19-20. 

21Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 20. 
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dalam budaya sipakatau karena hal itu mutlak adanya. Sipakatau adalah dirinya 

sendiri, artinya saat ia bersopan santun kepada orang maka ia telah bersopan santun 

kepada dirinya sendiri.22 

Dalam konsep sipakatau, eksistensi manusia adalah “tabiat” yang 

terkonstruksi ke-ade’, bicara, rapang, wari dan sara’ lalu terwujud dalam “aku” yang 

terikat oleh siri’ lahiriah yang disebut tau tongeng (manusia hakikat) yang tampil 

dengan karakter serta budi pekerti yang luhur. Manusia bukan hanya makhluk yang 

berdimensi kebatinan (spiritualisme) tetapi manusia sebagai makhluk yang 

bereksistensi sebagai manifestasi dari kedua unsur di atas (lahir dan batin) dan itu 

dasar utama dalam sipakatauang kebudayaan Bugis Bone. Oleh karena itu, sipakatau 

tidak mengenal kelas-kelas sosial kecuali hanya mengangkat nilai kemanusiaan 

seorang manusia untuk tampil dalam realitas yang nyata. Dengan kata lain, manusia 

di sini tidak dapat digambarkan sebagai aku tertutup. Tetapi ia terbuka dalam 

segalanya sehingga sipakatau selalu akan terarah kepada hal lain di luar dirinya.23 

      Pada pengkajian budaya sipakatau menunjukkan adanya sejumah nilai 

yang tetap dipegang teguh dari masa ke masa oleh masyarakat Bugis Bone, yaitu: (1) 

ada tongeng; (2) lempu; (3) getteng; (4) sipakalebbi; (5) sara’. Secara tegas dalam 

adat Bone disebutkan bahwa  ada tongeng, lempu dan getteng merupakan nilai dan 

kualitas seseorang sehingga ia berhak disebut manusia (tau). Orang patut disebut tau 

adalah mereka yang memelihara tiga nilai itu dalam dirinya. Oleh karena itu 

menerapkan budaya sipakatau mewajibkan seseorang berlaku sesuai dengan nilai ada 

tongeng, lempu dan getteng. Sipakatau yang dipahami dengan tindakan saling 

memanusiakan, saling menghargai, saling memperlakukan sebagai sesamamanusia 

                                                             

22Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 88. 

23Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 96. 
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merupakan nilai dasar dasar yang berdimensi sosial-horizontal. Ketika berinteraksi, 

nilai sipakatau mengharuskan seseorang untuk memperlakukan orang lain sebagai 

manusia dan menghargai hak-haknya. Perilaku sipakatau yang paling tinggi adalah 

berupaya memanusiakan orang yang telah terjerumus menjadi rapang-rapang tau 

yakni memanusiakan orang yang perilakunya menunjukkan dirinya bukan manusia 

karena meninggalkan salah satu atau ketiga nilai dasar itu. 24       

C. Landasan Normatif Sipakatau dalam Al-Qur’an   

Di samping penjabaran pengertian sipakatau di bagian pertama, perlu juga 

disinggung pada bagian ini bahwa sipakatau merupakan konsep tentang tingkah laku 

perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan 

oleh ade’ Bugis Bone. 25  Sipakatau itu adalah suatu bentuk nilai budaya yang 

mengajak seseorang untuk memahami secara hakikat tentang cocok, sesuai, pantas 

dan patut.26 Dalam paseng tersampaikan suatu petuah bijak: 

  potudGi tudmu. puaoRoai aoRomu. 

Transkrip: 

Potudangi tudammu, puonroi onrommu. 

Artinya: 

Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu.27 

Penempatan diri sesuai dengan kedudukan akan mendatangkan penghargaan. 

Penempatan diri dengan melampaui batas sepatutnya akan dianggap sebagai tindakan 

                                                             

24Anwar Ibrahim, Sulesana, h. 140. 

25Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 54. 

26Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 107. 

27A. Hasan Machmud, Silasa: Kumpulan Petuah Bugis-Makassar (Cet. I; Ujung Pandang: t. 
p, 1976), h.  57. 
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sombong. Begitu juga, penempatan diri di bawah yang sepatutnya dipandang sebagai  

tindakan rendah. Ukuran harga diri ditentukan oleh kesadaran memantaskan diri.28 

Pada hakikatnya, sipakatau itu adalah ilmu pembina dan pengendali akhlak 

bagi setiap manusia Bugis dalam bersikap dan bertindak yang sewajarnya. Pada 

semua manusia, agama, dan keyakinan etis, menuntut bahwa setiap manusia tanpa 

memandang umur, jenis kelamin, ras, warna kulit, kemampuan fisik atau mental, 

bahasa, agama, pandangan politik, asal usul bangsa atau sosial, memiliki martabat 

yang tidak dapat diganggu dan dicabut.29 Sipakatau itu adalah serangkaian aturan 

normatif yang dalam agama disebut akhlak. Sipakatau tidak lain adalah objek 

material dari akhlak tersebut.30 

Kata akhlak dalam bahasa Indonesia terambil dari bahasa Arab. Kata yang 

terdiri dari kha, lam dan qaf mempunyai dua makna asal, yaitu: “ukuran” dan 

“kehalusan”.31 Ia juga bermakna “latihan” dan “kebiasaan”. Dari makna “ukuran” 

muncul kata “makhluk” yaitu ciptaan yang mempunyai ukuran. Makna “latihan” dan 

“kebiasaan” merujuk pada lahirnya sesuatu yang positif maupun negatif. Batu yang 

licin disebut dengan khalqa’ karena ia halus akibat sering disentuh. Begitu juga kata 

khalaq yang berarti usang karena berkali-kali digunakan. Al-Qur’an dilukiskan 

dengan ungkapan: lā tanqaḍy ‘ajā’ibuhū wa lā yakhlaq bikaṡrah al-radd yang artinya 

“al-Qur’an itu tidak habis keajaibannya dan tidak juga using dengan seringnya 

dirujuk”.32 

                                                             

28A. Hasan Machmud, Silasa, h.  57. 

29Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 110. 

30Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 54. 

31Ahmad bin Fāris, Mu’jam Maqāyis al-Lugah jilid II (t.c; Beirut-Lebanon, 1979), h. 213. 

32M. Quraish Shihab, Yang Hilang Dari Kita Akhlak (Cet. I; Tangerang: PT. Lentera Hati, 
2016), h. 3. 
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Kata yang terdiri dari huruf kha, lam dan qaf dalam berbagai bentuknya 

terulang sebanyak 261 kali di dalam al-Qur’an.33 Akhlaq terambil dari bahasa Arab 

yang berarti tabiat, perangai, kebiasaan atau agama. Akan tetapi, derivasi itu tidak 

ditemukan dalam al-Qur’an, yang ada hanya bentuk mufrad sebagaimana dalam QS 

al-Qalam/68: 434 

        

Terjemahnya: 

dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. 

Ayat di atas berbicara mengenai nabi Muhammad saw yang disebut oleh 

Allah swt memiliki akhlak yang mulia. Ibnu Abbas menyatakan bahwa lafaz khuluq 

‘aẓīm itu adalah dīn aẓīm yaitu agama Islam. Pendapat lain menyatakan adab aẓīm. 

Dalam banyak riwayat, ketika Aisyah ra ditanya oleh Sa’id bin Hisyam tentang 

akhlak nabi Muhammad saw, jawaban Aisyah adalah al-Qur’an. Akhlak nabi sesuai 

dengan ajaran yang termuat dalam al-Qur’an. 35  Sahabat Anas yang merupakan 

pelayan nabi memberi pengakuan bahwa selama 10 tahun beliau melayani nabi, ia 

tidak pernah mendapat kata-kata kasar dan jika melakukan sesuatu, ia tidak pernah 

ditanya nabi mengapa kamu melakukan hal demikian.36 Demikian gambaran akhlak 

nabi yang disampaikan oleh istri dan sahabat beliau. 

 

                                                             

33Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bāqy, Al-Mu’jam Al-Mufahras Lialfāẓ Al-Qur’ān Al-Karīm (t.c; 
Bandung-Indonesia: Penerbit Diponegoro, t.th), h. 306-311. 

34M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat 
(Cet. II; Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h. 253. 

35Ibnu Kaṡīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm jilid 8 (Cet II; t.tp: Dār Ṭayyibah Linnasyr Wa al-
Tauzi’, 1999), h. 188. 

36Ahmad bin Muṣṭāfā al-Marāgy, Tafsīr Al-Marāgy jilid 29 (Cet. I: Mesir: Maṭba’ah Muṣṭāfā 
al-Bāby al-Ḥalby Wa Aulādih, 1946), h. 28. 
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Kata khuluq tersebut terulang dua kali dalam al-Qur’an. Selain ayat di atas, 

kata khuluq terdapat juga pada QS al-Syu‘arā’/26: 13737 

     

    

Terjemahnya: 

(agama Kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. 

Imam al-Rāgib al-Aṣfahāny menyatakan bahwa kata khalq dan khuluq itu 

asalnya satu. Akan tetapi, kata khalq dikhususkan pada bentuk, rupa dan penampilan 

yang dapat dilihat. Namun, kata khuluq dikhususkan pada potensi-potensi dan watak 

alami yang hanya dapat diindera oleh pemikiran akal. 38  Kata khalq dan khuluq 

menggambarkan dua dimensi berbeda yaitu lahir dan batin. Khalq mewakili dimensi 

lahir dan khuluq mewakili dimensi batin. Dalam konsep sipakatau juga memandang 

manusia sebagai wujud yang mempunyai eksistensi secara lahir dan batin. Eksistensi 

manusia adalah tabiat yang terekonstruksi ke dalam ade’, bicara, rapang, wari dan 

sara’ lalu terwujud dalam “aku” yang terikat oleh siri’ lahiriah yang disebut tau 

tongeng (manusia secara hakikat), manusia sebagai makhluk yang tampil dengan 

karakter serta akhlak yang mulia. Manusia bukan hanya makhluk yang berdimensi 

kebatinan tetapi manusia sebagai makhluk yang bereksistensi sebagai manifestasi dari 

kedua unsur lahir dan batin itu. Oleh karena itu, budaya sipakatau tidak mengenal 

kelas-kelas sosial kecuali hanya mengangkat nilai kemanusiaan untuk eksis dalam 

kehidupan yang nyata.39  

                                                             

37Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bāqy, Al-Mu’jam Al-Mufahras Lialfāẓ Al-Qur’ān Al-Karīm, h. 
311. 

38Al-Ragīb al-Aṣfahāny, Mufradāt Alfāz al-Qur’ān (Cet. IV; Damsyik: Dār al-Qalam, 2009), 
h. 297. 

39 Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 71-72. 
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Akhlak didefinisikan dengan ilmu yang menentukan batas antara yang baik 

dan buruk tentang perbuatan manusia baik secara lahir maupun batin.40 Secara umum, 

akhlak adalah sifat dasar yang telah terpendam di dalam diri dan tampak ke 

permukaan melalui kehendak dan terlaksana tanpa keterpaksaan oleh satu dan lain 

sebab.41 Akhlak itu sangat beragam, sebagaimana diisyaratkan dalam QS al-Lail/92: 

4.42  

        

Terjemahnya: 

Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. 

Nawawi al-Banteni mengomentari ayat di atas dengan menyebutkan bahwa 

perbuatan manusia itu secara umum akan diberi balasan yang berbeda. Perbuatan 

manusia ada yang merusak dan ada yang memberi manfaat. Perbuatan merusak itu 

akan dibalas dengan neraka sedangkan perbuatan yang memberi kemanfaatan kepada 

sesama akan dibalas dengan surga.43  

Dalam perjalanan sejarah Bugis Bone, etika budaya sipakatau menunjukkan 

adanya sejumlah nilai yang tetap dipegang teguh dari masa ke masa, dipertahankan 

dengan harga paling tinggi oleh masyarakatnya, yaitu: ada tongeng, lempu, getteng, 

sipakalebbi dan mappesona 44  Sipakatau sejatinya selalu berorientasi kepada 

kebaikan, hanya saja mesti diperhatikan dengan baik sebab bersifat sensitif. 

                                                             

40Syarifuddin Ondeng, Buku Daras Aqidah Akhlak (Cet. I; Penerbit Syahadah,  2017), h. 93. 

41M. Quraish Shihab, Yang Hilang Dari Kita Akhlak, h. 4. 

42M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, h. 254.  

43Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Banteny, Marāh Labīd Likasyf Ma‘na al-Qur’ān al-
Majīd jilid II (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah,  1996), h. 637. 

44Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 15. 
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Muhammad Huzain, Hadarah Rajab dan Ismail Suardi Wekke mengetengahkan 

konsep-konsep sipakatau yang sangat peka dan selalu bersinggungan dengan 

tempramen orang Bugis. 

a) Ada tongeng yaitu mengenai kekerabatan seperti kawin dengan perempuan 

atau laki-laki yang masih serumpun. Istilah “taro ada” tunangan dengan 

perjodohan masih ada saat ini, yang terjadi antara pihak laki-laki dan 

pihak perempuan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, 

masih diikat dengan adat lempu dalam arti tanpa ada kesepatan hitam di 

atas putih dan tetap sah di kalangan masyarakat. 

b) Terkait dengan lempu yang dianggap bersatu dengan persoalan keinginan 

dan kehidupan keagamaan. 

c) Konsep yang berbentuk paseng yaitu kumpulan amanat dan nasehat 

bijaksana secara turun temurun yang dijadikan pedoman hidup orang 

Bugis. Mereka yang mengabaikan paseng digambarkan dengan “tau 

tempedding ri taneng batunna” yaitu orang yang tidak dapat ditanam 

bijinya dalam artian tidak dapat diberi amanah dan dijadikan keluarga. 45        

Ada 4 paseng yang dipilih terkait dengan konsep sipakatau dalam mengatur 

hubungan antar sesama manusia, di antaranya:   

1) akai pdmu ruptau nteRerko. 

Transkrip: 

Akkai padammu rupatau natanrereko 

Artinya: 

Angkatlah sesamamu manusia supaya engkau ditunjang.46 

                                                             

45Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 81. 

46A. Hasan Machmud, Silasa: Kumpulan Petuah Bugis-Makassar (Cet. I; Ujung Pandang: t. 
p, 1976), h.  54. 
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Apabila mengharapkan penghormatan dan penghargaan dari orang lain maka 

mulailah dengan menghormati dan menghargainya terlebih dahulu. Penghargaan akan 

datang karena ada sesuatu yang patut dihargai, salah satunya adalah sikap 

menghormati dan menghargai orang lain.47 

‘Izzuddīn bin ‘Abd al-Salām dalam kitab Syajarah al-Ma’ārīf wa al-Aḥwāl wa 

Maṣālih al-Aqwāl wa al-A’māl menulis suatu fasal tentang memperlakukan manusia 

dengan perilaku terpuji, sebagaimana juga manusia bersangkutan tersebut ingin 

mendapat perilaku terpuji itu (faṣl fī mu‘āmalah al-nās bimā taḥibb an yu‘āmilūk 

bih). Beliau mengutip ayat dalam QS al-Nisā’/4: 9.48 

     

    

   

          

Terjemahnya: 

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. 

Ayat di atas berbicara tentang seorang laki-laki yang mendengar wasiat 

seorang yang akan meninggal, maka Allah swt memerintah orang yang mendengar 

wasiat itu untuk bertaqwa kepada Allah swt, dengan menjaga dan menunaikan wasiat 

itu. Allah swt akan memberinya petunjuk dan mengganjarnya dengan balasan 

pahala. 49  Kata qaulan sadīdan di atas adalah dengan berbicara seperti berbicara 

                                                             

47A. Hasan Machmud, Silasa, h.  54. 

48‘Izzuddīn bin ‘Abd al-Salām, Syajarah al-Ma’ārīf wa al-Aḥwāl wa Maṣālih al-Aqwāl wa al-
A’māl (Cet. I; Beirut-Lebanon: Dār al-Kutuub al-‘Ilmiyah, 2003), h. 179. 

49Jalāluddin al-Suyūṭy, Al-Durr Al-Manṡūr jilid 2 (t.c; Beirut: Dār a-Fikr, t.th), h. 441. 
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layaknya anak sendiri, penuh adab dan ramah serta memanggil mereka dengan 

ucapan “wahai anakku” dan sejenisnya.50 Setiap orang dianjurkan agar melakukan 

tindakan terpuji sebagaimana juga dia ingin keturunannya selalu diperlakukan baik 

apabila dirinya telah meninggal juga. Perbuatan baik itu kemudian akan 

mendatangkan hal baik pula meskipun tanpa diminta. Demikianlah  maksud paseng 

yang telah dikemukakan di atas.  

2) tEluwi auwGEn edeceG rilinoea. epsKeaGi aeln mgau mj. epsKeaGi aeln 

mkEd ad mj. epsKeaGi nw nwn mnw nw mj. 

Transkrip: 
Tellui uwangenna decengnge rilinoe: pesangkaengngi alena maggau’ maja’. 
Pesangkaengngi alena makkeda ada maja’. Pesangkaengngi nawa-nawanna 
mannawa-nawa maja. 

Artinya: 
Ada tiga macam kebaikan di dunia ini, yaitu: (1) mencegah diri berbuat buruk; 
(2) mencegah diri berbicara buruk; (3) mencegah diri berpikir buruk.51 

Perbuatan, perkataan dan pikiran merupakan sarana penghubung utama 

dengan orang lain. Setiap hal tersebut adalah cerminan perasaan seseorang. Apabila 

ketiga hal itu dapat dikontrol dengan baik maka hasilnya tidak akan lepas dari 

kebaikan pula.52  

Setiap orang harus memberi dan menebar kemanfaatan di mana pun ia berada. 

‘Izzuddīn bin ‘Abd al-Salām menulis fasal tentang setiap orang harus bermanfaat di 

setiap negeri ( faṣl fī naf‘i al-‘ibād bikull al-bilād) dengan mengutip QS Maryam/19: 

31.53 

                                                             

50Ahmad bin Musṭāfa al-Marāgy, Tafsir al-Marāgy jilid 4, h. 193. 

51A. Hasan Machmud, Silasa, h.  78. 

52A. Hasan Machmud, Silasa, h.  78. 

53Izzuddīn bin ‘Abd al-Salām, Syajarah al-Ma’ārīf wa al-Aḥwāl wa Maṣālih al-Aqwāl wa al-
A’māl, h. 173. 
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Terjemahnya: 
dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. 

Manfaat itu ada 2, yaitu: kemanfaatan dalam agama dan kemanfaatan 

badaniyah. Keberkahan itu adalah senantiasa memperbanyak dan menambah 

kebaikan. Dalam ayat di atas, Allah swt memuji nabi Isa as terkait keadaan beliau 

yang senantiasa bermanfaat terhadap manusia di mana pun dan bagaimana pun 

keadaan beliau.54 Allah swt mengungkap ayat di atas dengan bentuk lampau sebagai 

isyarat bahwa sifat itu akan terus ada dan terjadi di masa sekarang dan yang akan 

datang.55  Oleh karena itu, setiap manusia harus selalu berdoa kepada Allah swt untuk 

dijadikan pribadi yang senantiasa bermanfaat bagi sesama makhluk.     

3) aEp edec msEro edec. mkmesai ritau tEpur mmesaieaGi. tERiealau neber 

tEntjEGi pmlEn. tulueGGi sukrn tauew risipgK gKn ptulu. mpGj lEtu 

ripEruai. 

Transkrip:  
Eppa deceng masero deceng: (1) makkamasei ritau teppura namaseiengngi; (2) 
tenriellaue nabbere tenna tajeng pamale’na; (3) tulungengngi sukkara’na 
tauwe risipaggangka-gangkanna pattulung; (4) mappangaja lettu’ riperu’i. 

Artinya: 
Empat kebaikan yang paling baik: (1) mengasihi orang yang tidak pernah 
mengasihinya; (2) tidak diminta ia memberi tanpa menanti pembalasan; (3) 
menolong kesulitan orang lain dengan pertolongan sebesar-besarmya; (4) 
menasehati sampai di lubuk hati.56 

                                                             

54Izzuddīn bin ‘Abd al-Salām, Syajarah al-Ma’ārīf wa al-Aḥwāl wa Maṣālih al-Aqwāl wa al-
A’māl, h. 173. 

55Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 8 
(Cet. X; Damsyik: Dār al-Fikr, 2009), h. 421. 

56A. Hasan Machmud, Silasa, h.  83. 
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Melakukan kebaikan terlebih dahulu dengan ikhlas kepada orang lain 

merupakan sumber utama kebaikan. Berbeda dengan melakukan kebaikan setelah 

orang itu berbuat baik kepada kita karena tindakan itu hanya merupakan bentuk balas 

jasa sehingga nilai kebaikannya tidak setingggi yang pertama.57 Ayat-ayat al-Qur’an 

menganjurkan untuk memulai berbuat baik terlebih dahulu tanpa mengharap imbalan, 

seperti dalam QS al-Qaṣāṣ/28: 25  

    

      

Terjemahnya: 
ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan 
balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami”.  
 

Ayat di atas menceritakan salah seorang dari dua perempuan pemilik ternak 

yang datang kepada nabi Musa untuk menyampaikan bahwa bapak perempuan itu 

memanggil nabi Musa as untuk membalas kebaikannya yang telah menolong kedua 

perempuan itu dalam memberi minum ternak.  Al-Qur’an menyampaikan bahasa 

perempuan itu  dengan bahasa penuh adab dan tidak terkesan perintah semata-mata 

sehingga menimbulkan kecemasan, namun diawali dengan “sesungguhnya bapakku 

memanggil anda untuk diberi balasan”. Balasan kebaikan atas kebaikan nabi Musa as 

yang telah memberi minum kambing kedua anak perempuannya. 58 Nabi Musa as 

melakukan kebaikan itu tanpa menuntut upah tetapi semata-mata karena mengharap 

ke-riḍā-an Allah swt. 59  Penjelasan kisah nabi Musa as dalam al-Qur’an itu 

menggambarkan bentuk inisiatif untuk berlaku baik bukan kebaikan yang bersifat 

                                                             

57A. Hasan Machmud, Silasa, h.  83.   

58Ibnu Kaṡīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm jilid 6, h. 228. 

59Abdurrahman bin Naṣīr al-Sa‘dy, Taisīr al-Karīm al-Raḥman fi Tafsīr Kalām al-Mannān 
yang ditahqiq oleh Abdurrahman bin Ma’lā al-Luwaihiq (Cet. I; t.tp: Mu’assasah al-Risālah, 2000), h. 
614. 
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responsif. Memulai kebaikan terlebih dahulu telah dicontohkan al-Qur’an dengan 

kisah nabi Musa sebagaimana juga kandungan penjelasan paseng di atas, di mana 

memulai berbuat baik itu merupakan sumber utama kebaikan.  

Selain itu, didapati juga dalam QS al-Nisā’/4: 86 suatu anjuran untuk 

membalas kebaikan dengan kebaikan yang semisal atau bahkan yang lebih baik.    
 

    

     

      

     

Terjemahnya: 
apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka 
balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah 
penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah 
memperhitungankan segala sesuatu. 

Ahmad Mustafa al-Maragi dalam menjelaskan QS al-Nisā’/4: 86 

menggambarkan contoh konkret praktek ayat itu. Apabila seseorang memberi salam 

dengan al-salāmu ‘alaikum maka minimal dijawab dengan wa ‘alaikum al-salām juga 

atau  wa ‘alaikum al-salam wa raḥmatullāh, begitu juga apabila salamnya al-salām 

‘alaikum wa raḥmatullāh maka sebaiknya dijawab dengan lebih sempurna wa 

‘alaikum al-salam wa raḥmatullāh wa barakātuh. 60  Bentuk-bentuk membalas 

kebaikan dengan kebaikan yang sama atau lebih merupakan perbuatan yang dapat 

menyatukan dan memperkokoh hati serta mencegah diri dari perbuatan menyebut-

nyebut kebaikan.61 

                                                             

60Ahmad bin Musṭāfa al-Marāgy, Tafsir al-Marāgy jilid 5, h. 110. 

61Izzuddīn bin ‘Abd al-Salām, Syajarah al-Ma’ārīf wa al-Aḥwāl wa Maṣālih al-Aqwāl wa al-
A’māl, h. 173. 
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4) tEluai apoGEn edeceG. mmuln lEPuea aiynritu tEemlorEeGGi mj pdn tau. 

tEmcinaieaGi wrPrn pdn ripCji.  mduwn acea aiynritu nw nw medeceG 

ripdn tau. lePritoai suGE. pedecGitoai tn tau tEbE. mtElun emtauea ri 

edwtea aiynritu tEpoadai bEel bEel. tEnsuriea ad mj ritimun. 

Transkrip: 
Tellui appongenna decengnge: (1) lempu’e, iyanaritu temmelorengengngi 
maja’ padanna tau, temmacinnaiengngi waramparanna padanna ripancaji; (2) 
accae iyanaritu nawa-nawa madecengnge ripadanna tau, lamperitoi sunge’, 
padecengitoi tana tau tebbe’; (3) metau’e ri Dewatae iyanaritu teppoadai 
belle-belle, tennassurie ada maja’ ritimunna.62 

Artinya: 
Ada tiga sumber kebaikan: (1) kejujuran adalah tidak menghendaki keburukan 
sesamanya manusia, tidak menginginkan milik sesamanya manusia; (2) 
kecakapan adalah pikiran yang baik terhadap sesamanya manusia, 
memanjangkan umur serta memperbaiki negara dan khalayak ramai (3) Takwa 
kepada Allah swt yaitu tidak berbohong dan tidak bercakap yang buruk.63 

Kejujuran dalam bahasa Arab disebut al-ṣidq. Dalam QS al-Taubah/9: 119 

Allah swt menyeru orang beriman agar bertakwa dan menjadi orang-orang yang jujur. 

   

    

          

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu 
bersama orang-orang yang benar. 

Allah swt memerintah orang beriman untuk mengikuti orang-orang jujur dan 

benar dalam perkataan, perbuatan dan segala keadaan mereka. Orang-orang yang 

perkataan, perbuatan dan keadaannya jauh dari maksud-maksud buruk. Mereka itu 

                                                             

62A. Hasan Machmud, Silasa, h.  84. 

63A. Hasan Machmud, Silasa, h.  84. 
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bersifat ikhlas dan selalu memiliki niat tulus, sebab kejujuran dan kebenaran itu selalu 

mengarah kepada kebaikan dan kebaikan akan dibalas dengan surga.64  

Kejujuran atau lempu merupakan akhlak terpuji yang memancarkan kebaikan 

(nawa-nawa madeceng) terhadap orang-orang di sekitarnya. Allah swt terlebih 

dahulu menyeru orang beriman untuk bertakwa kepada-Nya (metau’e ri Dewatae) 

sebab sifat kejujuran tidak akan mampu dimiliki tanpa ketakwaan.  

 

 

 

D. Nilai Internal Sipakatau dalam Tinjauan al-Qur’an 

Pada pembahasan terdahulu, dipaparkan bahwa untuk memahami sipakatau 

maka seseorang terlebih dahulu harus memahamai adat Bugis. Adat istiadat Bugis 

dikenal cukup kompleks karena spesifikasinya meliputi sejak awal manusia akan 

dinikahkan oleh kedua orang tuanya, sejak janin bayi berada dalam kandungan 

sampai menjadi generasi dalam keluarga, di mana semua telah diatur dan merupakan 

bagian dari ade’ itu sendiri. Keseluruhan sistem norma dan aturan adat itu lebih 

dikenal dengan istilah pangadereng. Pangadereng adalah keseluruhan norma-norma 

yang meliputi bagaimana seorang Bugis harus bertingkah laku terhadap sesamanya 

dan terhadap pranata-pranata sosialnya secara timbal balik sehingga menimbulkan 

dinamika.  Dari sini kemudian lahir dan dipahami istilah sipakatau. Secara spesifik 

ada lima nilai internal budaya Bugis sebagaimana telah disinggung awal pembahasan 

yaitu: (1) ada tongeng; (2) lempu’; (3) Getteng; (4) sipakalebbi; (5) mappesona ri 

                                                             

64Abdurrahman bin Naṣīr al-Sa‘dy, Taisīr al-Karīm al-Raḥman fi Tafsīr Kalām al-Mannān 
yang ditahqiq oleh Abdurrahman bin Ma’lā al-Luwaihiq, h. 355. 
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Allah Ta’ala. Kelima nilai ini akan ditinjau dengan menggunakan pendekatan al-

Qur’an. 

1) Ada Tongeng (Perkataan benar).       

Di dalam al-Qur’an frasa yang menunjukkan arti ada tongeng adalah 

qaula>n sadi>da>n. Frasa qaula>n sadi>da>n terulang sebanyak dua kali dalam al-

Qur’an yaitu dalam QS al-Nisa>’/4: 9 dan QS al-Ah}za>b/ 33: 70.65   

     

    

   

     

Terjemahnya: 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar. 

Seorang manusia pasti akan mengkhawatirkan keturunannya yang lemah 

ketika ia nanti meninggal, khawatir hidupnya akan terlantar sepeninggalnya. Oleh 

karena itu Alah swt menyeru orang beriman melalui ayat di atas, apabila terdapat di 

sisimu keturunan lemah yang kau khawatirkan dan begitu juga keturunan lemah yang 

ditinggalkan orang lain maka berbelas kasihlah kepada mereka, sehingga nanti orang 

lain juga akan berbelas kasih terhadap keturunan lemah yang kamu tinggalkan. Allah 

swt Maha Mengawasi dan tidak membiarkan begitu saja kebaikan yang dilakukan 

kecuali Dia kembalikan kepada keturunanmu juga. Suatu ketika Mu’awiyah dan Amr 

bin Ash bertemu di usia senjanya, Amr bin Ash bertanya kepada Mu’awiyah, “wahai 

ami>rul mukmini>n apa yang tersisa untukmu dari kebahagiaan dunia?”. Mua’wiyah 

                                                             

65Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bāqy, Al-Mu’jam Al-Mufahras Lialfāẓ Al-Qur’ān Al-Karīm, h. 
442. 



40 
 

 
 

pada waktu itu telah menjadi pemimpin umat Islam dan seorang kepala negara yang 

kuat dan kaya raya, Mu’awiyah menjawab: “adapun makanan, saya telah merasa 

bosan akan rasanya. Adapun pakaian saya telah merasa jemu akan segala 

kemewahannya. Kebahagiaanku sekarang adalah meminum air yang segar di bawah 

naungan pohon saat musim panas.” Mu’awiyah lalu terdiam sejenak dan bertanya ke 

Amr bin Ash: “ sedang kamu Amr, apa yang tersisa untukmu dari kenikmatan 

dunia?”. Amr bin Ash dikenal sebagai orang ahli dagang, ia berkata: “kebahagiaanku 

adalah mata air yang mengalir di lahan kurma subur yang melimpah atas 

kehidupanku dan kehidupan anak-anakku setelah saya meninggal.” Pada waktu 

percakapan itu, terdapat seorang pelayan yang melayani Mu’awiyah dan Amr dengan 

menyajikan minuman kepada keduanya. Mu’awiyah pun menengok ke pelayan itu 

dan juga bertanya secara bercanda, “apa yang tersisa untukmu dari kenikmatan 

dunia?”. Pelayan itu menjawab: wahai ami>rul mukmini>n yang tersisa untukku dari 

kebahagiaan dunia adalah perbuatan baik yang saya berikan kepada kaum mulia di 

mana mereka tidak membalasnya sepanjang hidupku sehingga akan dibalas ke 

keturunanku nanti di masa depan.” Muhammad Mutawalli al-Sya’rawy mengatakan 

bahwa pelayan itu telah memahami firman Allah swt QS al-Nisa>’/4: 9 di atas.66 

Demikian sekilas kandungan ayat di atas. 

Allah swt menganjurkan bagi pelaksana wasiat dalam memelihara keturunan 

yang dipercayakan kepadanya untuk bertaqwa kepada Allah swt dan berkata dengan 

perkataan yang benar (qaula>n sadi>da>n). Pelaksana wasiat hendaknya tidak 

menyakiti anak yatim, berbicara kepada mereka sebagaimana ia berbicara kepada 

                                                             

66Muhammad Mutawalli al-Sya’ra>wy, Tafsi>r al-Sya’ra>wy  jilid 4 (t.c; Kairo: Mat}a>bi’ 

Akhba>r al-Yaum, 1997), h. 2017-2018. 
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anak  mereka sendiri dengan baik, sopan dan ramah serta memanggil mereka dengan 

panggilan “wahai anakku”.67   

Ayat kedua yang menggunakana frasa qaula>n sadi>da>n adalah QS al-

Ah}za>b/ 33: 70 
 

   

    

   

Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
Katakanlah perkataan yang benar. 

Untuk memahami ayat di atas maka perlu dilihat ayat sebelum dan 

sesudahnya yaitu QS al-Ah}z\a>b/33: 69 dan 71. Ketiga ayat itu (ayat 69, 70 dan 71) 

diberi judul oleh Wahbah al-Zuhaily dengan والأمر الكفر إلى يؤدي لا الذي الإيذاء تحريم 

 keharaman mengganggu orang yang tidak melakukan kekafiran dan perintah“ بالتقوى

untuk bertaqwa”. Orang-orang beriman diperintah untuk tidak mengganggu nabi 

Muhammad saw dengan perkataan atau perbuatan yang tidak ia sukai atau benci 

sebagaimana kaum bani Israil yang mengganggu nabi Musa as seperti permintaan 

untuk melihat Tuhan dan permintaan makanan yang bermacam-macam. Orang 

beriman diberi petunjuk kepada perkara yang pantas. Perkara itu seperti perbuatan 

baik dan perkataan yang benar karena barang siapa yang berbuat kebaikan dan 

meninggalkan keburukan maka ia telah bertaqwa kepada Allah swt. Ayat 70 di atas 

berarti wahai orang beriman kepada Allah swt dan rasul-Nya bertaqwalah kalian 

dalam segala urusan dengan menjauhi kemaksiatan, melakukan segala perintah-Nya 

dan ibadah-Nya seakan ia melihat-Nya serta ucapkanlah kalian perkataan benar dan 

                                                             

67Muhammad Mutawalli al-Sya’ra>wy, Tafsi>r al-Sya’ra>wy  jilid 4, h. 2021. 
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pasti dalam segala urusan kalian.  Kemudian Allah swt menjanjikan perbuatan baik 

dan perkataan benar dengan dua perkara. Perbuatan baik diganjar dengan Allah swt 

memperbaiki amal kalian dalam artian Dia menerima perbuatan kalian. Perkataan 

benar diganjar dengan ampunan atas dosa-dosa terdahulu dan adapun dosa yang akan 

terjadi di masa depan maka Allah ilhamkan kepada mereka untuk bertaubat lalu 

merangsangnya untuk berbuat ketaatan.68  

Ayat 70 setidaknya memberikan dua pemahaman yaitu: (1) Allah swt 

mengharuskan berperilaku baik atau bertaqwa serta berbicara dengan perkataan 

benar. Perkataan benar adalah sesuatu yang berlawanan dengan gangguan yang 

dilarang untuk dinisbatkan kepada nabi Muhammad saw dan orang-orang beriman, 

sebab perkataan yang negatif bukan termasuk qaula>n sadi>da>n; (2) Allah swt 

berjanji bahwa Dia akan membalas perkataan yang benar dan taqwa dengan 

perbaikan amal (amal diterima dan menjadikannya baik serta tidak mengandung 

kerusakan). Allah swt juga membalas dengan pengampunan dosa sehingga mendapat 

derajat dan kedudukan yang tinggi.69  

Ungkapan masyhur dalam sastra paseng mengemukakan secara implisit nilai 

budaya ada tongeng: 
 
sd mpbti ad. 
ad mpbti gau. 
gau mpnEs tau. 
tEmEto nwnw mj. 
tElEsu ad ad bEel. 
tEpugau gau mecko. 
tEmktun ri pdn tau. 
tEtklup ri apoelGEn. 
 

Transkrip: 

                                                             

68Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 11, 
h. 447. 

69Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 11, 
h. 449. 
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Sadda mappabbati ada 
Ada mappabati gau 
Gau mappannessa tau 
Temmetto nawa-nawa maja 
Tellessu ada-ada belle 
Tepugau gau maceko 
Temmakkatuna ri padanna tau 
Tetakkalupa ri apolengenna  

Artinya: 
Suara menjelmakan kata 
Kata menjelmakan perbuatan 
Perbuatan menunjukkan manusia 
Tidak terbersit pikiran jelek 
Tidak mengucapkan kata-kata bohong 
Tidak melakukan perbuatan culas 
Tidak menghinakan sesama manusia 
Tidak lupa pada asal kedatangan70  

Nilai internal budaya sipakatau yang pertama (ada tongeng) tersirat dalam 

empat baris pertama ungkapan di atas. Kalimat sadda mappabati ada mengandung 

pengertian suara yang muncul dari hati nurani yang suci (sadda mompo’e pole ri ati 

macinnong). Pada hati nurani diletakkan tajang (cahaya) oleh Allah swt sehingga 

hanya hati nurani yang dapat menerima firman Allah swt, sang pencipta (saddanna 

Pawinru’e). Sadda yang demikian menjelma menjadi ada tongeng (qaula>n 

sadi>da>n).71 Pengamalan budaya sipakatau mengharuskan seseorang untuk berkata 

dengan perkataan benar (ada tongeng) di mana hanya mampu diterapkan oleh mereka 

yang hatinya telah mendapat petunjuk dari Allah swt melalui firman-Nya. QS al-

Nisa>’/4: 9 memberi pengertian bahwa hanya orang bertaqwa yang mampu 

menjalankan amanah berupa wasiat untuk menjaga keturunan lemah dan senantiasa 

memperlakukannya seperti anak sendiri (qaula>n sadi>da>n). Begitu pula pada QS 

al-Ah}z\a>b/33: 70, menyiratkan ketaqwaan terlebih dahulu sebelum menerapkan 

qaula>n sadi>da>n.          

                                                             

70Anwar Ibrahim, Sulesana, h. 138. 

71Anwar Ibrahim, Sulesana, h. 139. 
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Dalam hal memperlakukan anak orang lain seperti anak sendiri, penulis masih 

mendapati pada masyarakat Bugis Bone yang melakukan demikian. Contoh kecil 

dalam praktek memanggil anak, penulis melihat bahwa orang tua Bugis ada yang 

memanggil anak yang jelas bukan keturunan langsungnya dengan sebutan “nak” juga 

meskipun kadang ia tahu nama asli anak itu. Akan tetapi, ia tidak memanggl dengan 

sebutan nama langsungnya, namun dengan sebutan panggilan yang sama dengan 

panggilan yang ditujukan pada anak keturunan langsungnya yitu “nak” bentuk 

singkatan dari “anak”. Penyebutan kata “nak” pada anak orang lain tentu lebih 

membangkitkan hubungan emosional anak dengan orang tua yang memanggilnya. 

Penulis juga masih sering mendapat panggilan “nak” oleh orang lain yang baru 

dikenal atau oleh teman orang tua. Ketika penulis pergi ke sawah bersama orang tua, 

pemilik sawah yang berdekatan dengan sawah milik orang tua menyapa saya setelah 

berbicara dengan orang tua, ia bertanya “sudah semester berapamaki nak?”. Padahal 

orang tersebut baru pertama kali saya jumpai. Hal itu merupakan adat yang sudah 

sering dipraktekkan orang tua Bugis untuk lebih memberi kedekatan dalam 

komunikasi.72 

 

2) Lempu’ (Kejujuran)  

Lempu’ atau kejujuran dalam al-Qur’an disebut dengan الصدق yang 

merupakan antonim dari الكذب. Kata al-s}idq didefinisikan dengan: 

 مطابقة القول الضمير و المخبر عنه معا

Artinya: 
“Kesesuaian ucapan dengan suara hati dan yang diberitakan secara 
bersamaan.” 

                                                             

72Peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 Juli 2020 di kecamatan Tanete Riattang Barat  
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Kata al-s}idq dan al-kaz\ib pada dasarnya disandarkan pada perkataan seperti 

dalam QS al-Nisa>’/4: 122 dan 87. 73  Namun, terkadang juga disandarkan atau 

digunakan pada perbuatan anggota tubuh seperti dalam QS al-Ah}z\a>b/33: 23. Al-

Qur’an juga mempergunakan kata al-s}idq untuk mengungkap segala setiap 

perbuatan luhur baik yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi seperti QS al-

Syu‘ara>/26: 84.74 

     

    

Terjemahnya: 

Dan jadikanlah Aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) 
kemudian. 

Ayat tersebut merupakan suatu permintaan agar Allah swt menjadikann nabi 

Ibrahim as orang yang saleh sehingga apabila ia dipuji oleh orang yang datang 

setelah, pujian itu tidak menjadi suatu kebohongan bahkan menjadi seperti dalam 

ungkapan syair: 

 إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني

Artinya: 

Apabila kami memujimu sebagai orang saleh maka engkau adalah betul 
seperti pujian kami dan bahkan lebih dari yang kami pujikan.75 

QS al-Syu‘ara>/26: 84 merupakan rangkaian doa nabi Ibrahim as kepada 

Allah swt.  Doa beliau dapat dilihat dari ayat 83-89 

     

    

                                                             

73Al-Ragīb al-Aṣfahāny, Mufradāt Alfāz al-Qur’ān, h. 478. 

74Al-Ragīb al-Aṣfahāny, Mufradāt Alfāz al-Qur’ān, h. 479. 

75Al-Ragīb al-Aṣfahāny, Mufradāt Alfāz al-Qur’ān, h. 479-480. 
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Terjemahya: 
(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan 
masukkanlah Aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.  Dan 
jadikanlah Aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) 
Kemudian.  Dan jadikanlah Aku termasuk orang-orang yang mempusakai 
surga yang penuh kenikmatan.  Dan ampunilah bapakku, Karena 
Sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.  Dan 
janganlah Engkau hinakan Aku pada hari mereka dibangkitkan.  (yaitu) di hari 
harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Kecuali orang-orang yang 
menghadap Allah dengan hati yang bersih. 

Nabi Ibrahim as dalam ayat di atas memiliki permintaan doa kepada Allah 

swt yaitu: 

a) Nabi Ibrahim meminta ilmu, pemahaman, serta pengetahuan yang dapat 

menerangi hatinya untuk mengenal sifat Allah swt dan dapat mengetahui 

kebenaran agar nabi Ibrahim mengamalkan kebenaran itu.  

b) Nabi Ibrahim meminta petunjuk untuk selalu melakukan ketaatan 

sehingga dapat tergolong dalam kelompok orang-orang saleh yang bersih 

dari segala dosa baik kecil atau besar. 

c) Nabi Ibrahim meminta agar mendapat buah tutur yang indah (lisa>n 

s}idq) setelah ia tiada. Beliau ingin diingat di dunia  sebagai orang yang 

membimbing manusia beramal saleh sehingga ia perbuatannya diikuti 

dalam kebaikan. Doa nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah swt seperti 

firman-Nya dalam QS al-‘Ankabu>t/29: 27. 
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d) Nabi Ibrahim meminta agar dijadikan sebagai penduduk surga. 

e) Nabi Ibrahim meminta ampunkan bapakanya kepada Allah swt. 

f) Nabi Ibrahim meminta agarAllah swt tidak membuka kejelekan yang 

telah beliau lakukan karena kelalaian. Ia meminta terbebas dari kesedihan 

dan aib pada hari kiamat.76 

Dari sini dipahami bahwa lempu’ (kejujuran) merupakan salah satu bagian 

dari kata al-s}idq yang oleh al-Qur’an digunakan untuk mengungkapkan segala 

perbuatan mulia yang nampak secara zahir atau tidak. Pada sastra paseng yang telah 

disebt di atas, nilai lempu’ dipahami dari kalimat teppugau gau maceko yaitu tidak 

melakukan perbuatan yang curang atau culas.77   

Pada beberapa waktu lalu, penulis sempat berbelanja di pasar tradisional 

yang ada di daerah penulis, kecamatan Tanete Riattang Barat. Dalam riwayat disebut 

bahwa tanah yang paling baik adalah yang yang dibanguni masjid di atasnya 

sedangkan tanah yang paling buruk adalah tanah yang dibanguni pasar.78 Tanah pasar 

menjadi tanah paling buruk sebab di pasar menjadi tempat paling rawan untuk 

pelanggaran halal dan haram seperti: mengurangi timbangan, berbohong, penipuan 

dan sebagainya. Penulis ingin berbelanja ikan di salah satu penjual yang sudah 

menjadi langganan. Namun, langganan penulis tidak berada di lapak jualannya, hanya 

penjual lain yang ada di dekat lapaknya sedang saya ingin membeli ikan jualannya. 

Tiba-tiba ada salah seorang penjual lain di dekat lapak itu yang menyapa saya dan 

melayani saya dan menjual ikan langganan saya itu. Dalam hati penulis, nampaknya 

                                                             

76Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 19, 
h. 172. 

77Anwar Ibrahim, Sulesana, h. 139. 

78Muh}ammad bin ‘Umar al-Nawa>wy al-Bantany, Syarh} Tanqi>h al-Qaul al-H{as\i>s\ Fi 
Syarh} Luba>b al-H{adi>s  (Cet. I; Surabaya: Da>r al-‘Ilm, t. thn), h. 22.\  
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itu sudah menjadi adat mereka apabila salah seorang dari mereka tidak berada di 

tempat sedang ada pembeli yang ingin membeli jualannya maka penjual yang 

menjadi tetangga bertugas melayani pembeli itu. Dugaan itu semakin kuat ketika saya 

berbelanja dikesempatan lain pada penjual yang buah. Saya mengalami seperti pada 

saat saya ingin membeli ikan.  Semua itu merupakan praktek lemupu dalam budaya 

masyarakat Bugis Bone yang masih dipraktekkan hari ini di tengah krisis 

kepercayaan pada sesama semakin hampir habis.     

3) Getteng (keteguhan) 

Kata getteng bisa diartikan dengan teguh, tetap-asas, setia pada keyakinan 

atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Nilai getteng ini 

dapat dilihat pada diri Sultan Adam, raja Bone yang paling pertama memeluk agama 

Islam. Ajakan masuk Islam disampaikan oleh raja Gowa Sultan Malik Said atas dasar 

perjanjian yang berbunyi “barangsiapa yang lebih dahulu menemukan suatu jalan 

yang lebih baik maka berjanjilah siapa yang lebih dahulu menemukan kebaikan itu  

agar memberitahukan kepada raja-raja yang lain.” Sultan Adam pun menyerukan 

Islam kepada rakyat Bone, namun mereka menolak. Beliau lantas melepaskan 

tahtanya sebagai raja Bone lalu kembali ke Pattiro, tempat beliau menjadi Arung 

dulu. Akan tetapi, sikap rakyat Pattiro sama dengan rakyat Bone sehingga Sultan 

Adam berangkat ke Tallo dan Gowa lalu bertolak ke daerah Bantaeng. Beliau 

menghabiskan sisa umurnya di Bantaeng. Dari sini nampak keteguhan (getteng) 

beliau memelihara prinsip atau keyakinan yang ia yakini sebagai suatu kebenaran 

sampai rela meletakkan jabatan tertinggi sekalipun.79     

Getteng yang berarti keteguhan dalam bahasa Arab disebut dengan الثبات (al-

S|aba>t) merupakan antonim dari الزوال (al-Zawa>l), seperti dalam QS al-Anfa>l /6: 

                                                             

79A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, h. 163. 
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45. Kata al-S|a>bit dipergunakan pada sesuatu yang wujud yang dapat diindera atau 

tidak. Bentuk s\abbattuh berarti qawwaituh seperti dalam QS al-Baqarah/2: 25080 

   

    

   

   

    

Terjemahnya: 

Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, merekapun (Thalut 
dan tentaranya) berdoa: "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri 
kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-
orang kafir." 

Ayat di atas menambah keimanan bagi orang yang ingin berhadapan dengan 

musuh hendaknya berdoa dengan berucap “ya> rabbana>” layaknya bunyi ayat 

tersebut. Kata yang digunakan adalah rabb karena ia berarti zat yang menguasai 

persoalan pemeliharaan dan pemberian rezeki seorang hamba sedangkan kata 

“Alla>h” digunakan pada persoalan al-ubu>diyyah dan al-taka>li>f. Kalimat 

rabbana> afrig ‘alaina> sabra>n menunjukkan bahwa mereka meminta agar Allah 

swt mengisi hati mereka dengan kesabaran. Kesabaran itu menjadi bekas atau 

dampak keteguhan pendirian (getteng) yang ada dalam kalimat wa s\abbit 

aqda>mana>. Akhir dari kesabaran dan keteguhan itu adalah datangnya pertolongan 

Allah swt kepada orang-orang beriman.81 Demikian Allah memberi pelajaran melalui 

kisah nabi Daud as dan Jalut. 

Al-Qur’an memberikan petunjuk bahwa sifat sabar itu akan melahirkan 

getteng (keteguhan). Dari ayat itu juga dipahami bahwa doa pada waktu genting itu 

                                                             

80Al-Ragīb al-Aṣfahāny, Mufradāt Alfāz al-Qur’ān, h. 171. 

81Muhammad Mutawalli al-Sya’ra>wy, Tafsi>r al-Sya’ra>wy  jilid 2, h. 1056. 
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memberi manfaat sebab doa itu adalah tanda keimanan serta menjadi penolong agar 

diberi keteguhan. Sifat getteng harus senantiasa disertai dengan ingatan yang banyak 

kepada Allah swt sebagaimana dalam QS al-Anfa>l /6: 45.82 

   

    

    

   

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan (musuh), 
Maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya 
agar kamu beruntung. 

Ada juga bahasa agama sering diungkapkan untuk menunjukkan sikap getteng 

yaitu istilah istiqamah. Firman Allah dalam QS Fus}s}ilat/ 41: 30. 

    

    

   

   

  

     

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" 
Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka malaikat akan turun 
kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah 
merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang Telah 
dijanjikan Allah kepadamu". 

                                                             

82Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 2, 
h. 435. 
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Ayat tersebut membahas tentang sikap istiqamah dalam bertauhid dan 

berusaha agar selalu melakukan ketaatan dan menjauhi larangan.83 Istiqamah atau al-

iqa>mah fi al-maka>n itu berarti al-s\aba>t.84 Dapat juga disebut dengan s\abatu> 

‘ala al-haqq ‘ilma>n wa ‘amala>n (tetap pada kebenaran dalam ilmu dan 

pengamalan). Jadi getteng atau al-s\aba>t  dengan berpatokan pada ayat-ayat yang 

telah diterangkan, dapat dipahami selalu beriringan dengan sifat sabar, banyak 

mengingat Allah swt dan teguh mempertahankan agama yang diyakini tanpa 

menyekutukan Allah swt  layaknya yang dilakukan oleh Sultan Adam, raja Bone 

paling pertama memeluk agama Islam.  

4) Sipakalebbi (saling memuliakan) 

Nilai keempat dari budaya sipakatau adalah sipakalebbi.  Istilah sipakalebbi 

merupakan perwujudan nilai dasar sipakatau. Selain sipakalebbi, ada juga istilah 

sipakainge’ atau siparengngerangi (saling mengingatkan), sipangajari (saling 

menasehati), sipaitai (saling memberi petunjuk), siamasei (saling mengasihi), 

semuanya berdimensi sosial-horizontal dan dilakukan dengan menggunakan prinsip 

asitinajang (prinsip kepatutan). Hal itu memaknai ungkapan di dalm paseng 

sebelumnya “temmakkatuna ri padanna tau” (tidak menghina sesamanya manusia).85    

Al-Qur’an dengan tegas melarang setiap kelompok merendahkan kelompok 

lain sebagaimana dalam QS al-Hujura>t/49: 11. Penjabaran ayat itu akan lebih 

sempurna apabila dipaparkan sampai pada ayat 13. 

    

      

                                                             

83Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 12, 
h. 549. 

84Al-Ragīb al-Aṣfahāny, Mufradāt Alfāz al-Qur’ān, h. 692. 

85Anwar Ibrahim, Sulesana, h.141. 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik 
dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 
lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka 
mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang 
mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 
sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah 
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orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 
purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan 
janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu 
sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. 
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat 
lagi Maha Penyayang. Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang 
yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal. 

Klausa ya> ayyuhallaz\i>na a>manu> la> yaskhar qaum min qaum ‘asa> 

an yaku>nu> khairan min hum pada ayat 11  turun berkenan dengan Sabit bin Qais 

bin Syammas, seorang sahabat yang mengalami gangguan di telinga. Apabila Sabit 

datang ke majelis nabi, orang-orang memberinya jalan sampai mendapati tempat 

duduk dekat dengan nabi sehingga ia dapat mendengar perkataan nabi. Suatu hari ia 

datang dan majelis telah dimulai maka Sabit pun melangkahi leher manusia sambil 

berucap “beri jalan…beri jalan”. Seorang laki-laki pun berkata padanya: “kau sudah 

dapat tempat duduk, duduklah di situ”. Sabit pun duduk dalam keadaan marah lalu ia 

mengerdipkan matanya ke seorang laki-laki sambil bertanya: “siapa ini?”. Orang 

yang ditanyakan Sabit pun menjawab:”saya Fulan”. Sabit kembali berkata: anaknya 

Fula>nah dengan niat hendak mengejek dan merendahkan ibu kandung laki-laki itu. 

Laki-laki itu pun menundukkan kepala karena merasa malu. Allah swt kemudian 

menurunkan ayat di atas.86    

Klausa wa la> nisa> min nisa>’ ‘asa> an yakunn khairan minhunn turun 

pada dua orang isteri nabi Muhammad saw yang mengejek Ummi Salamah. Ummi 

Salamah mengikatkan di pinggangnya semacam selendang warna putih dan melepas 

ujung  kain di belakangnya lalu menariknya. Aisyah ra berkata kepada Hafsah ra: 

                                                             

86Ali bin Ahmad al-Wahidi, Asba>b al-Nuzu>l (Cet. I; Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 
2010), h. 242. 
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“lihat apa yang ia tarik di belakangnya. Itu seperti lidah anjing.” Ucapan itu adalah 

bentuk ejekan Aisyah dan Hafsah kepada Ummu Salamah.87  

   Klausa wa la> tana>bazu> bil alqa>b turun berkenaan dengan peristiwa 

ketika nabi Muhammad saw datang ke suatu tempat. Kemudian ada seorang laki-laki 

memanggil laki-laki lain dengan gelar yang tidak ia sukai. Hal itu diadukan kepada 

nabi sehingga turun ayat. Adapun sebab turun ayat 13, disebutkan bahwa Muqatil 

berkata: pada saat hari fath} al-Makkah, Rasulullah saw memerintah Bilal 

mengumandangkan adzan sehingga ia pun adzan di depan kabbah. Attab bin Usaid 

bin Abi al-‘Ais berkata segala puji bagi Allah yang telah mencabut nyawa bapakku 

sehingga ia tidak melihat peristiwa hari ini. Al-Haris bin Hisyam menambah “apakah 

Muhammad tidak mendapat muazzin selain orang asing dan hitam ini?”. Adapun 

Suhail bin Amru berkata: apabila Allah menginginkan sesuatu maka ia akan 

mengubahnya. Abu Sufyan: sesungguhnya saya tidak akan mengatakan sesuatu yang 

saya khawatirkan akan diberitakan oleh Tuhan langit. Jibril kemudian mendatangi 

nabi Muhammad saw dan menyampaikan perstiwa tersebut. Nabi pun memanggil dan 

menanyai mereka perihal apa yang mereka katakan. Mereka lantas membenarkan hal 

itu. Kemudian Allah swt menurunkan ayat 13 di atas. Mereka kemudian dilarang 

untuk membanggakan nasab, memperkaya diri dan menghina orang fakir.88     

Syekh Wahbah al-Zuhaily memberi judul آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة 

“adab-adab seorang mukmin kepada mukmin dan manusia secara  keseluruhan”, 

dalam menjelaskan kandungan ayat 11,12 dan 13 dari surah al-Hujura>t. Tiga ayat di 

atas adalah bentuk akhlak Islam dan adabnya yang mulia. Allah swt mendidik hamba-

Nya yang beriman dengan melarang mereka mengolok-olok sesamanya seperti: 

                                                             

87Ali bin Ahmad al-Wahidi, Asba>b al-Nuzu>l, h. 242-243. 

88Ali bin Ahmad al-Wahidi, Asba>b al-Nuzu>l, h. 243. 
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memandang remeh, kurang menghargai, dan mencemooh. Sebab, bisa saja orang 

yang diolok-olok itu lebih mulia di mata Allah swt daripada yang mengolok dan bisa 

saja orang yang direndahkan itu lebih agung derajatnya di sisi Allah swt serta lebih 

Allah swt cintai ketimbang yang merendahkan itu. Perbuatan ini haram secara pasti. 

Allah swt juga mendidik hamba-Nya agar tidak mengumbar aib dan mencela 

seseorang baik dengan perkataan atau isyarat. Allah swt telah menjadikan bentuk 

celaan dan makian seseorang kepada orang lain itu juga adalah bentuk celaan dan 

makian pada diri sendiri, sebab manusia itu seperti satu jiwa dan raga. Oleh karena 

itu, ketika orang beriman mencela saudaranya maka ia ibarat mencela dirinya sendiri. 

Hal ini seperti dalam firman Allah swt QS al-Nisa>’/4: 29 la> taqtulu> anfusakum 

berarti janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Perbuatan mencela 

seperti al-hama>z dan al-lamma>z merupakan tindakan terkutuk seperti penegasan 

Allah swt dalam QS al-Humazah/104: 1. Syekh Wahbah membedakan antara  al-

hama>z dan al-lamma>z. Al-Hama>z itu dengan perbuatan sedangkan al-lamma>z 

dengan ucapan. Allah swt telah mencela orang yang disifati dengan dua hal itu pada 

QS al-Qalam/68: 11. 

      

Terjemahnya: 

Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah. 

Ada prbedaan antara al-sukhriyyah (mengolok-olok) dan al-lamz (mencela). Al-

Sukhriyyah merupakan penghinaan seseorang secara mutlak dengan bentuk 

mentertawakan disertai kehadiran orang yang dihina, sedangkan al-lamz adalah 

mencela seseorang baik iu dengan tertawa atau tidak dan dengan kehadiran yang 

dicela atau tidak. Oleh karena itu al-lamz lebih umum daripada al-sukhriyyah. 89  

                                                             

89Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 26, 
h. 251-252. 



56 
 

 
 

Akhlak yang musti dimiliki selanjutnya adalah tidak melakukan al-tana>buz 

bi al-alqa>b yaitu memanggil atau memberi julukan yang tidak disukai oleh 

seseorang. Seseorang hendaknya tidak memanggil orang lain dengan julukan jelek 

yang dapat menyebabkan kemarahannya, seperti ucapan seorang muslim kepada 

muslim lainnya “wahai fasiq atau wahai munafik.” Para ulama telah menetapkan 

keharaman memanggil manusia dengan julukan yang dia benci baik kepada dirinya 

sendiri atau kedua orang tuanya. Namun terdapat kebolehan memanggil dengan 

julukan yang tidak jelek seperti julukan الأعمش dan الأعرج  dari kalangan periwayat 

hadis. Adapun julukan yang baik maka tidak haram dan tidak makruh sebagaimana 

julukan yang al-‘ati>q  pada Abu Bakar, al-fa>ruq pada Umar, z\u al-nurain pada 

Usman, abu tura>b pada Ali, saifulla>h pada Khalid dan da>hiyyah al-Isla>m pada 

Amru bin A<s}.90 

Di ayat 12, Allah swt melarang dan mengharamkan buruk sangka. Sangkaan 

jahat terhadap orang baik adalah persangkaan yang jelek. Adapun persangkaan 

kepada orang fasik, jahat dan ahli maksiat hukumnya boleh agar dijauhi dan menjadi 

bahan perhatian bagi diri sendiri tanpa diumbar. Apabila ia mengumbarnya maka 

berdosa. Selanjutnya Alah swt melarang al-tajassus yaitu mencari-cari kesalahan 

seseorang. Sahabat Umar bin Khattab pernah berbicara bahwa sesungguhnya Abu 

Mahjan al-Saqafy meminum khamr di rumahnya bersama para sahabatnya. Umar lalu 

berangkat ke rumah Mahjan dan masuk ke rumahnya. Tiba-tiba tidak ada seoarng pun 

di sisi Mahjan kecuali satu orang saja. Abu Mahjan pun berkata:”sesungguhnya ini 

tidak halal bagimu Umar, sungguh Allah swt telah melarangmu al-tajassus”. Umar 

lalu keluar dan meninggalkan Abu Mahjan. Yang ketiga dari larangan Allah pada 

                                                             

90Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 26, 
h. 253. 
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ayat 13adalah gibah yaitu membicarakan orang lain dengan sesuatu yang tidak ia 

sukai. Apabila sesuatu yang dibicarakan itu betul adanya maka ia dinamai gibah 

namun apabila tidak betul maka ia dinamai dusta (al-buhta>n).91      

Ayat 13 dari surah al-Hujura>t dalam tulisan Syekh Wahbah al-Zuhaily 

memberi topik tentang المساواة بين الناس في الأصل والمنشأ، والتفاضل بالتقوى “persamaan 

secara asasi antara manusia dan keutamaan dari segi ketaqwaan”. Allah swt menyeru 

kepada manusia secara umum, bahwa Dia telah menciptakan manusia dari asal yang 

satu dan jiwa yang satu yaitu dari nabi Adam dan istrinya Hawa. Oleh karena itu, 

kalian semua sama karena bernasab satu dengan mengumpulkan kalian pada bapak 

dan ibu yang satu sehingga tidak ada tempat untuk membanggakan nasab. Tidak 

dibenarkan sikap membanggakan keturunan atau sikap mencela satu sama lain antara 

saudara senasab yakni dari Adam.  Sesungguhnya kemuliaan itu diukur dari 

ketaqwaan kalian sehingga barang siapa yang disifati dengan taqwa maka ia lebih 

mulia, luhur dan utama. Imam al-Tabari meriwayatkan dalam A<da>b al-Nufu>s 

bahwa nabi berkhutbah di Mina pada pertengahan hari tasyriq sedang beliau berada di 

atas unta: “wahai sekalian manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, 

bapak kalian satu. Ketahuilah tidak ada kemuliaan orang Arab atas non-Arab, begitu 

juga non-Arab atas orang Arab, berkulit hitam dan berkulit putih kecuali 

pertimbangan taqwa. Apakah kalian mampu menyampaikan hal ini?, mereka 

menjawab: ya. Nabi bersabda: hendaklah yang hadir pada hari ini menyampaikan 

kepada yang tidak hadir.”92 

                                                             

91Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 26, 
h. 255-257. 

92Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 26, 
h. 259-260. 
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Perbuatan mengolok-olok (al-sukhriyyah), mencela (al-lamz), memberi 

julukan buruk (al-tana>buz bi al-qa>b), dan berprasangka buruk (su>’u al-z}ann) 

adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt dan menyalahi nilai sipakalebbi 

(saling memuliakan) dalam budaya Bugis. Ayat 13 mengkonfirmasi tuntutan untuk 

sipakalebbi sebab manusia berasal dari bapak dan ibu yang satu. Setiap manusia 

berhak untuk dihormati dan dimuliakan tanpa melihat perbedaan suku, ras, antar 

golongan dan agama. Apalagi dalam Islam, faktor kemuliaan itu ditentukan oleh 

tingkat ketaqwaan seseorang sehingga dilarang untuk membanggakan nasab.   

Orang tua Bugis telah mendidik anaknya untuk memuliakan sesama manusia 

melalui budaya tabe’ . Tabe’ adalah ungkapan verbal yang diucap sambil 

membungkukkan badan seraya mengulurkan tangan ke arah bawah. Budaya tabe’  

diajarkan kepada anak-anak seperti ketika akan berjalan melewati seseorang yang 

sedang duduk, bahkan kadang mendapat amarah jika tidak dilakukan. Penulis masih 

sering mendapatai pendidikan tabe’  ini baik di lingkungan keluarga sendiri atau 

keluarga orang lain. Orang tua selalu berkata kepada anaknya ketika melihat ia akan 

berjalan melewati orang lain dengan ucapan “ellau tabe’ki nak”.  

5) Mappesona ri Dewata Seuwwae (tawakkal kepada pencipta yang Esa) 

Nilai kelima ini berdimensi religius dan vertikal-transendental, mempedomani 

manusia tentang adanya hubungan dan pertanggung jawaban manusia kepada 

penciptanya sesuai dalam baris paseng di awal tetakkalupa ri apolengenna yaitu tidak 

lupa dari mana asal kejadiannya.93 Paseng itu berpesan agar setiap manusia setelah 

mengerahkan segala usaha yang dimilikinya kiranya bersandar dan mengingat sang 

pencipta sehingga apapun hasil yang didapatkan ia dapat menerima sebagai suatu 

ketetapan Allah swt atas dirinya. 

                                                             

93Anwar Ibrahim, Sulesana, h.141. 
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Kata tawakkal memiliki dua arti yaitu (1) bermakna تولى “mengurus atau 

menangani; (2) bermakna اعتمد  “bersandar”. Allah swt berfirman dalam QS al-

Mumtah}anah/60: 494 

      

    

   

    

     

   

  

    

    

    

       

    

     

Terjemahnya: 
Sesungguhnya Telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan 
orang-orang yang bersama dengan Dia; ketika mereka Berkata kepada kaum 
mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa 
yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan Telah nyata 
antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya 
sampai kamu beriman kepada Allah saja. kecuali perkataan Ibrahim kepada 
bapaknya: "Sesungguhnya Aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan 
Aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim 
berkata): "Ya Tuhan kami Hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan 
Hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan Hanya kepada Engkaulah kami 
kembali." 

                                                             

94Al-Ragīb al-Aṣfahāny, Mufradāt Alfāz al-Qur’ān, h. 882. 
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Ayat tersebut menceritakan kisah nabi Ibrahim as dan kaumnya. Alah swt 

menyampaikan kepada umat nabi Muhammad saw bahwa nabi Ibrahim itu adalah 

bapak dari para nabi yang patut kalian jadikan uswah al-hasanah. Allah swt 

mengajarkan orang beriman agar selalu juga melafalkan doa yang dipanjatkan oleh 

nabi Ibrahim ketika beliau berketetapan hati untuk berpisah dari kaumnya yang 

musyrik serta megingkari perbuatan dosa mereka. Doa beliau adalah “Ya Tuhan kami 

Hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan Hanya kepada Engkaulah kami 

bertaubat dan Hanya kepada Engkaulah kami kembali”.95 

Tawakkal adalah perbuatan dan bagian kerja hati bukan anggota badan. 

Anggota badan secara keseluruhan yang bekerja dan hati yang bertawakkal. Manusia 

mencari jalan yang menjadi sebab keberhasilan dan bertawakkal dengan hati mereka 

supaya sampai juga pada keberhasilan hakiki.96 Nabi Ibrahim as mengadu kepada 

Allah swt bahwa ia bersandar kepada Allah swt dalam segala perkara. Beliau 

mempercayakan segala urusannya kepada Tuhannya. Nabi Ibrahim menyadari bahwa 

kepada Allahlah satu-satunya tempat kembali. Beliau bertutur kalau dirinya nanti 

akan kembali ke sisi Allah swt dalam keadaaan bertaubat dari segala dosa.97  

Setiap manusia Bugis sepatutnya menyadari dan merenungkan nilai kelima 

dari budaya sipakatau. Nilai mappesona ri Dewata Seuwwae itu tentu muncul pasca 

kerajaan Bugis memeluk Islam. Oleh karena itu, segala aturan kaidah hidup orang 

Islam juga banyak masuk mempengaruhi tata dan pola kebudayaan Bugis. Dalam 

kategri budaya sipakatau ada ungkapan yang menyatakan “iyapa nariyseng tau 

                                                             

95Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 28, 
h. 132.  

96Muhammad Mutawalli al-Sya’ra>wy, Tafsi>r al-Sya’ra>wy  jilid 24 (t.c; Kairo: Mat}a>bi’ 

Akhba>r al-Yaum, 1991), h. 15122. 

97Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 28, 
h. 129. 
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tongeng ri wettu situ’turenna akkalenna nasaba ada-adanna; paompo’ ri atinna 

nasaba pangkaukeng-pangkaukeng malebbi ”, artinya manusia yang sesungguhnya 

yaitu manusia ketika ia berpikir mengungkap perbuatannya dan atas perbuatannya 

tercermin nilai-nilai mulia dan luhur.98  

Manusia yang luhur adalah mereka yang mampu menggunakan potensi dan 

anugerah yang Allah swt berikan dengan sebaik-baiknya sehingga melahirkan 

perbuatannya mulia dan sesuai dalam kacamata agama dan budaya. Pengetahuan 

terhadap nilai internal budaya sipakatau mengantar setiap pribadi Bugis 

menjadikannya sebagai pegangan sebab al-Qur’an sendiri telah menjelaskan urgensi 

dari setiap nilai tersebut. Dari sini akan melahirkan manusia Bugis yang betindak 

secara sadar dan sukarela serta teguh dalam menjalankan sesuatu yang yang diyakini 

kebenarannya karena berasal dari sang Pencipta.   

Nilai internal dari budaya sipakatau yang terakhir ini juga dapat disebut 

dengan sara’ atau syariat, yang dimaksud adalah syariat Islam. Keempat nilai awal 

yakni ada tongeng lempu, getteng, sipakalebbi itu bersandar pada nilai terakhir ini 

sebagai bentuk penyandaran segala aktifitas manusia dalam agama Islam di mana 

setiap agama memiliki aturan tersendiri atau syariat yang menjadi barometer benar 

salahnya tindakan yang dilakukan manusia. 

Nilai kelima ini meskipun berdimensi vertical-transendental namun tetap 

masuk dalam lingkip konsep sipakatau. Sipakatau menelusuri hakikat nilai-nilai baik 

dan buruk terkait perilaku seseorang dengan penuh kesadaran dan pertimbangan 

matang. Sipakatau merupakan persoalan eksistensi manusia dalam segala aspeknya, 

baik individu maupun masyarakat, baik hubungan dengan Tuhan, hubungan sesama 

makhluk maupun hubungan dengan alam sekitar, baik kaitannya dengan eksistensi 

                                                             

98 Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 97. 
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manusia itu secara sosial, ekonomi, politik, budaya maupun agama. Sebab sipakatau 

adalah persoalan peilaku patut atau tidak, benar atau salah, layak atau tidak layak.99  

 

    

E. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual atau kerangka pikir adalah uraian atau pernyataan 

tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah dirumuskan dan juga 

disajikan secara skematis. 100 Penulis dapat menguraikan bahwa budaya Bugis 

khususnya masyarakat Bone memiliki khasanah keilmuwan yang luas. Salah satu 

aspek penting dari kebudayaan Bugis adalah sipakatau yang mengandung nilai-nilai 

luhur. Nilai internal budaya sipakatau meliputi: ada tongeng, lempu. getteng, 

sipakalebbi dan mappesona ri Dewata Seuwwae. Kelima nilai yang telah dijelaskan 

ayat dan tafsirannya itu akan menjadi bahan dalam melihat pemahaman dan 

pengamalan budaya sipakatau pada masyarakat Bugis Bone. Penulis akan meneliti 

makna sipakatau, wujud sipakatau dan urgensi sipakatau yang kemudian akan dilihat 

dari segi perspektif kajian ayat-ayat al-Qur’an. 

Berikut gambaran skema kerangka berpikir penulis: 

 

 

 

 

 

 

                                                             

99Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau, h. 99.  

100Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, Panduan Praktis Memahami Penelitian 
(Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 45. 
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Al-Qur’an 

Hakikat Wujud Urgensi 
 

                Tafsir           Sipakatau 

QS al-Ah}za>b/ 33: 70 (ada tongeng) 
QS al-Syu‘ara>/26: 84 (lempu’) 
QS al-Baqarah/2: 250 (getteng) 
QS al-Hujura>t/49: 11-13 
(sipakalebbi) 
QS al-Mumtah}anah/60: 4 
(mappesona) 

-Saling menghargai 
dan menghormati     
-saling 
memanusiakan       
-mengenal diri dan 
pencipta 

Dalam 
keluarga 

Dalam 
masyarakat 

U 

m 

u 

m 
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h 
u 
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u 
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan di Kabupaten Bone, tepatnya di kota Watampone yang merepresentasikan 

pusat aktivitas dan kebudayaan kerajaan Bugis Bone masa lampau. Masyarakat Bone 

didiami oleh suku Bugis dengan kebudayaan lokal yang dipraktekkan oleh 

individunya. Budaya sipakatau memiliki nilai-nilai luhur yang sesuai dengan 

kandungan ayat-ayat al-Qur’an. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang 

pengumpulan datanya dilakukan dengan terjun ke lapangan penelitian dengan 

menggunakan salah satu metode atau beberapa metode tertentu secara bersamaan.1 

Jenis penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang 

terjadi dengan cara mendeskripsikannya dalam kata-kata dan bahasa melalui metode 

ilmiah.2 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada quality 

(terpenting) barang atau jasa berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial untuk 

menjadi informasi berharga dalam pengembangan teori. Penelitian kualitatif bersifat 

interpretatif dan melibatkan banyak metode dalam telaah objek kajiannya demi 

memperoleh pemahaman yang komprehensif (holistik) terhadap fenomena yang 

diteliti.3 Oleh karena itu, penelitian kualitatif cenderung membutuhkan waktu yang 

                                                             

1Abdullah K., Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian (Cet. I; Watampone: Luqman al-
Hakim Press, 2013), h. 28. 

2 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. XXXVI; Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2017), h. 6. 

3 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; 
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25. 
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lebih lama dalam proses penelitiannya dibandingkan dengan jenis penelitian yang 

bersifat kuantitatif.  

Penelitian dengan metode kualitatif biasanya digunakan untuk kepentingan 

yang berbeda dengan metode kuantitatif. Penelitian kualitatif digunakan dengan 

mempertimbangkan beberapa dari poin-poin berikut. 

a. Apabila masalah penelitian belum jelas, samar dan masih gelap. Kondisi semacam 

ini cocok diterapkan untuk penelitian kualitatif, di mana seorang peneliti penelitian 

kualitatif akan langsung masuk ke objek permasalahan sehingga dapat langsung 

ditemukan dengan jelas. 

b. Untuk memahami makna dibalik data yang tampak. Untuk mencari hakikat dari 

suatu gejala sosial maka tidak cukup hanya dengan  perkataan dan perilaku orang 

sebab setiap perkataan dan perilaku itu memiliki makna tertentu. Oleh karena itu 

diperlukan teknik wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. 

c. Untuk memahami interaksi sosial. Penelitian kualitatif memungkinkan untuk 

mengetahui pola-pola hubungan yang jelas dari suatu interaksi. 

d.  Memahami perasaan orang. Penelitian kualitatif  akan membantu merasakan apa 

yang dirasakan orang tersebut, yang tentu dengan metode wawancara dan 

observasi.  

e. Untuk mengembangkan teori. Data yang diperoleh di lapangan akan sangat 

membantu dalam mengembangkan teori yang sudah ada. 

f. Untuk memastikan kebenaran data. Pada penelitian kualitatif dilakukan teknik 

pengumpulan data secara triangulasi sehingga kepastian data akan lebih terjamin.  
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g. Meneliti sejarah perkembangan. Dengan menggunakan data dokumentasi dan 

wawancara kepada pelaku atau orang yang dipandang tahu maka sejarah 

perkembangan kehidupan seseorang tokkoh atau masyarakat dapat dilacak.4 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan pola pikir (al-ittijāḥ al-fikry) yang 

dipergunakan untuk membahas suatu masalah. 5 Dalam mengkaji pokok masalah 

sesuai dengan konsep judul penelitian ini, maka penulis memerlukan pendekatan 

yang variatif dari berbagai disiplin ilmu. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan 

interdisipliner yaitu mengkaji suatu pokok masalah dengan menggunakan dua atau 

lebih teori dari disiplin ilmu yang berasal dari rumpun berbeda6, di antaranya: 

1. Pendekatan tafsir adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui maksud-

maksud Allah swt. dengan pengerahan segala kemampuan pengetahuan yang 

dimiliki yaitu segala yang terkait dalam usaha mendapatkan pemahaman makna 

dan penjelasan maksud ayat. 7  Pada konteks tersebut, ada delapan teknik 

interpetasi, yaitu:  

a. Teknik interpretasi tekstual yaitu cara menafsirkan al-Qur’an dengan al-

Qur’an sendiri dan hadis Nabi. 

b. Teknik interpretasi linguistik yaitu cara menafsirkan al-Qur’an dengan 

menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. 

                                                             

4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: CV 
Alfabeta, 2009), h.24-25. 

5M. Alfatih Suryadilaga, dkk., Metodologi Ilmu Tafsir (Cet. III; Yogyakarta: Teras, 2010), h. 
138. 

6Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu‘ī (Cet. I; Makassar: Pustaka 
al-Zikra, 2011), h. 101. 

7Muhammad Husain al-Żahabi, Al- Tafsir wa Al-Mufassirun jilid I (Maktabah Wahbab: Kairo, 
1976), h. 14. 
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c. Teknik interpretasi kultural yaitu penggunaan pengetahuan ilmiah dalam 

menafsirkan kandungan-kandungan al-Qur’an. 

d. Teknik interpretasi logika yaitu cara penggunaan prinsip-prinsip logika dalam 

usaha memperoleh kandungan al-Qur’an. 

e. Teknik interpretasi sistemis yaitu cara menafsirkan al-Qur’an dengan melihat 

hubungan suatu ayat dengan ayat lain. 

f. Teknik interpretasi teleologis yaitu cara menafsirkan al-Qur’an dengan 

kaedah-kaedah fiqh yang pada hakikatnya adalah rumusan-rumusan filsafat 

hukum Islam yang secara garis besar menghendaki tercapainya kebahagiaan 

manusia dengan terwujudnya kesejahteraan dan kedamaian. 

g. Teknik interpretasi sosio-historis yaitu cara menafsirkan al-Qur’an dengan 

memperhatikan sebab turunnya ayat dan unsur-unsur yang terkait dengan 

kehidupan sosial lainnya. 

h. Teknik interpretasi ganda yaitu cara menafsirkan al-Qur’an dengan 

mengaplikasikan dua buah atau lebih teknik interpretasi terhadap suatu objek 

tafsir.8 

Adapun dalam penelitian ini, penulis hanya mempergunakan lima jenis 

teknik interpretasi dari delapan jenis di atas yaitu: teknik interpretasi tekstual, 

linguistik, logika, sistemis, dan sosio-historis.   

2. Pendekatan antropologis adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk 

memahami sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. 

Pendekatan antropologis lebih mengutamakan pengamatan langsung bahkan 

bersifat partisipatif.9  
                                                             

8Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu‘ī, h. 133-155. 

9Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. XXI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 
h. 35. 
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3. Pendekatan filosofis adalah cara atau upaya yang digunakan untuk menjelaskan 

inti, hakikat dan hikmah dari tentang sesuatu yang ada di balik objek 

formalnya.10 Pendekatan ini berkaitan erat dengan tiga ciri utama filsafat, yaitu: 

bersifat menyeluruh, bersifat mendasar dan bersifat spekulatif.11  

C. Sumber Data 

Sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata atau 

sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif maupun kualitatif.12 

Secara umum, penelitian lapangan dan peneitian pustaka menggunakan dua sumber 

data, yaitu data primer dan data sekunder.  

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data atau peneliti. 13  Pada data primer peneitian lapangan, sumber 

datanya adalah masyarakat tertentu yang diperoleh lewat informan ataupun 

dokumen dan pada data primer penelitian pustaka, sumber datanya diperoleh 

melalui bahan-bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan 

diteliti. 

2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data atau peneliti. 14  Pada data sekunder penelitian lapangan dan 

penelitian pustaka, sumber datanya adalah bahan-bahan pustaka yang relevan 

dengan masalah penelitian. 

 

                                                             

10Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 42. 

11 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer (Cet. XXII; Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 2010), h. 20. 

12Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula (Cet. IV; 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 44. 

13Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 62. 

14Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 62. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. 15  Teknik pengumpulan data pada penelitian lapangan 

dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.16 

a. Observasi. 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengamati secara langsung sesuatu yang diteliti serta merekamnya dengan 

sistematis sesuatu yang dilihat dan didengar. Peneliti memperhatikan segala perilaku 

dan peristiwa yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang akurat di lapangan.17 

Suatu observasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian 

apabila memiliki kriteria sebagai berikut. 

a) Observasi digunakan dalam penelitian dan telah direncakan dengan serius. 

b) Observasi harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. 

c) Suatu observasi dicatat dengan sistematis serta dihubungkan dengan proporsisi 

umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menampilkan sesuatu 

yang menarik perhatian.18  

Pada penelitian kualitatif, ada tiga bentuk observasi, yaitu:  

a) Observasi partisipasi merupakan proses pengamatan yang mempelajari peristiwa 

secara alami dan peneliti terlibat langsung dalam peristiwa itu. 

                                                             

15Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, Panduan Praktis Memahami Penelitian 
(Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 85. 

16Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 82. 

17 Muhammad Yaumi, Action Research: Teori, Model dan Aplikasi (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 125. 

18M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 
Ilmu Sosial Lainnya (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2011), h. 118. 
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b) Observasi nonpartisipan merupakan kebalikan dari observasi partisipan, yakni 

peneliti tidak terlibat secara langsung pada peristiwa yang diamati. 

c) Observasi rekaman merupakan cara peneliti mengumpulkan data dengan 

memanfaatkan bahan untuk mencatat, alat perekam, foto atau video.19 

Observasi partisipatif itu juga terbagi atas 4, yaitu: observasi yang pasif, 

observasi yang moderat, observasi yang aktif dan observasi yang lengkap. 

a) Pada observasi pasif, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi 

tidak ikut terlibat langsung. 

b) Pada observasi moderat, peneliti memposisikan diri pada posisi seimbang antara 

menjadi orang dalam dan orang luar. Peneliti mengumpulkan data dengan ikut 

berpartisipasi dalam beberapa kegiatan tetapi tidak semuanya. 

c) Pada observasi  aktif, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan narasumber 

tetapi belum sepenuhnya lengkap. 

d) Pada partisipasi lengkap, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap aktivitas 

sumber data. Suasananya sudah natural sehingga tidak terlihat sebagai peneliti.20   

Pada penelitian ini, penulis atau peneliti menggunakan teknik observasi pasif.  

Selain itu, penulis mengamati segala pengalaman hidup yang dialami sebagai seorang 

warga Bugis Bone asli yang tentu juga memberkan banyak tambhana informasi dalam 

penelitian ini. Manfaat observasi sebagai suatu teknik pengumpulan data, di 

antaranya: (a) peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan 

situasi sosial; (b) akan diperoleh pengalaman langsung; (c) peneliti dapat melihat hal-

hal yang kurang dan tidak diamati orang lain; (d) dapat terungkap hal-hal sensitif 

                                                             

19Muhammad Yaumi, Action Research, h. 128-131. 

20Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 227. 
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yang tidak akan disampaikan informan saat wawancara; (e) dapat menemukan hal-hal 

yang ada di luar persepsi informan; (f) mendapat kesan-kesan pribadi.21    

Objek observasi penelitian kualitatif merupakan situasi sosial yang memiliki 

3 komponen, yaitu: 

a) Tempat, di mana interaksi dalam situasi sosial sedang terjadi atau berlangsung. 

b) Pelaku yaitu orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu. 

c) Aktivitas yaitu kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang 

sedang berlangsug.22 

Objek observasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten Bone 

yang penulis batasi pada wilayah kota Watampone (nama kota kabupaten Bone) yang 

meliputi tiga kecamatan dari total 27 kecamatan yaitu: kecamatan Tanete Riattang, 

Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Timur. Pembatasan ini disebabkan karena 

kota Watampone menjadi pusat interaksi masyarakat Bugis Bone yang sudah dapat 

mewakili daerah-daerah di luar kota Watampone. Selain itu, tana-Bone (Kabupaten 

Bone) dianggap sebagai kerajaan Bugis yang menjadi standar dari pola-pola 

kehidupan politik-ekonomi dan kebudayaan bagi kerajaan Bugis lainnya, demikian 

penuturan Mattulada dalam bukunya yang berjudul Latoa.23 

Penulis mengambil secara acak masyarakat Bone yang dijadikan sampel 

dengan kriteria. Kriteria yang dimaksud adalah masyarakat Bone yang tergolong 

sebagai tokoh adat dan tokoh masyarakat yang ada di kota Watampone. Jadi, 

masyarakat Bone yang dimaksudkan adalah warga kota Watampone yang memiliki 

                                                             

21M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, h. 174-175. 

22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 229. 

23Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antroplogi Politik Orang Bugis, h. 6. 
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pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan informan dalam pengumpulan 

data tentang budaya sipakatau. 

Kabupaten Bone merupakan suatu daerah yang dahulu menganut sistem 

kerajaan. Sejarahnya dimulai pada permulaan abad XIV dengan kedatangan To 

Manurung ri Matajang, digelari Matasilompo’e sebagai raja Bone yang pertama. 

Beliau memerintah selama 40 tahun dari tahun 1330-1370 M.24 Sebelum kedatangan 

To Manurung, di Sulawesi Selatan sendiri terdapat suatu periode yang dinamai 

periode Galigo. Periode Galigo ini dilukiskan dengan permulaan terciptanya dunia 

dan usaha dewa-dewa di langit dengan segala keajaibannya untuk menempatkan 

penguasa di atas bumi. Setelah periode Galigo berakhir dengan kembalinya para 

penguasa keturunan dewa ke negeri dewa-dewa, terjadilah zaman kekacauan. 

Kekacauan tersebut dikenal dengan istilah sianre bale taue (manusia saling terkam-

menerkam seperti ikan). Kekacauan tersebut berakhir setelah dimulainya periode 

lontara’ (abad XIII s/d XVIII) dengan konsepsi kekuasaan to manurung tersebut. 25 

    Raja terakhir dalam sejarah kerajaan Bone adalah Pabbenteng, raja bone ke 

XXXIII yang memerintah dari tahun 1946-1951 M.26 Pabbenteng diangkat menjadi 

raja oleh Dewan Ade Pitu Kerajaan Bone menggantikan Mappanyukki yang menarik 

diri sebagai raja Bone ke XXXII karena tidak setuju atas masuknya NICA sebagai 

bagian dari tentara sekutu. Pengangkatan Pabbenteng tersebut disetujui oleh 

Komandan tentara sekutu di Makassar. Pabbenteng dilantik secara adat di kota 

Watampone pada tanggal 19 Juni 1946.27 Di masa Pabbenteng tersebut, terjadi suatu 
                                                             

24Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antroplogi Politik Orang Bugis (Cet. II; 
Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 67. 

25Mattulada, Latoa, h. 402-403. 

26Lina Andi Rady, Riwayat To Bone (t. c.; Watampone: t. p., 2007), h. 97. 

27 Abdurrazak Daeng Patunru, dkk. Sejarah Bone (Cet. II; Ujung Pandang: Yayasan 
Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1989), h. 290 
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demonstrasi rakyat di Kota Watampone yang menuntut dibubarkan Negara Indonesia 

Timur, dihapuskan pemerintah kerajaan dan menyatakan berdiri di belakang  

pemerintah Republik Indonesia. 28  Akhirnya, pada tanggal 14 Mei 1950 di kota 

Watampone, terjadilah suatu rapat yang menghasilkan dua keputusan: pertama, 

menuntut penghapusan sistem pemerintah kerajaan; kedua, menuntut pembentukan 

Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komite Nasional Indonesia daerah Bone. Tanggal 

17 Mei 1950, terbentuklah Panitia Pembentukan Komite Nasional Indonesia daerah 

Bone. Setelah terbentuknya Komite Nasional Indonesia daerah Bone dan pelantikan 

anggotanya pada tanggal 21 Juni 1950, terjadi peristiwa penyerahan kekuasaan 

legislatif dari pemerintah Kerajaan Bone kepada Komite Nasional Indonesia daerah 

Bone dan beberapa hari kemudian, raja Bone dengan Dewan Ade Pitunya sebagai 

penguasa bidang eksekutif mengakhiri masa bakti.29 

    Pada tanggal 2 Maret 1953, anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah 

Bone yang pertama, dilantik oleh Sudiro selaku Gubernur Sulawesi. Dengan 

pelantikan tersebut, maka resmilah sistem kerajaan Bone dengan Dewan Ade Pitunya 

yang terbentuk sejak abad XIV menarik diri dari perputaran sejarah dan diganti 

dengan sistem pemerintahan kerakyatan/demokrasi setingkat Kabupaten dengan 

kepala daerah dalam lingkungan negara Republik Indonesia.30 

Setelah sistem kerajaan berakhir, pemerintahan di wilayah Bone tetap berjalan 

dan telah dipimpin oleh beberapa kepala daerah dari masa ke masa. Berikut ini tabel 

nama para pimpinan daerah Bone dari masa penguasaan Belanda sampai sekarang:31 

                                                             

28Lina Andi Rady, Riwayat To Bone, h. 97. 

29Abdurrazak Daeng Patunru, dkk. Sejarah Bone, h. 293. 

30Abdurrazak Daeng Patunru, dkk. Sejarah Bone, h. 295. 

31Lina Andi Rady, Riwayat To Bone, h. 7. 
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No Nama yang Memerintah Masa Pemerintahan 

1 Abdul Rachman Daeng Mangung (Kepala Afdeling) 1951 

2 Pangerang Daeng Rani (Kepala Afdeling/Daerah) 1951-1955 

3 Ma’mun Daeng Mattiro 1955-1957 

4 Mappanyukki (Kepala Daerah/Raja Bone) 1957-1960 

5 Suradi (Bupati/Kepala Daerah) 1960-1966 

6 Djamuddin (Pejabat Bupati Kepala Daerah) 1966 

7 Tja Tjo (menjalankan tugas Bupati) 1966-1967 

8 Baso Amir (Bupati Kepala Daerah) 1967-1969 

9 Suaib (Bupati Kepala Daerah) 1969-1976 

10 P. B. Harahap (Bupati Kepala Daerah) 1976-1982 

11 Madeali (Bupati Kepala Daerah) 1982-1983 

12 Syamsu Alam (Bupati Kepala Daerah) 1983-1988 

13 Syamsoel Alam (Bupati Kepala Daerah) 1988-1993 

14 Muhammad Amir (Bupati Kepala Daerah) 1993-2003 

15 Muh. Idris Galigo (Bupati Bone) 2003-2013 

16 Fahsar Mahdin Padjalangi (Bupati Bone) 2013-sekarang 

Untuk memahami daerah Kabupaten Bone lebih jauh, berikut ini beberapa 

pembahasan mengenai wilayah Kabupaten Bone dan penduduknya. 

1. Luas dan Batas Wilayah 

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir timur 

Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Sulawesi 

Selatan dengan jumlah 27 kecamatan. Kabupaten Bone berjarak 174 km dari kota 
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Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 

4.559 km2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:32 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru 

d. Sebelah Timur dibatasi oleh Teluk Bone 

2. Statistik Kependudukan 

Penduduk Kabupaten Bone berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 

sebanyak 742.912 jiwa yang terdiri atas 354.502 jiwa penduduk laki-laki dan 388.410 

jiwa penduduk perempuan. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bone mengalami 

pertumbuhan sebesar 0,60 persen apabila dibandingkan dengan proyeksi jumlah 

penduduk tahun 2014 dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-

laki sebesar 0,69 persen dan penduduk perempuan 0,51 persen. Adapun besarnya 

angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk 

perempuan sebesar 91, 27.33 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bone pada tahun 2015 mencapai 163 

jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk di setiap rumah tangga sebanyak 4 orang. 

Kepadatan penduduk di 27 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk 

tertinggi terletak di Kecamatan Tanete Riattang dengan kepadatan sebesar 2.172 

jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Bontocani sebesar 34 jiwa/km2.34 

 

  

                                                             

32Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Kabupaten Bone dalam Angka (Watampone: BPS 
Kabupaten Bone, 2016), h. 3-4. 

33Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Kabupaten Bone dalam Angka, h. 48. 

34Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Kabupaten Bone dalam Angka, h. 48. 
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3. Mata Pencaharian 

 Secara umum, orang Bugis berprofesi sebagai seorang petani. Pengetahuan 

tentang pertanian dan aspek-aspeknya, diperoleh dari para nenek moyang. 

Perbendaharaan pengetahuan pertanian Bugis diperoleh dari lontara’ palaong nruma 

(naskah pertanian Bugis). Di dalam lontara’ tersebut, dipaparkan segala bentuk 

persiapan dan pelaksanaan untuk bertani, seperti: menentukan waktu dan teknik 

pertanian.35 

4. Agama dan Kepercayaan 

Sejak diterimanya agama Islam sebagai agama orang Bugis, hampir seluruh 

orang Bugis menjadi penganut agama Islam, kecuali komunitas kecil to-lotang yang 

menganut aliran kepercayaan pribumi. Sejak abad ke-17, mereka bermukim di 

Amparita (Sidenreng).36 

Kerajaan Bone adalah kerajaan terakhir di Sulawesi Selatan yang menerima 

agama Islam yaitu pada tahun 1611 M. Kerajaan Soppeng dan Sidenreng menerima 

agama Islam pada tahun 1609 M dan kerajaan Wajo pada tahun 1610 M.37 Daerah 

seperti Bacukiki, Suppa, Sawwitto dan Mandar menerima agama Islam pada tahun 

1608 M. 38  Penerimaan agama Islam oleh berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan 

tersebut dipelopori oleh kerajaan kembar Gowa-Tallo yang terlebih dahulu telah 

menerima agama Islam pada tahun 1605 M. 39  Dengan diterimanya Islam oleh 

                                                             

35Christian Pelras, The Bugis, terj. Abdul Rahman Abu, dkk., Manusia Bugis (Cet. I; Jakarta: 
Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, 2006), h. 278. 

36Christian Pelras, The Bugis, terj. Abdul Rahman Abu, dkk., Manusia Bugis, h. 209. 

37Abdurrazak Daeng Patunru, dkk. Sejarah Bone, h. 101. 

38Christian Pelras, The Bugis, terj. Abdul Rahman Abu, dkk., Manusia Bugis, h. 161. 

39Abdurrazak Daeng Patunru, dkk. Sejarah Bone, h. 94. 
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kerajaan Bone pada tahun 1611 M, maka seluruh wilayah Sulawesi Selatan kecuali 

Toraja, secara resmi telah memeluk agama Islam.40 

b. Wawancara  

Wawancara didefinisikan dengan suatu proses interaksi komunikasi antara 

minimal dua orang yang arah pembicaraannya mengacu pada suatu tujuan tertentu 

dan dilandasi oleh rasa saling percaya dalam proses memahami.41 Ditinjau dari segi 

cara, ada macam-macam jenis wawancara, di antaranya: 

a. Wawancara terstruktur yaitu bentuk wawancara tetap di mana semua pertanyaan 

telah siap untuk dipertanyakan kepada setiap informan. 

b. Wawancara semi terstruktur yaitu bentuk wawancara yang menggunakan 

pertanyaan dasar dan juga disertai pertanyaan pilihan. 

c. Wawancara tidak terstruktur yaitu bentuk wawancara yang bersifat fleksibel tanpa 

ada penyusunan pertanyaan. 

d. Wawancara kelompok fokus merupakan cara paling baik dalam pengumpulan data 

yang berasal dari latar belakang kelompok informan serupa. 

e. Wawancara online yaitu bentuk wawancara dengan memanfaatkan 

teknologikomunikasi melalui sambungan internet.42   

Penulis mempergunakan jenis wawancara terstruktur dalam mengumpulkan 

informasi terkait objek penelitian. Jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara ada 6 

jenis, yaitu: 

1. Pertanyaan yang terkait dengan pengalaman. 

2. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat. 

                                                             

40Christian Pelras, The Bugis, terj. Abdul Rahman Abu, dkk., Manusia Bugis, h. 161. 

41 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen 
Penggalian Data Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 31. 

42Muhammad Yaumi, Action Research, h. 116-124. 
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3. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. 

4. Pertanyaan tentang pengetahuan. 

5. Pertanyaan yang berkenaan dengan indera. 

6. Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi.43 

Wawancara yang dilakukan penulis pada penelitian ini menggunakan jenis 

pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan pendapat, tentang 

pengetahuan dan pertanyaan yang berkenan dengan indera.    

Keuntungan wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data di 

antaranya: (a) memperoleh keterangan sedalam-dalamnya terkait suatu masalah; (b) 

informasi yang diinginkan cepat diperoleh; (c) diperoleh kepastian bahwa responden 

yang benar-benar memberi jawaban; (d) responden dapat benar-benar paham 

pertanyaan; (e) ada fleksibilitas dalam cara bertanya; (f) validitas jawaban dapat 

dinilai dari gerak-gerik responden.44 

Suatu wawancara dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut. 

a. Menetapkan siapa yang akan diwawancarai. 

b. Mempersiapkan pokok-pokok masalah yang akan diperbincangkan. 

c.  Mengawali atau membuka alur wawancara. 

d. Mengkonfirmasi ringkasan hasil wawancara dan mengakhirirnya. 

e. Menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 

f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.45 

                                                             

43Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 235-236. 

44S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 
h. 125. 

45Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 235. 



77 
 

 
 

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. Teknik ini masuk dalam kategori nonprobability sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel oleh peneliti dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan 

yang sama bagi setiap unsur untuk menjadi sampel. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. 46 

Ukuran sampel purposive sering ditentukan atas dasar teori kejenuhan yaitu suatu 

titik dalam pengumpulan data di mana data baru tidak lagi membawa wawasan 

tambahan untuk pertanyaan penelitian. Namun informan berikutnya akan ditentukan 

bersamaan dengan perkembangan review dan analisis hasil penelitian saat 

pengumpulan data berlangsung.47  

Informan yang penulis jadikan sampel pada penelitian ini ada 5 orang yang 

tersebar di wilayah kota Watampone. Penulis telah memilih informan dalam 

pengumpulan data penelitian ini. Mereka adalah tokoh adat Bone dan tokoh 

agama/masyarakat yang memiliki kriteria yang telah penulis tentukan sendiri.  

Setiap sampel yang diambil harus berasal dari informan yang memiliki kriteria 

tertentu, seperti: 

a. Mereka yang menguasai atau memahami objek pengetahuan melalui proses 

enkulturasi, sehingga pengetahuan itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati. 

b. Mereka yang tergolong masih dan sedang menggeluti bidang objek itu. 

c. Mereka yang mempunyai waktu untuk berbagi informasi. 

d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” 

sendiri, melainkan hasil pengkajian, pengamatan dan perenungannya yang 

mendalam. 

                                                             

46Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 218. 

47M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 108. 
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e. Mereka yang cukup asing bagi peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk 

dijadikan informan.48 

Adapun lima orang informan yang telah penulis pilih dengan kriteria-kriteria 

tertentu, yaitu: 

1) Andi Baso Bone Mappasissi 

`Informan ini penulis kategorikan sebagai tokoh adat. Andi Baso Bone 

Mappasissi berumur sekitar 40 tahun. Ia dipilih atas rekomendasi dari kantor Dinas 

Kebudayaan Kabupaten Bone. Beliau berdomisili di Kecamatan Tanete Riattang. 

Andi Baso Bone Mappasissi merupakan Dewan Adat Kabupaten Bone yang 

merupakan putra dari Andi Mappasissi Petta Awangpone, keturunan raja Bone. 

Beliau yang akrab disapa dengan “Puang Oneng” sehari-hari beraktifitas di 

lingkungan museum Saoraja Lappawawoi Bone yang berada titik pusat Kabupaten 

Bone. Ia juga selaku Pembina dari sanggar seni Saoraja Arts Bone suatu kelompok 

penggiat kesenian budaya yang bergerak di bidang musik, tari tradisional dan 

kesenian yang lainnya yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Saoraja Arts juga 

berfokus pada penelitan dan pengembangan produksi dan kekayaan tradisi Bone.   

2) Mursalim 

Tokoh adat kedua yang penulis wawancarai adalah Mursalim, berumur 

sekitar 48 tahun. Ia berdomisili di Kecamatan Tanete Riattang. Mursalim merupakan 

pendiri dari Lembaga Seni Budaya Teluk Bone, suatu LSB yang bertujuan 

memberikan sumbangsih pembangunan menuju tercapainya masyarakat Indonesia 

yang adil makmur melalui pelestarian, pengembangan dan pengkajian nilai-nilai 

sosial budaya seni budaya yang luhur yang dijiwai pancasila. LSB Teluk Bone 

merupakan wadah pembinaan seni, budaya, dan sumber informasi didirikan pada 

                                                             

48Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 221. 
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tanggal 13 Agustus  2000 dan berbadan hokum pada tahun 2006 dengan Akta Notaris 

No.3 tanggal 19 Mei 2006. Mursalim aktif menulis di portal bernama Teluk Bone 

berisi info seni, sejarah dan budaya Bugis Bone yang dapat diakses melalui 

www.telukbone.id.  Mursalim juga merupakan seniman yang konsisten dengan karya-

karya nuansa Bugis. Puisi, nyanyian dan musik-musik berkarakter Bugis Bone dapat 

ditemui pada karya ciptaannya. Suatu lagu ciptaan terbaru ia ciptakan dalam rangka 

menyambut Hari Jabi Bone yang diberi judul “sumange’na Watampone 

(Semangatnya Watampone)”. 

Dalam aktifitas keseharian, Mursalim berprofesi sebagai Kepala Bidang 

Teknologi Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Pada tahun 2019 kemarin 

ia menciptakan ungkapan yang dijadikan motto Kabupaten Bone yaitu Sumange’ 

Teallara. Sumange’ Teallara merupakan pengintegrasian jiwa raga untuk 

mewujudkan keteguhan dan keyakinan diri berawal dari niat yang tergambar dalam 

perilaku dan perbuatan untuk bersama-sama menghadapi sebuah pekerjaan atau 

tantangan kehidupan. Menurutnya dari sekian banyak petuah Bugis Bone yang sering 

didengar seperti siatting lima, sitonra ola, tessibelleang, tessipano, getteng, lempu, 

ada tongeng, tellabu essoe ri tengnga bittarae, taro ada taro gau, semua itu 

terangkum dalam motto sumange’ teallara.      

3) M. Kasim M.       

Informan yang ketiga ini adalah tokoh masyarakat yang penulis wawancarai 

setelah mendapat penunjukan langsung dari pihak kecamatan, yaitu kantor 

Kecamatan Tanete Riattang Timur sebagai salah satu kecamatan yang berada di 

lingkup kota Watampone. M.  Kasim M. adalah seorang pengajar dan imam yang 

berumur sekitar 57 tahun dan berdomisili di Kecamatan Tanete Riattang Timur. 

http://www.telukbone.id/
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Aktifitas beliau banyak berpusat di masjid dengan mengajar anak-anak dan memberi 

pengajian untuk majlis-majlis taklim.   

4) Hasmiah. 

Informan yang keempat ini adalah tokoh masyarakat yang penulis 

wawancarai juga setelah mendapat penunjukan langsung dari pihak kecamatan, yaitu 

kantor Kecamatan Tanete Riattang Timur sebagai salah satu kecamatan yang berada 

di lingkup kota Watampone. Hasmiah adalah seorang ustadzah yang berumur sekitar 

56 tahun dan berdomisili di Kecamatan Tanete Riattang Timur. Selain mengajar, 

beliau juga memiliki kesibukan dengan usaha makanan di lingkup tempat tinggalnya. 

Informan yang ketiga dan keempat ini dipilih atas dasar penunjukan langsung 

dari pihak kecamatan setelah penulis menyampaikan maksud penelitian dan objek 

penelitian. Penulis berangkat dari anggapan bahwa pihak kecamatanlah yang paling 

tahu mengenai salah satu warganya yang bisa dijadikan informan dalam 

pengumpulan data tesis ini. Oleh karena itu, penulis lebih mempertanyakan 

pengalaman-pengalaman mereka terkait praktek budaya sipakatau yang mereka 

aktualisasikan sendiri di keluarga dan masyarakatnya untuk menghindari data yang 

tidak relevan dengan budaya sipakatau. 

5) M. Sulhan Subair 

Informan terakhir ini penulis tentukan sendiri dengan melalui pengamatan  

pada latar belakang keilmuwan informan. Selain itu, ia juga berdomisili di Kecamatan 

Tanete Riattang Barat, kecamatan ketiga yang berada di lingkup kota Watampone. 

M.Sulhan Subair berumur sekitar 32 tahun dan berprofesi sebagai dosen di salah satu 

perguruan tinggi di Bone. Ia juga beraktifitas sebagai pembina di salah satu pondok 

pesantren di Bone. Penyelesaian studi M. Sulhan membahas tentang nilai-nilai dalam 



81 
 

 
 

pappaseng to riolo (pesan orang terdahulu), sehingga ini menjadi alasan kuat penulis 

menjadikannya sebagai informan dalam penyusunan tesis ini.  

c. Dokumentasi. 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data-data historis seperti surat, 

catatan harian, cendera mata, dan laporan. Bahan dokumen berbeda dengan literatur. 

Literatur adalah bahan yang diterbitkan sedangkan dokumenter adalah informasi yang 

disimpan dan didokumentasikan sebagai bahan dokumenter, di antaranya seperti: 

otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, 

dokumen pemerintah atau swasta, cerita roman dan cerita rakyat, data di server dan 

flashdisk, data tersimpan di web site dan lain-lain.49  

Dokumen merupakan salah satu sumber informasi untuk data kualitatif yang 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dokumen di antaranya: (1) keadaan 

data tidak dapat dipengaruhi oleh hadir atau tidaknya peneliti di lapangan; (2) 

kejadian sejarah yang tertuang dalam dokumen dapat diakaji secara objektif. 

Kekurangan dokumen, di antaranya: (1) catatan yang tersedia boleh jadi tidak 

lengkap atau bertumpuk dengan penuh penyimpangan;.(2) sulit melakukan 

pengecekan pada validitas informasi yang ada dalam catatan.50    

E. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Itu 

berarti data sangat tergantung pada validitas seorang peneliti dalam melakukan 

pengamatan. Validasi terhadap peneliti itu berkaitan pada hal-hal sebagai berikut. 

1. Kebenaran peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan. 

2. Pemahaman peneliti tentang metodologi penelitian kualitatif. 

                                                             

49M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 124-125. 

50Muhammad Yaumi, Action Research, h. 135. 
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3. Wawasan teoretis dan konsepsional tentang fokus masalah. 

4. Kemampuan logistik, kesiapan anggaran, waktu dan mentalitas peneliti. 

5. Pemahaman ilmiah pada bidang yang diteliti.51  

 Pada penelitian kualitatif, seorang peneliti diistilahkan dengan “human 

instrument” yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan 

data, menilai kualitas data, menganalisis, menafsirkan, dan membuat kesimpulan 

penelitian. Peneliti akan menggunakan bahan penunjang berupa buku tulis, alat 

perekam, foto dan video.52 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap selanjutnya, setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul maka 

peneliti sampai pada tahap olah dan analisi data. Analisis data adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar untuk menemukan tema dan merumuskan ide sesuai dengan topik inti data.53 

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif 

kualitatif dan analisis isi (conten analysis). Di luar dari itu, sebenarnya analisis data 

pada penelitian kualitatif belum memiliki pola jelas. Hal itu karena data yang 

diperoleh berasal dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data yang bermacam-macam, berlangsung secara terus menerus sampai datanya 

jenuh. Analisis data kualitatif bersifat induktif. Data yang diperoleh dikembangkan 

menjadi hipotesis selanjutnya dicari lagi data lain secara berulang-ulang sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis tadi dapat diterima atau ditolak sesuai dengan data 

                                                             

51Beni Ahmad Saebani, Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Tulis 
Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 161. 

52Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 224. 

53Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , h. 248. 
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yang telah terkumpul.54 Tahapan dalam analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, 

penyajian data dan kesimpulan/verifikasi. 

1. Reduksi Data 

Reduksi berarti pengurangan, penurunan dan pemotongan. 55  Reduksi data 

adalah proses merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada sesuatu yang 

dianggap penting serta dicari tema dan polanya. Tahap reduksi data perlu adanya 

karena tidak semua data yang dikumpulkan itu akan digunakan dan relevan dengan 

fokus masalah yang diteliti. Data yang tidak relevan dikesampingkan untuk 

dipergunakan jika dibutuhkan. 56  Reduksi juga berarti proses menyeleksi, 

memusatkan,menyederhanakan, memisahkan, mengubah bentuk data, bentuk kata, 

frase atau kalimat asli yang tidak baku dan disesuaikan dengan ejaan yang 

disempurnakan tanpa menghilangkan esensi maknanya.57    

Proses reduksi dilakukan atas suatu tujuan. Penelitian kualitatif bertujuan 

untuk menemukan suatu temuan baru, sehingga jika didapati suatu yang dianggap 

asing, belum dikenal dan tak berpola maka hal itu yang mesti menjadi perhatian 

peneliti dalam proses reduksi data.58 Tahap reduksi merupakan tahap pertama dalam 

proses analisis data. Setelah selesai, peneliti akan memasuki tahap penyajian data. 

2. Penyajian data. 

Tahap kedua dalam proses analisis data adalah penyajian data. Penyajian data 

pada penelitian kualitatif  dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data akan memudahkan 

                                                             

54Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 243-245. 

55Muhammad Yaumi, Action Research, h. 152. 

56Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 247-248. 

57Muhammad Yaumi, Action Research, h. 154. 

58Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 249. 
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untuk memahami yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan 

pemahaman yang didapat. Selain dalam bentuk teks naratif, disarankan menyajikan 

data berbentuk grafik, matrik, network, dan chart.59  

Fenomenal sosial itu bersifat kompleks dan dinamis sehingga temuan pertama 

di lapangan bisa saja mengalami perkembangan setelah berlangsung lama. Untuk itu, 

peneliti harus selalu menguji temuannya di lapangan yang masih bersifat hipotetik, 

apakah mengalami perkembangan atau tidak. Setelah lama memasuki lapangan jika 

hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data saat dikumpulkan di lapangan 

maka hipotesis itu terbukti dan akan berkembang menjadi teori. Apabila pola-pola 

yang ditemukan sudah menjadi pola baku yang tidak akan berubah maka itu yang 

disajikan pada laporan penelitian. 60  Setelah disajikan, tahap terakhir analisis data 

adalah kesimpulan. 

3. Kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan adalah proses penggabungan beberapa penggalan informasi untuk 

mengambil keputusan sedangkan verifikasi adalah penggunaan data empiris, 

observasi, tes, atau eksperimen untuk menentukan kebenaran atau pembenaran 

rasional terhadap hipotesis. 61  Apabila semua data telah tersaji dengan baik maka 

peneliti akan menyimpulkan dan menverifikasinya. Kesimpulan awal hanya bersifat 

sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan itu didukung oleh 

bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data 

maka kesimpulan yang dibuat itu sudah kredibel.62 
                                                             

59Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 249. 

60Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 250. 

61Muhammad Yaumi, Action Research, h. 161. 

62Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 252. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data diistilahkan juga dengan uji validitas. Validitasi 

data bertujuan untuk menguji konsistensi antara data dan kenyataan yang sebenarnya. 

Setiap data perlu diuji validitasnya, reliabilitasnya dan objektivitasnya. Validitas 

adalah kesahihan pengukuran atau penilaian dalam penelitian. 63  Pada penelitian 

kualitatif, data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Kebenaran realitas data tidak bersifat tunggal 

tetapi tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil 

proses mental dengan berbagai latar belakangnya. Reliabilitas penelitian kualitatif  

menyatakan bahwa suatu realitas itu bersifat majemuk dan dinamis sehingga tidak 

ada yang konsisten dan berulang seperti semula.64   

Validitas penelitian ada dua macam, yaitu: validitas internal dan validitas 

eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian 

dengan hasil yang dicapai. Adapun validitas eksternal berkenaan dengan derajat 

akurasi hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi 

tempat pengambilan sampel. Apabila sampel representatif, instrumen penelitiannya 

valid dan reliabel, teknik pengumpulan dan analisis datanya benar, maka penelitian 

itu memiliki validitas eksternal yang tinggi.65  

Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif ada 4 macam, yaitu:  

1. Uji kredibilitas (validitas internal) yaitu uji derajat kepercayaan yang mempunyai 

dua fungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 

                                                             

63Beni Ahmad Saebani, Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Tulis 
Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi, h. 201. 

64Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 269. 

65Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 267. 
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kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada 

kenyataan ganda yang sedang diteliti.66  

Ada enam cara pengujian kredibilitas data,yaitu: perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman., analisis 

kasus negatif, dan membercheck. 

a. Perpanjang pengamatan adalah proses yang dilakukan di mana seorang peneliti 

kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, melakukan wawancara lagi 

dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. 

b. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. 

c. Triangulasi merupakan proses pengecekan data dariberbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu, di mana ada yang diistilahkan triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. 

d. Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil 

penelitian hingga pada saaat tertentu. Analisis kasus negatif berarti peneliti 

mencari data yang berbeda dan bertentangan dengan data yang ditemukan 

sampai benar-benar tidak ada lagi perbedaan. 

e. Membercheck merupakan proses pengecekan data yang telah dikumpulkan 

seorang peneliti kepada informan. 67 

2. Uji transferability (validitas eksternal) yaitu berkaitan dengan pertanyaan sampai 

mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.   

                                                             

66Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 324. 

67Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 270. 
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3. Uji dependability (reliabilitas) yaitu berkaitan dengan apabila orang lain dapat 

mereplikasi proses penelitian tersebut.  

4. Uji confirmability (objektivitas) yaitu menguji hasil penelitian dikaitkan dengan 

proses yang dilakukan. Hal ini untuk menghindari jangan sampai proses tidak 

ada tetapi hasilnya ada.68 

                                                             

68Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 277. 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
A. Makna Sipakatau dalam Masyarakat Bugis Bone Perspektif al-Qur’an 

Pemaknaan terhadap kata sipakatau pada masyarakat Bugis Bone beragam. 

Secara bahasa, sipakatau terdiri dari tiga suku kata yaitu si berarti saling, paka 

menunjukkan “suatu perbuatan” dan tau berarti manusia. Secara istilah, sipakatau 

adalah sifat yang tidak saling membeda-bedakan, semua manusia sama, tidak ada 

perbedaan derajat, kekayaan, kecantikan, dsb. Dalam kehidupan, kita tidak 

selayaknya membedakan orang-orang. Kita harus saling menghargai dan 

menghormati sesama.1 Menurut M. Kasim M., makna budaya sipakatau adalah sikap 

saling menghargai, menghormati, mencintai, dan menyayangi. Sipakatau memiliki 

makna yang sangat padat dengan memandang manusia sebagai sosok yang harus 

selalu dihargai dan dihormati atas dasar nilai-nilai kemanusiaan tanpa membeda-

bedakan satu sama lainnya. M. Kasim M., juga memasukkan sikap saling nasehat 

menasehati dalam kebenaran dan kesabaran sebagai cakupan makna sipakatau.2 

Secara sederhana, Andi Baso Bone Mappasissi memahami budaya sipakatau 

itu semacam sikap memanusiakan manusia atau saling memanusiakan. Dalam konsep 

sipakatau, setiap manusia mengandung nilai dalam dirinya yang harus dihormati 

seperti nilai-nilai ketuhanan yang terjabarkan dalam ungkapan “iko iyya meto, iya iko 

meto, ceddi mua tau”. Masyarakat Bone secara umum memahami budaya sipakatau 

                                                             

1Mursalim, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Manurungnge Kec. 
Tanete Riattang, 16 Maret 2020. 

2M. Kasim M., Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Lonrae Kec. Tanete 
Riattang Timur, 03 Maret 2020. 
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itu sebagai sikap saling menghargai dan saling menghormati. 3  M. Sulhan Subair 

menyatakan secara sederhana bahwa sipakatau itu adalah cara kita bersikap kepada 

seseorang. Dalam masyarakat Bugis Bone, sipakatau adalah cara orang Bone 

bersikap, bukan dalam teori tetapi dalam kenyataan. Itulah sesungguhnya arti 

sipakatau. Perasaan puas terhadap diri sendiri adalah sipakatau. Memperhatikan 

orang lain adalah sipakatau. Tanggung jawab kepada orang lain adalah sipakatau.4 

Adapun menurut Hasmiah, sipakatau itu adalah sikap saling menasehati (sipakainge’) 

dan saling mengingatkan (sipakainge’). Sipakatau juga dipahami sebagai sikap saling 

menghargai sesama manusia baik mereka yang lebih tua maupun lebih muda.5  

    Apabila disimak segala pendapat di atas maka dipahami bahwa masyarakat 

Bugis Bone memahami budaya sipakatau sebagai sikap saling menghargai dan saling 

menghormati dengan memperlakukan manusia sesuai fitrah kemanusiaan. Sikap 

saling menghargai, menghormati dan tidak membeda-bedakan tidak akan terwujud 

tanpa mengenal dan memahami diri satu sama lain. Perbedaan jenis kelamin, suku 

dan bangsa di antara manusia sudah menjadi sunnatullah yang harus diterima. Hal ini 

telah diterangkan dalam QS al-H}ujura>t/49: 13 sebagaimana yang telah ditampilkan 

pada bab II. 

   

    

   

    

                                                             

3Andi Baso Bone Mappasissi, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. 
Manurungnge Kec. Tanete Riattang, 04 Maret 2020. 

4M. Sulhan Subair, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Watang Palakka 
Kec. Tanete Riattang Barat, 18 Maret 2020. 

5Hasmiah, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Lonrae Kec. Tanete 
Riattang Timur, 04 Maret 2020. 
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Terjemahnya: 
Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

Syekh Wahbah al-Zuhaily memberi topik ketika menafsirkan ayat di atas 

dengan المساواة بين الناس في الأصل والمنشأ، والتفاضل بالتقوى “persamaan secara asasi antara 

manusia dan keutamaan dari segi ketaqwaan”.6 Perbedaan yang ada bertujuan agar 

manusia saling mengenal dan memahami satu sama lain. Semakin kuat pengenalan 

satu pihak kepada pihak lain, semakin terbuka peluang untuk saling memberi 

manfaat, saling menghargai dan saling menghormati. Kata karuma pada dasarnya 

berarti yang baik dan istimewa sesuai objeknya. Manusia yang baik dan istimewa 

adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik terhadap Allah swt dan sesama 

makhluk. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari bahkan bersaing dan 

berlomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia tertipu dan mengira bahwa 

kepemilikan materi, kecantikan, serta kedudukan sosial karena kekuasaan atau garis 

keurunan merupakan kemuliaan yang harus dimiliki dan karena itu banyak yang 

berusaha untuk memilikinya. Akan tetapi, sesuatu yang dianggap istimewa dan 

sumber kemuliaan itu sifatnya sangat sementara bahkan tidak jarang mengantar 

pemiliknya kepada kebinasaan. Oleh karena itu, hal demikian bukan sumber 

kemuliaan. Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng sekaligus membahagiakan 

secara terus menerus. Kemuliaan abadi dan langgeng itu ada di sisi Allah swt dan 

untuk mencapainya adalah dengan mendekatkan diri kepada-Nya serta meneladani 

                                                             

6Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 26 
(Cet. X; Damsyik: Dār al-Fikr, 2009), h. 259-260. 
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sifat-sifat-Nya sesuai kemampuan manusia. Itulah takwa dan dengan begitu, yang 

paling mulia di sisi Allah swt adalah yang paling bertakwa.7    

Dengan memahami kandungan ayat tersebut, setiap manusia dapat saling 

menghargai dan menghormati sebab berangkat dari kesadaran persamaan derajat 

mereka di hadapan Allah swt. Indikator perbedaan mereka adalah takwa sedangkan 

takwa itu tidak ada yang dapat mengukur derajatnya kecuali Allah swt sendiri yang 

paling memahaminya.  

Seruan ayat 13 di atas ditujukan kepada seluruh manusia secara umum, 

berbeda dengan ayat sebelumnya yang terkhusus untuk orang-orang beriman saja. 

Allah swt mengajak keseluruhan manusia untuk memperhatikan ciptaan-Nya dan 

keagungan Allah swt yang mencipta segalanya. 8  Ayat itu menggunakan kata 

syu’u>ba>n dan qaba>’il, keduanya merupakan bentuk plural dari al-sya’b dan al-

qabilah. Kata al-sya’b  lebih luas cakupannya daripada kata al-qabilah, lalu kata al-

‘imarah, al-batn, al-fakhz, demikian urutannya dari cakupan yang paling luas ke yang 

paling sempit. 9 Dalam riwayat Abu Ubaidah yang diketengahkan al-Maragi, disebut 

bahwa orang Arab memiliki tujuh tingkatan keturunan, dari lingkup paling besar ke 

lingkup paling kecil al-sya’b lalu al-qabi>lah lalu al-‘ima>rah lalu al-bat}n lalu al-

fakhz lalu al-fas}i>lah lalu al-‘asyi>rah.10  

Pada ayat sebelumya Allah swt melarang tindakan mengolok-olok, saling 

tidak menghargai, mengumpat dan memberi julukan jelek di antara manusia, lalu ayat 
                                                             

7M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an jilid 12 
(Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 618-619.  

8Muhammad Mutawalli al-Sya’ra>wy, Tafsi>r al-Sya’ra>wy  jilid 24 (t.c; Kairo: Mat}a>bi’ 

Akhba>r al-Yaum, 1991), h. 14474. 

9 Muhammad Jamaluddin al-Qasimy, Maha>sin al-Ta’wi>l jilid 8 yang ditahqiq oleh 
Muhammad Basil Uyun al-Saud (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 538. 

10Ahmad bin Muṣṭāfā al-Marāgy, Tafsīr Al-Marāgy jilid 26 (Cet. I: Mesir: Maṭba’ah Muṣṭāfā 
al-Bāby al-Ḥalby Wa Aulādih, 1946), h. 142. 



92 
 

 
 

13 di atas memberi penegasan dan penguatan atas larangan itu dengan menjelaskan 

bahwa semua manusia berasal dari bapak dan ibu yang satu yakni Adam dan Hawa. 

Oleh karena itu, bagaimana mungkin seorang saudara menghina atau merendahkan 

saudaranya yang lain. Hanya saja Allah swt menjadikan mereka bersuku-suku dan 

berbangsa-bangsa agar terjalin hubungan harmonis dengan saling mengenal dan 

menolong dalam mewujudkan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Tidak ada 

kemuliaan seseorang kecuali dengan takwa, perbuatan baik dan akhlak mulia. 

Kemuliaan tidak terletak pada persoalan duniawi yang fana. Abu Daud menyebut 

bahwa ayat 13 di atas turun berkenaan dengan Abu Hindun, seorang tukang bekam 

nabi berkata bahwa nabi memerintahkan Bani Bayadah untuk menikahkan Abu 

Hindun dengan seorang wanita dari golongan mereka. Mereka kemudian berkata 

kepada nabi: kami menikahkan anak perempuan kami dengan majikan kami?. 

Kemudian Allah swt menurunkan ayat 13 di atas.11 

Dalam konsep sipakatau, manusia adalah instrumen untuk memahami segala 

sesuatu yang diciptakan Allah swt di muka bumi ini. A. Baso Bone Mappasissi 

mengatakan: 
Manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan satu tujuan 
yaitu untuk saling mengenal. Untuk mengenali malaikat, lewat manusia. 
Untuk mengenali iblis, lewat manusia. Untuk mengenali Tuhan, lewat 
manusia. Untuk mengenali hamba, lewat manusia. Untuk mengenali binatang, 
lewat manusia.12     

Perbedaan yang ada bertujuan untuk saling megenal, bukan saling menghina, 

merendahkan dan mengejek. Orang Arab dahulu sangat membangga-banggakan 

nasab dan bapak-bapak mereka. Ayat ini turun untuk menepis anggapan mereka 

dengan menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur suatu kebanggaan dan kemuliaan. 

                                                             

11Ahmad bin Muṣṭāfā al-Marāgy, Tafsīr Al-Marāgy jilid 26, h. 142. 

12Andi Baso Bone Mappasissi, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. 
Manurungnge Kec. Tanete Riattang, 04 Maret 2020. 
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Orang Bugis juga sampai pada hari ini masih memegang kebiasaan yang hampir sama 

dengan orang Arab. Masyarakat Bugis masih mempertahankan gelar “Andi” yang 

menunjukkan bahwa mereka memiliki pendahulu yang pernah menjadi seorang raja. 

Tidak dipungkiri, praktek ini sedikit banyak memberi kesan “angkuh” dan merasa diri 

lebih mulia dari yang lain, bahkan dalam penuturan Andi Najmuddin Petta Ile, kepala 

daerah di Bone masih didominasi oleh mereka yang memiliki embel “Andi”. Hal itu, 

tentu dapat lebih menambah kepercayaan masyarakat Bone terhadap pemimpin yang 

dipilihnya. Penulis tidak mempersalahkan budaya seperti gelar-gelar keturunan raja 

tersebut, namun jangan menjadi tolak ukur kemuliaan satu-satunya dan bahkan 

cenderung “memaksakan” pemberian gelar demikian demi memperoleh 

penghormatan. Perhatian justru mesti dititikberatkan pada perilaku sehari-hari yang 

harus selalu ditingkatkan kebaikannya. Dari perilaku baik yang ditampilkan, itu akan 

melahirkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Apalagi al-Qur’an telah 

menetapkan bahwa warna kulit, nasab, kekayaaan, kecantikan bukan tolak ukur 

kemuliaan di mata Allah swt, melainkan akhlak yang dibalut pakaian takwa itu yang 

paling baik.      

  Takwa sangat berkaitan erat dengan akhlak baik, yang juga merupakan cikal 

bakal lahirnya sikap saling menghargai dan menghormati. Nabi Muhammad saw 

yang disifati dalam QS al-Qalam/68: 4 memiliki akhlak agung menyampaikan 

kepada umatnya hal yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Suatu hadis 

riwayat al-Turmuzi dan al-Hakim dari Abu Hurairah bahwa nabi bersabda: 

الجنة تقوى الله وحسن الخلقأكثرما يدخل   

Artinya: 
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Adapun perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah 
takwa kepada Allah dan akhlak baik.13 

Sahabat nabi yang bernama Usamah bin Syari>k al-S|a’laby bertanya kepada 

nabi tentang hal yang paling baik untuk diberikan kepada manusia, maka nabi 

menjawab h}usn al-khuluq (akhlak yang baik). 14  Nabi Muhammad saw tidak 

menjawab dengan pemberian  berupa barang-barang bernilai atau berharga, yang 

sebagian besar manusia mengharap mendapatkan hal tersebut. Akan tetapi nabi 

kembali menekankan nilai yang tak terhingga oleh materi duniawi yaitu perbuatan 

baik, termasuk sikap menghargai, menghormati sesama dan tidak membeda-bedakan. 

Budaya sipakatau dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain menjadi 

sarana bagi manusia untuk memikirkan kekuasaan Allah swt. Perbedaan fisik dan 

perbedaan suku di antara manusia itu menjadi tanda kebesaran Allah swt di alam ini, 

sebagaimana dalam QS al-Ru>m/30: 22 

    

  

     

      

Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi 
dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang 
demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
Mengetahui. 

Allah telah mentakdirkan manusia lahir dalam keadaan memiliki perbedaan 

dari segi bahasa dan warna kulit. Setiap suku dan bangsa memiliki bahasa tersendiri 

dan juga memiliki perawakan dan tampilan yang berbeda. Ada yang berkulit hitam, 

                                                             

13Muhammad bin Muhammad al-Zabi>dy, Ith}a>f al-Sa>dah al-Muttaqi>n Bisyarh} Ih}ya 
‘Ulum al-Di>n jilid 7 (Cet. VI; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2017), h. 9. 

14Muhammad bin Muhammad al-Zabi>dy, Ith}a>f al-Sa>dah al-Muttaqi>n Bisyarh} Ih}ya 
‘Ulum al-Di>n jilid 7, h. 9. 
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putih dan selain keduanya. Ada juga yang bertubuh tinggi, pendek dan sedang.hal itu 

agar ada perbedaan terihat dan menjadi ciri untuk dikenal. Perbedaan keadaan 

manusai itu menjadi tanda kekuasaan Allah swt bagi orang berakal dan memiliki 

ilmu. 15 

Nilai-nilai dalam etika budaya sipakatau  Bugis Bone yang tetap dipegang 

dari masa ke masa, yaitu: ada tongeng, lempu, getteng, sipakalebbi dan Mappesona ri 

Dewata Seuwwae, sebagaimana telah dijelaskan pada bab II. Pada wawancara penulis 

dengan beberapa informan, mereka hanya mengambil tiga nilai dari kelima di atas 

yang punya urutan tertentu yaitu dari lempu, getteng lalu ada tongeng. Dua nilai 

terakhir nampaknya merupakan hasil penambahan para akademisi yang meneliti nilai-

nilai luhur budaya Bugis. 

Andi Baso Bone Mappasissi mengemukakan bahwa nilai yang diperpegangi 

manusia Bugis itu sebenarnya cuma tiga, tanpa ada tambahan yaitu lempu, getteng 

dan ada tongeng. Demikian urutan yang sebenarnya, dimulai dari lempu lalu getteng 

lalu ada tongeng.  Ia berkata: 
 
Lempu adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Getteng sebuah keyakinan 
mempertahankan kebenaran itu.  Ada tongeng adalah perwujudan sikap ada 
na gau. Gambaran ketiga nilai ini salah satunya dapat terwakili melalui suatu 
ungkapan “aja muappogau sebelum mupattepu jama-jamangnge” dalam 
artian “jangan bertindak sebelum kamu yakini tindakan itu dengan berbagai 
pertimbangan matang”. Orang Luwu berkata “toddoppuli tea malara’, tellu 
memeng toddo’ puli tea malara’”. Getteng itu sikap mempertahankan 
kebenaran, sedang kebenaran itu cirinya pammulang na marilaleng “sesuatu 
yang mula muncul dari hati yang paling terdalam”. Tenna leppa’ lila, tenna 
iring anging, tennagessa ati, tennarapi nawa-nawa, tennajori kallang (tak 
terucapkan, tak dihempas angin, tak bertentangan dengan hati, tak terjangkau 
oleh lamunan, tak tertulis), demikian suatu kebenaran datang. Menepati janji 
juga merupakan bentuk penghormatan kepada manusia. Tepat janji 

                                                             

15Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 11, 
h. 72. 
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merupakan sikap yang membuktikan keselarasan antara ucapan dan 
perbuatan.16  
 

Menurut M. Sulhan Subair, dengan tetap mengurai kelima nilai-nilai budaya 

Bugis: 
Ada tongeng itu kebenaran. Lempu itu kejujuran. Getteng itu istiqamah. 
Sipakalebbi itu keadilan. Mappesona ri Dewata Seuwwae itu bertakwa kepada 
Allah swt. Orang dapat bersikap lempu kalau sudah mengerti ada tongeng. 
Orang dapat bersikap getteng apabila sudah malempu.  Orang dapat bersikap 
adil atau sipakalebbi apabila sudah memiliki getteng atau sikap istiqamah. 
Orang dapat bertakwa apabila sudah berlaku adil atau sipakalebbi. Jadi, esensi 
takwa menurut orang Bone ada empat yaitu kebenaran, kejujuran, istiqamah, 
dan keadilan.”Tongengpi namalempu, malempupi namagetteng, magettengpi 
nappa nullei adele”. Tidak boleh kita menyuruh murid datang tepat waktu, 
jika kita sebagai guru suka terlambat. Tidak boleh kita menyuruh murid 
belajar kalau kita sendiri sebagai guru yang malas membaca buku. Tidak 
boleh kita menghukum orang lain kalau kita tidak menghukum anak kita yang 
juga melanggar. Tidak boleh kita suruh peserta didik untuk shalat berjamaah 
kalau kita sendiri yang jarang ke masjid.17   

Demikian, M. Sulhan Subair menjelaskan kelima nilai itu sebagai satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, secara lebih terperinci, Mursalim 

menjelaskan satu persatu dari getteng, lempu dan ada tongeng. Getteng menurut 

Mursalim yaitu: 

Sebagai sesuatu yang tegas dan konsisten, yaitu tindakan yang tidak samar-
samar dan bimbang. Hal ini dimaknai sebagai sikap yang berani dan percaya 
diri, mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah. Secara jelas, nyata 
dan meyakinkan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginan. Jika salah 
dikatakan salah, jika benar dikatakan benar tanpa memandang kondisi atau 
kepada siapa hal tersebut diutarakan. Getteng menyatakan ketegasan, 
meskipun anak atau keluarga sendiri, yang benar tetap benar dan yang salah 
tetap salah. Karena itu, seseorang yang tegas tidak takut menyatakan apa 
menurutnya benar meskipun bertentangan dengan atasannya. Getteng tidak 
berarti galak, kasar, pemarah, dan arogan. Ada seseorang yang galak dan 
pemarah  namun sama sekali tidak tegas. Oleh karena itu, Getteng 
menunjukkan sikap kejujuran,tidak berbelit-belit, lugas, serta bertanggung 
jawab. Getteng, tegas dalam mengambil keputusan, teguh pendirian, tabah, 

                                                             

16Andi Baso Bone Mappasissi, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. 
Manurungnge Kec. Tanete Riattang, 04 Maret 2020. 

17 M. Sulhan Subair, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Watang 
Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, 18 Maret 2020. 



97 
 

 
 

dan tahan terhadap godaan. Getteng ditunjang dengan Asitinajang (asas 
kewajaran), yakni arif, bijaksana, dan adil dalam bertindak.18 

Lempu dalam pengertian Mursalim yaitu: 

Sesuatu prilaku yang lurus, dalam artian mengakui, berkata, atau pun memberi 
suatu informasi yang sesuai kenyataan. Lempu lawan kata Belle-Pabbelleng 
atau bohong yang artinya berkata atau memberi informasi yang tidak sesuai 
dengan kebenaran. Oleh karena itu, Lempu merupakan sikap seseorang ketika 
berhadapan dengan sesuatu atau pun fenomena tertentu dan menceritakan 
kejadian tersebut tanpa ada perubahan dan modifikasi sedikit pun atau benar-
benar sesuai dengan realita yang terjadi. Lempu, bersikap jujur, taat asas; 
Acca: pintar, cerdik, cendikia, dan kreatif; yang didukung oleh Reso, yakni 
usaha, ikhtiar dalam mencapai suatu tujuan. Sikap Lempu merupakan apa 
yang keluar dari dalam hati nurani setiap manusia dan bukan merupakan apa 
yang keluar dari hasil pemikiran yang melibatkan otak dan hawa nafsu belaka 
melainkan hasil proses ininnawa (renungan hati yang dalam).19 

Selanjutnya, ada tongeng menurut Mursalim yaitu: 

Berhubungan dengan ucapan yaitu mengatakan yang benar, tidak bohong, 
tidak ada ucapan rekayasa. Seseorang tidak mungkin berprilaku jujur tanpa 
disertai ada tongeng. Demikian pula tidak mungkin bersifat tegas dan 
konsokuen (getteng) tanpa dibangun dengan Lempu dan Ada tongeng.20 

Budaya getteng, lempu dan ada tongeng adalah warisan kearifan lokal 

leluhur Bugis yang harus terus diperhatikan demi terlaksananya budaya sipakatau 

sebagai perwujudan dari nilai budaya lokalitas Bugis Bone yang meliputi seluruh 

aspek kehidupan manusia dalam bertingkah laku dengan penuh adab dan sopan 

santun.  

Penelitian tentang budaya sipakatau  juga telah dilakukan di Bugis Wajo oleh 

Abdollah dan Mustakim Sulo tahun 2018. Disebutkan bahwa perbuatan berdasarkan 

asas appasitinajang (kelayakan) juga dapat dipahami sebagai perilaku sipakatau . 

                                                             

18Mursalim, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Manurungnge Kec. 
Tanete Riattang, 16 Maret 2020. 

19Mursalim, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Manurungnge Kec. 
Tanete Riattang, 16 Maret 2020. 

20 Mursalim, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Manurungnge Kec. 
Tanete Riattang, 16 Maret 2020. 
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Apabila seseorang cakap untuk bertindak sesuai proporsinya maka ia diasumsikan 

sebagai orang yang bijaksana. Suatu ungkapan leluhur dalam lontara dikatakan: 

“narekko engka gau maelo ri-paranru madecengngi ripad-danreng riwarie naiyya ri-

asengnge wari, iyanaritu map-palaisengnge, naiyya ri-asengnge mappalaiseng 

iyanaritu: ripariase’i riase’e, ripariyawai riawa’e, riparila-lengngi rilalengnge, 

riparisaliwengngi risaliwengnge, ripariyoloi ri-yoloe, riparimonri rimonrie, 

napallaisengngi marin-gengnge namatane’e. iyanaro maelo riyatutui assisapi-

sapi’na”. 21  Ungkapan itu menunjukkan kemamuan bertindak tanpa 

mencampuradukkan sesuatu dengan membedakannya berdasar peruntukannya. 

Kesimpulan tentang sipakatau pada masyarakat Bugis Wajo juga dipahami dengan 

“saling memanusiakan”. Jadi, sama saja dengan pemahaman sipakatau yang 

dipahami oleh masyarakat Bugis Bone. Hanya saja kadang didapat beberapa 

perbedaan pemahaman praktek sipakatau dalam adat seperti dalam pernikahan. 

Masyarakat Bugis Bone memandang sebagai suatu tindakan memuliakan ketika 

kedua mempelai duduk di pesta perjamuan  apabila  posisi duduk mempelai laki-laki 

berada di sebelah kanan mempelai perempuan. Akan tetapi, masyarakat wajo 

memandang posisi itu sebagai perilaku merendahkan sebab dalam asumsi mereka, 

mempelai laki-laki sepantasnya berada di sebelah kiri mempelai perempuan ketika 

duduk berdampingan di suatu pesta pernikahan.22  

B. Wujud Sipakatau dalam Masyarakat Bugis Bone Perspektif al-Qur’an 

Pada bab II telah disinggung bahwa konsep sipakatau merupakan 

perwujudan dari nilai budaya lokalitas Bugis Bone yang mencakup pengertian norma 
                                                             

21Abdollah dan Mustakim Sulo, “The Meaning of Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge in Wajo 
(A Semantical Analysis)”, Tamaddun 19, no. 2 (Desember 2018): h. 38. 

22Peristiwa ini terjadi ketika dilangsukan pesta pernikahan di daerah penulis (Bone) dengan 
pasangan pengantin yang berasal dari Wajo. Ada segolongan pihak dari pengantar pengantin yang 
berasal dari Wajo memprotes posisi duduk kedua mempelai.  
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dan aturan-aturan adat serta tata tertib yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia, 

bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan-peralatan 

material dan non material.23 Dalam pembahasan tesis ini, wujud budaya sipakatau 

akan difokuskan pada dua aspek, yaitu sipakatau dalam kehidupan keluarga dan 

sipakatau dalamkehidupan bermasyarakat. 

1. Sipakatau dalam kehidupan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan hidup dalam skala paling kecil. Umumnya, 

suatu keluarga beranggotakan seorang suami sebagai kepala rumah tangga, istri 

sebagai pendamping suami dalam mengurus urusan rumah tangga dan anak-anak. 

Seorang suami dan istri yang berperan sebagai orang tua yang bertanggung jawab 

dalam memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya. Kehidupan keluarga 

merupakan salah satu tanda kebesaran Allah swt. Allah swt menciptakan pasangan 

untuk laki-laki agar dapat hidup tenang dalam ikatan keluarga, sebagaimana dalam 

QS al-Ru>m/30: 21. 

     

   

   

      

    

  

Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir. 

                                                             

23Muhammad Huzain, dkk., Sipakatau: Konsepsi Etika Masyarakat Bugis (Cet. I; Yogyakarta: 
Deepublish, 2016), h. 87-88. 
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Allah swt telah mengatur kehidupan manusia agar dapat hidup tentram, tenang 

dan bahagia. Seorang perempuan merupakan pasangan untuk menjadi pendamping 

seorang laki-laki dalam ikatan tali pernikahan. Untuk menambah keharmonisan 

rumah tangga, Allah swt menciptakan al-mawaddah dan al-rahmah yaitu cinta dan 

perasaan belas kasih di antara mereka dalam menjalani beban kehidupan.24  

Agama telah mengatur bahwa seorang suami merupakan pemimpin dalam 

keluarganya seperti dalam QS al-Nisa>;/4: 34. Suami juga yang dibebankan untuk 

memberi pendidikan keluarganya baik istri atau anak agar melaksanakan perintah-

Nya sehingga terbebas dari api neraka sebagaimana dalam QS al-Tah}ri>m/66: 6 dan 

QS T{a>ha>/20: 132. Dalam konsep sipakatau, seorang suami harus berperan dalam 

mengatur tugas dan fungsi setiap anggota keluarganya. M. Kasim M., mengatakan: 

Sipakatau dalam kehidupan keluarga adalah dengan mengajarkan kepada 
setiap anggota keluarga seperti istri dan anak tentang posisi mereka masing-
masing. Anak memiliki posisi dan peran yang berbeda dengan ibu dan ayah. 
Begitu pula seorang ibu dalam rumah tangga, memiliki posisi dan peran yang 
berbeda dengan ayah dan anak. Setiap individu harus memahami secara baik 
posisi masing-masing.25 

Dengan adanya pengetahuan tentang posisi masing-masing maka setiap 

individu akan berbuat sesuai dengan asas pertimbangan kepantasan, kesesuaian dan 

kecocokan, sebagaimana ajakan budaya sipakatau. Seorang istri tidak akan 

mengambil peran yang seharusnya dilakukan oleh suami. Anak-anak juga tidak akan 

melakukan peran yang melewati batas mereka sebagai anak. Dari sini juga lahir sopan 

santun pada setiap individu dalam keluarga karena memahami posisi dan tanggung 

jawab orang tua dan anak. Seorang suami akan memahami sikap sopan santun yang 

harus diterapkan dan ditunjukkan pada istrinya, begitu pula sebaliknya. Seorang anak 
                                                             

24Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 11, 
h. 75. 

25M. Kasim M., Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Lonrae Kec. Tanete 
Riattang Timur, 03 Maret 2020. 
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juga akan memahami sikap sopan santun yang harus ditunjukkan pada orang tua 

mereka. Seorang kakak juga akan paham tentang sikap sopan santun yang harus ia 

tunjukkan pada adiknya begitu pula sebaliknya.  

Perilaku yang berdasarkan asas pantas, cocok dan sesuai akan membuat setiap 

anggota keluarga memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana 

mestinya. Nabi Muhammad saw membenarkan perkataan Salman kepada Abu Darda 

di bawah ini.  Dalam suatu riwayat ketika Salman al-Farisi memperingatkan Abu 

Darda yang mengabaikan hak istri karena ibadah malam disampaikan:26 

حق حقه إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي  

Artinya: 
Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hakatasmu, dirimu mempunyai hak 
atasmu, keluargamu mempunyai hak atasmu, maka berilah kepada setiap 
pemilik haknya. 

Adapun pandangan Andi Baso Mappasissi tentang perwujudan sipakatau 

dalam kehidupan rumah tangga: 
 
Wujud sipakatau seperti sikap penghormatan yang ditunjukkan oleh mereka 
yang lebih muda kepada orang tua. Dalam lingkup keluarga, terkadang 
memanggil dengan sebutan “puang” kepada yang lebih tua dan “andi” kepada 
yang lebih muda. Panggilan itu bukan dalam konteks kebangsawanan yang 
menandakan keturunan raja, tetapi sebagai suatu perwujudan proses sipakatau  
dalam suatu kehidupan berumah tangga sehingga mereka si puang-puangi dan 
si andi-andikeng. Seperti juga, seorang adik yang memanggil dengan sebutan 
“daeng” kepada kakanya. Praktek tersebut penting dibiasakan dalam lingkup 
keluarga sebelum keluar berinteraksi dan bermasyarakat secara luas. Hal itu 
juga sebagai perwujudan bentuk keharmonisan, kasih sayang dan sipakalebbi 
dalam kehidupan berumah tangga. 27 

Seperti pendapat M. Kasim M., Andi Baso Mappasissi juga menyatakan 

bahwa dalam proses sipakatau itu dapat memberi pelajaran kepada setiap individu 

agar tahu menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya. Seorang adik dalam suatu 
                                                             

26M. Quraish Shihab, Yang Hilang Dari Kita Akhlak (Cet. I; Tangerang: PT. Lentera Hati, 
2016), h. 213. 

27Andi Baso Bone Mappasissi, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. 
Manurungnge Kec. Tanete Riattang, 04 Maret 2020. 



102 
 

 
 

keluarga memanggil kakaknya dengan “puang” dan kepada bapaknya dengan sebutan 

“puang” juga. Namun, bukan berarti sang bapak juga harus memanggil “puang”  ke 

anak tertuanya sebagaimana anak bungsu memanggil. Sebab anak bungsu dan anak 

sulung keduanya berstatus sama yaitu anak dari sang bapak. Andi Baso Bone 

Mappasissi memberi contoh dialog percakapan penuh sopan santun yang sesuai dan 

pantas antara anak dan bapak: 

Anak: anu puang….puang Dulla-ku puang, suroka mellau pangelli tole ri idi 

puang (begini Puang… Puang Dulla-ku Puang, beliau menyuruh saya 

minta uang pembeli rokok sama kita). 

Bapak : puadangngi Puang Dulla-mu, engkapi doi (tanya Puang Dulla-mu,      

nanti kalau sudah ada uang, saya akan berikan). 28 

Percakapan singkat di atas memberikan deskripsi bagaimana seorang anak dan 

bapak menempatkan diri secara sesuai ketika sang adik memintakan kakaknya uang 

ke bapaknya. 

Penyebutan istilah puang atau daeng atau andi merupakan bentuk 

penghormatan dan penghargaan kepada seseorang. Selain itu, di Bugis Bone juga 

masih sering penulis dapatkan seseorang yang memanggil kerabatnya dengan tidak 

menyebut namanya secara langsung, namun menyebut dengan embel-embel nama 

anak tertua seperti ambo’na Aco (bapaknya Aco) atau indo’na Aco (ibunya Aco). Hal 

itu juga merupakan bentuk pemuliaan kepada kerabat yang dipanggil itu. Mursalim 

mengatakan: 

Dahulu, seorang istri dianggap luntur akad nikahnya jika si istri berani 
menyebut nama suaminya secara langsung, bisa dianggap “makurang ajara” 
atau kurang ajar. Makanya si istri hanya memanggil suaminya dengan nama 
samaran atau nama panggilan (Panggilan Paddaengeng), atau terkadang, 
hanya menyebut dengan menghubungkan nama anaknya, misalnya ambo’na 

                                                             

28Andi Baso Bone Mappasissi, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. 
Manurungnge Kec. Tanete Riattang, 04 Maret 2020. 
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Aco,Abbana Aso,Ettana Esse, Mamminna Minah, ambo’na sitti, dan lain 
sebagainya. Demikian juga suami, sangat ditabukan menyebut dan memanggil 
istrinya dengan nama asli.29 

Rasulullah saw juga memiliki akhlak memanggil sahabat-sahabatnya dengan 

julukan atau kunniyah , sebagai bentuk pemuliaan dan upaya untuk mengambil hati 

sahabatnya. Rasulullah saw memanggil sahabatnya yang tidak memiliki kunniyah  

dengan nama anak tertua bahkan juga bagi yang tidak memiliki anak sekalipun. 

Rasulullah saw kadang memanggil Umar dengan Abu Hafs, Ali dengan Abu Turab, 

Anas dengan Abu Khamrah. Sahabat beliau yang bernama Suhaib juga dijuluki nabi 

dengan Abu Yahya sedangkan ia tidak mempunyai anak. Selain itu, Rasulullah juga 

memberi panggilan atau julukan kepada perempuan dan anak-anak. Aisyah dengan 

Ummu Abdillah dan seorang anak dengan julukan Abu Umair.30      

Selanjutnya, perwujudan sipakatau dalam kehidupan rumah tangga menurut 

M. Kasim M., adalah sebagai berikut. 

 Seorang kepala keluarga tidak mendikte keadaan dengan mampu 
menciptakan suasana berbeda dengan anak mulai dari suasana mendidik 
sampai suasana menghibur. Adakalanya orang tua di samping menjadi guru, 
ia juga mampu menjadi teman bagi anak-anaknya. Bentuk kepemimpinan 
dalam keluarga bukan otoriter sebab gaya itu bukan wujud sipakatau. 31 

Pernyataan di atas sekali lagi menandakan pentingnya kemampuan 

menciptakan suasana berbeda oleh seorang kepala keluarga. Sipakatau menuntut 

tidak adanya sekat-sekat antara orang tua dan anak-anaknya. Orang tua harus 

berusaha menjalin kedekatan sedekat-dekatnya kepada anak-anaknya, sehingga 

anaknya akan merasa nyaman dan tidak sungkan dalam berbagi cerita dengan orang 

                                                             

29Mursalim, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Manurungnge Kec. 
Tanete Riattang, 16 Maret 2020. 

30Muhammad bin Muhammad al-Zabi>dy, Ith}a>f al-Sa>dah al-Muttaqi>n Bisyarh} Ih}ya 
‘Ulum al-Di>n jilid 8, h. 224-225. 

31M. Kasim M., Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Lonrae Kec. Tanete 
Riattang Timur, 03 Maret 2020. 
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tuanya. Dewasa ini, kadang ada seorang anak yang apabila mengalami suatu masalah, 

mereka mencari penyelesaian di luar rumah tanpa sepengetahuan orang tua. Tindakan 

tersebut biasanya berujung pada perkara negatif yang merugikan anak dan 

keluarganya. Oleh karena itu, orang tua harus berperan penuh dalam mengetahui 

perkembangan anaknya dengan selalu berusaha mendengar keluh kesahnya.   

Andi Baso Bone Mappasissi menggambarkan salah satu bentuk pendidikan 

orang tua Bugis kepada anak-anaknya, ia berkata: 

Anak-anak di Bugis diajarkan untuk selalu marengkalinga ada bunge’. Itu 
menandakan bahwa manusia Bugis telah diajarkan untuk menjadi tau yang 
sebenarnya dengan memahami Tuhan. Untuk selalu link atau marengngerang 
na de natakkalupa  (mengingat dan tidak melupakan Tuhan). Awalnya dengan 
belajar untuk mengingat muka atau wajah sendiri. Dalam ungkapan, dua 
temmassarang, tellu temmallaiseng. Dua yang tidak terpisahkan di sini adalah 
tubuh manusia dengan bayangannya. Akan tetapi, pernahkah manusia melihat 
bayangannya sendiri dalam sehari?. Kalau tidak, apalagi untuk melihat atau 
mengingat sesuatu yang tidak kasat mata.32 

Marengkalinga ada bunge’ atau mendengarkan nasehat awal adalah 

semacam pesan orang tua kepada anak-anaknya ketika akan melakukan sesuatu 

dengan bertutur “padecengi parengngerammu” atau “arengngerakko”. Dua 

ungkapan itu berisi anjuran untuk mengingat Tuhan sebelum melakukan suatu 

perbuatan. Sebab segala perbuatan yang disandarkan kepada Allah swt akan selalu 

berpengaruh baik kepada pelakunya, apapun hasil yang ia capai. Ungkapan itu juga 

tersirat doa agar Allah swt selalu menjaga anaknya dari segala marabahaya ketika 

akan melakukan sesuatu.  

2. Sipakatau dalam kehidupan bermasyarakat 

Setelah membahas wujud sipakatau dalam kehidupan keluarga, maka apada 

bagian ini akan dibahas tentang wujud sipakatau dalam kehidupan bermasyarakat. 

                                                             

32Andi Baso Bone Mappasissi, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. 
Manurungnge Kec. Tanete Riattang, 04 Maret 2020. 
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Lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang dijumpai setelah seseorang keluar 

rumah berinteraksi dalam memenuhi hajat hidupnya. Terkait wujud sipakatau dalam 

kehidupan bermasyarakat, M. Kasim M., mengatakan:  

Wujud sipakatau seperti sikap menyapa siapa pun yang dijumpai meskipun 
anak-anak, dalam artian sikap yang ditunjukkan merata dan sama kepada 
siapa pun tanpa membeda-bedakan. Memberi salam sebagai suatu bentuk 
akhlak dalam ajaran agama. Berbicara dengan nada rendah dan penuh sopan 
santun. Berbicara dengan penuh kasih sayang apabila lawan bicara itu adalah 
seorang anak-anak. Termasuk bentuk penghargaan juga adalah memberikan 
sajian terbaik ketika ada tamu yang berkunjung ke rumah.33 

Dari paparan di atas, dapat ditarik wujud-wujud sipakatau menurut M. Kasim 

M., di antaranya: saling menyapa, berbicara dengan nada rendah dan penuh sopan 

santun,  berbicara dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak dan melayani tamu 

dengan pelayanan terbaik.  

Dalam ajaran agama, seseorang memiliki hak tersendiri atas orang yang lain 

atau setiap orang memiliki hak yang harus saling dipenuhi dan ditunaikan. Hak-hak 

itu seperti: memberi salam kepada siapapun yang dijumpai, bertamu ke rumah apabila 

dipanggil, mendoakan jika bersin, menjenguk jika sakit, menyaksikan jenazahnya jika 

meninggal, memenuhi janji, memberi nasehat jika dimintai, menjaga aibnya, 

memperlakukannya sebagaimana kita ingin diperlakukan dan menolong orang yang 

dizalimi.34 Orang-orang Islam disifati oleh al-Qur’an dengan sangat berkasih sayang 

kepada siapapun, tanpa membeda-bedakan satu sama lain, sebagaimana dalam QS al-

Fath}/48: 29. 

                                                             

33M. Kasim M., Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Lonrae Kec. Tanete 
Riattang Timur, 03 Maret 2020. 

34Muhammad bin Muhammad al-Zabi>dy, Ith}a>f al-Sa>dah al-Muttaqi>n Bisyarh} Ih}ya 
‘Ulum al-Di>n jilid 7, h. 172. 
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Terjemahnya: 
Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan 
dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama 
mereka.  
 

Kata ruh}ama>’  berarti orang-orang yang saling bersimpati, saling 

mencintai dan di hati mereka ada kasih sayang.35 Orang-orang beriman yang bersama 

nabi dicirikan dengan sifat keras, kasar kejam terhadap mereka yang mengingkari 

Allah swt dan orang yang memusuhi mereka. Namun, dicirikan juga dengan sifat 

lembut dan kasih sayang antara sesama mereka.36 Ibnu Abbas berkata bahwa makna 

ruh}ama>’ bainahum adalah orang baik dari mereka mendoakan orang jahat dan 

orang jahat dari mereka juga mendoakan orang baik. Apabila orang jahat melihat ke 

orang baik dari umat nabi Muhammad saw, ia berkata: 

قسمت له من الخير وثبته عليه وانفعنا بهأللهم بارك له فيما   

Artinya: 
Ya Allah berkahilah untuknya pada apa yang telah Engkau berikan padanya 
dari kebaikan dan tetapkanlah kebaikan itu padanya serta berilah manfaat 
kepada kami dengannya.   

Adapun ketika orang baik melihat kepada orang jahat, ia berkata: 

 اللهم اهـده وتـب عـليــه واغـفر له عـثـرته

Artinya: 

                                                             

35Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 13, 
h. 534. 

36Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 13, 
h. 535. 
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Ya Allah berilah dia petunjuk, terimalah taubatnya dan ampunilah 
kesalahannya.37 

Selanjutnya, wujud sipakatau menurut M. Kasim M., adalah berbicara 

dengan nada rendah dan penuh sopan santun. Al-Qur’an juga memerintahkan kepada 

orang-rang di sekitar nabi agar merendahkan suara ketika berbicara dengan nabi 

sebagaimana dalam QS al-H{ujura>t/49: 2. 

    

    

    

   

    

     

Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu 
melebihi suara nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara 
yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian 
yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak 
menyadari. 

Surah al-H{ujura>t dinamai juga dengan surah al-Akhla>q karena berisi 

aturan-aturan kehidupan masyarakat Islam terkait pendidikan dan akhlak yang 

penting. Ia berisi akhlak-akhlak mulia dan pemeliharaan adab. 38  Ayat di atas 

membahas tentang adab dalam berbicara yang turun kepada Sabit bin Qais bin 

Syammas. Ia menderita penyakit di tellinga semacam tuli, sehingga apabila ia 

berbicara kepada orang-orang, Sabit mengeraskan suaranya. Suatu ketika ia berbicara 

kepada nabi Muhammad Saw dan nabi terganggu dengan suaranya.Allah swt lalu 

                                                             

37Muhammad bin Muhammad al-Zabi>dy, Ith}a>f al-Sa>dah al-Muttaqi>n Bisyarh} Ih}ya 
‘Ulum al-Di>n jilid 7, h. 173. 

38Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 13, 
h. 541. 
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menurunkan ayat tersebut.39 Orang beriman dilarang untuk mengangkat suara di atas 

suara nabi ketika berbicara. Akan tetapi, mereka dianjurkan agar merendahkan 

suaranya di bawah suara nabi. Mereka juga dilarang untuk memanggil nabi dengan 

namanya langsung atau kunniyyah-nya seperti mereka saling memanggil satu sama 

lain. Hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada nabi. Mereka dianjurkan agar 

memanggil nabi dengan ucapan “wahai nabi” atau “wahai rasulullah”. Selain itu, 

apabila diperhatikan ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara  tentang nabi Muhammad 

saw atau bersinggungan dengan beliau, maka didapati pada ayat itu Allah swt sendiri 

juga tidak pernah memanggil nama nabi Muhammad Saw dengan nama langsung 

seperti “Muhammad”. Namun Allah swt memanggil nabi Muhammad saw dengan 

dua model sebutan di atas. Lain halnya dengan nama dari nabi-nabi yang lain selain 

Muhammad saw, Allah swt biasanya langsung saja menyebut nama nabi yang 

dimaksud seperti nabi Adam, nabi Isa, nabi  Musa, nabi Sulaiman dan sebagainya. 

Hal itu merupakan bentuk pendidikan al-Qur’an kepada manusia agar menghormati 

nabi dan juga orang yang memiliki kemuliaan. 40   

Ayat 2 dari  QS al-H{ujura>t adalah bentuk pendidikan Allah swt kepada 

orang-orang beriman. Mengangkat suara atau mengeraskannya menunjukkan sikap 

minimnya rasa kesopanan dan meniadakan penghormatan, sedangkan merendahkan 

suara dan tidak mengeraskannya adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan. Adab 

ini juga merupakan sikap terpuji terhadap seluruh manusia.41  

                                                             

39Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 13, 
h. 546. 

40Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 13, 
h. 544. 

41Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 13, 
h. 549. 
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Selanjutnya, menurut Andi Baso Bone Mappasissi, wujud sipakatau dalam 

kehidupan bermasyarakat: 
 
Perwujudan sipakatau juga dapat ditunjukkan melalui bahasa tubuh seperti 
membungkukkan tubuh kepada orang yang dituakan. Negara Jepang yang 
sudah maju sampai hari ini masih mempertahankan budaya itu. Sipakatau 
sudah dikenal dalam Islam. Posisi ruku’ dalam shalat adalah satu contoh 
sipakatau. Menghormati manusia berarti menghormati Tuhannya. Dalam 
ungkapan “nigi-nigi jeppui alena, najeppui puangna ”. Setiap kearifan lokal 
selalu mengajak untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan maka kenali 
ciptaan-Nya dan hormati ciptaan-Nya. Sipakatau menafikkan sikap arogan 
seperti Iblis yang menolak memberi penghormatan kepada sesama makhluk 
ciptaan Allah swt yaitu Adam as.42    

Hak seorang muslim kepada muslim lain adalah memuliakan dan 

menghormati orang tua serta mengasihi anak-anak. Suatu riwayat dari nabi yang 

diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Bukhari melalui Abdullah bin Umar dikatakan: 

ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   

 صغيرنا

Artinya: 
Jabir bin Abdullah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: tidak termasuk 
golongan kami, orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak 
menyayangi anak-anak. 43  

Suatu riwayat juga dari Abu Musa al-Asy’ary, nabi bersabda bahwa 

memuliakan orang tua termasuk perbuatan memuliakan Allah swt. Nabi Muhammad 

saw juga memiliki kebiasaan bersikap halus kepada naka-anak. Sahabat Anas 

menyebut nabi sebagai orang yang paling senang bercanda dengan anak-anak.44  

Selanjtnya, wujud sipakatau baik dalam keluarga atau bermasyarakat melalui 

bahasa tubuh adalah duduk bersila. Mursalim berkata: 

                                                             

42Andi Baso Bone Mappasissi, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. 
Manurungnge Kec. Tanete Riattang, 04 Maret 2020. 

43Muhammad bin Muhammad al-Zabi>dy, Ith}a>f al-Sa>dah al-Muttaqi>n Bisyarh} Ih}ya 
‘Ulum al-Di>n jilid 7, h. 184. 

44Muhammad bin Muhammad al-Zabi>dy, Ith}a>f al-Sa>dah al-Muttaqi>n Bisyarh} Ih}ya 
‘Ulum al-Di>n jilid 7, h. 184. 
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Tata krama dan sopan santun juga ditunjukkan lewat cara duduk bersila 
(tudassalekka), cara berdiri yang tidak boleh berkacak pinggang atau 
membusungkan dada, cara mempersilakan, cara menerima tamu (mattopole), 
dan lain sebagainya. Terdapat pula Tata krama dan sopan santun menyangkut  
suatu kata pantas atau tidak pantas diucapkan. Semua itu adalah bentuk 
sipakatau  dalam kehiduan Bugis.45 

Adapun M. Sulhan Subair menerangkan wujud sipakatau dalam kehidupan 

bermasyarakat dengan: 

Tuntutan hidup di dunia adalah  berperilaku yang baik kepada orang lain. 
Perwujudan budaya sipakatau dalam masyarakat Bone ditandai dengan 
mencerahkan saudara-saudara kita yang tersesat, memberikan semangat 
mereka jika dalam keadaan lemah, mengulurkan tangan dan membantu 
mereka jika terkena musibah sebagaimana yang telah diwariskan Arung 
Palakka “malilu sipakainge’, rebba sipatokkong, mali siparappe.”46 

Pernyataan di atas menerangkan  wujud sipakatau dengan perbuatan saling 

menasehati, saling memberi semangat hidup dan saling menolong. Seluruh sikap itu 

merupakan perbuatan bentuk usaha menyenangkan hati sesama. Agama Islam juga 

telah mengatur bahwa sepantasnya seorang muslim itu saling menasehati dan 

berusaha menggembirakan saudaranya. Kesempurnaan iman seseorang tidak 

terwujud sampai ia mencintai sesamanya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. 

Nabi berpesan bahwa saudara kalian merupakan cerminan diri kalian sendiri. Allah 

swt menyuruh orang Islam agar bersatu dan tidak mudah bercerai-berai sebagaimana 

dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 103.47 

       

    

    

                                                             

45Mursalim, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Manurungnge Kec. 
Tanete Riattang, 16 Maret 2020. 

46 M. Sulhan Subair, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Watang 
Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, 18 Maret 2020. 

47Muhammad bin Muhammad al-Zabi>dy, Ith}a>f al-Sa>dah al-Muttaqi>n Bisyarh} Ih}ya 
‘Ulum al-Di>n jilid 7, h. 244. 
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Terjemahnya: 
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 
kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu 
dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan 
hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang 
bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. 

Adapun maksud tali Allah swt pada ayat tersebut adalah keimanan, ketaatan, 

dan beramal dengan al-Qur’an.48 Allah swt memerintah seluruh orang beriman agar 

berpegang pada al-Qur’an dan tetap menjaga persatuan. Persaudaraan merupakan 

nikmat tersendiri dari Allah swt kepada manusia. Orang-orang beriman itu bersaudara 

sebagaimana dalam QS al-H{ujura>t/49: 10. 

   

    

   

       

Terjemahnya: 

                                                             

48Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 2, 
h. 349. 
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Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 

Orang-orang beriman itu seluruhnya bersaudara dalam segi agama, akidah, 

dan keimanan. Persaudaraan agama lebih kuat dan lenggeng daripada persaudaraan 

senasab dan ikatan persahabatan. 49  Persaudaraan seagama lebih kokoh daripada 

persaudaraan senasab karena ia putus sebab perbedaan agama sedangkan 

persaudaraan seagama tidak putus meskipun berbeda nasab, demikian menurut Imam 

al-Qurtuby.50  

Pada bagian latar belakang, penulis menyinggung  ungkapan-ungkapan verbal 

yang masih kental diajarkan orang tua Bugis kepada anak-anaknya seperti kata iyye’. 

idi’ atau tabe’. Ketiga sappaan itu menjadi bentuk perwujudan sipakataudalam 

kehidupan baik di lingkungan keluarga atau masyarakat Bugis, sebab berkaitan 

dengan etika sopan santun dalam bertutur kata. Kata yang dinaggap tidak sopan 

sebagai kebalikan sapaan-sapaan itu seperti: iyyo dan iko. Dalam menjelaskan sapaan-

sapaan yang menjadi identitas Bugis tersebut, Mursalim berkata: 

Kata tabe’ berarti permisi,yakni kata sapaan yang sifatnya lebih halus 
umumnya diucapkan ketika lewat di depan orang, khususnya orang yang kita 
hormati, teman, sahabat, orang tua, atau siapa saja yang kita hormati. 
Mengucapkannya sambil menatap dengan ramah kepada orang di depan kita, 
menundukkan kepala sedikit dan menurunkan tangan kanan. Dalam 
komunikasi sosial, kata tabe’ adalah kata yang sopan, dan sebagai “kata yang 
sopan”, orang yang mengucapkannya akan mendapatkan apresiasi dari orang 
sekitarnya.51 

Selanjutnya, terkait penggunaan kata iyye’dalam pergaulan sehari-hari 

manusia Bugis, Mursalim berkata: 

                                                             

49Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 13, 
h. 565. 

50Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 13, 
h. 575.. 

51Mursalim, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Manurungnge Kec. 
Tanete Riattang, 16 Maret 2020. 
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Untuk kata iyye’, bermakna “ya” atau mengiyakan,dan kata ini adalah pilihan 
kata yang sangat sopan dan halus. Kata ini sering digunakan bila 
berkomunikasi dengan siapa saja terutama kepada orang yang kita hormati. 
Terkadang kita jumpai mengiyakan dengan cara anggukan kepala dan 
menggoyangkan kening kepada lawan bicaranya, hal ini dianggap tidak sopan 
apalagi dalam forum resmi. Mengucapkan kata “Iyye” bisa dengan 
menundukkan kepala sedikit (sedikit saja seperti anggukan kepala). 
Mengucapkannya sekali saja, sampai dua atau tiga kali masih cukup sopan, 
“Iyye … iyye … Iyye. Tapi mengucapkannya kata Iyye tersebut sudah lebih 
dari tiga kali maka bisa menimbulkan ketersinggungan atau sudah dapat 
dipandang sebagai kurang ajar (mauni sokko na manu narekko maulingngi), 
dalam bahasa lokal bugis disebut matempo dan dalam bahasa Makassar 
disebut “patoa-toai”, Ini berlaku umum, baik kerabat, bukan kerabat, dan 
orang luar, terlebih lagi bagi orang Bugis. Di sinilah pentingnya memahami 
Konsepsi Bugis tentang Tau’ (Manusia) dan Sipakatau (saling 
memanusiakan)”.52 

Adapun kata sapaan yang merupakan kebalikan dari sapaan-sapaan sopan di 

atas, Mursalim berkata: 

Kata sapaan Iyyo juga bermakna “ya” dianggap tidak sopan dan kasar. 
Misalnya ada orang bertanya, Mau-ki ikut ke Soppeng ?” Jika dijawab Iyyo 
maka itu berarti tidak sopan, tapi jika dijawab Iyye itu jawaban yang sangat 
sopan.Adapun kata Iko atau kamu sering digunakan menjawab atau 
mengiyakan suatu pertanyaan secara gamblang. Kata ini dianggap tidak sopan 
atau kasar khusus menyangkut sopan santun dan tata krama di kalangan 
Bugis. Namun sering juga digunakan di lingkungan keluarga yang sifatnya 
internal. Ada kata-kata dalam Bahasa Bugis yang seharusnya tidak diucapkan 
dalam pergaulan sosial, apalagi jika berkomunikasi dengan orang tua atau 
orang yang dituakan seperti : iyyo, iko, buntalli, ciballe, tilaso, tilessi, 
cundekke, dan lain sebagainya. Adapun yang dianggap sopan dan bertata 
krama seperti : Iyye, dan lain sebagainya.53 

Demikian wujud-wujud sipakatau dalam kehidupan keluarga dan 

bermasyarakat baik secara verbal atau non verbal. Apapun bentuknya, seluruh hal itu 

merupakan upaya untuk menempatkan manusia semulia-mulianya sebagaimana juga 

Allah swt telah memuliakan makhluknya sesuai kedudukan mereka. Riwayat dari 

Aisyah ra disebutkan bahwa beliau pernah suatu mengadakan suatu perjalanan lalu 

                                                             

52Mursalim, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Manurungnge Kec. 
Tanete Riattang, 16 Maret 2020. 

53Mursalim, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Manurungnge Kec. 
Tanete Riattang, 16 Maret 2020. 
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singgah beristirahat. Sayyidah Aisyah lantas menghidangkan bekalnya untuk ia 

makan. Kemudian dating seorang peminta-minta meminta makanan Aisyah. Aisyah 

kemudian berkata kepada pelayannya “serahkan sepotong roti ini kepada orang 

miskin itu”. Tidak lama kemudian, lewat juga seorang laki-laki lain berpenampilan 

indah dan sedang menaiki tungangannya. Aisyah lantas menyuruh pelayannya untk 

memanggilnya makan bersama. Dikatakan kepada Aisyah bahwa “kau member orang 

miskin tadi sepotog roti sedangkan kau memanggil makan duduk bersama orang kaya 

itu”. Aisyah menjawab: 

. هــذا المسكين رضي بقرص وقبيح بنا ـز وجل قـد أنـزل الناس منازل لابـد لنـا أن ننزلهم تـلك المنــازلإن الله ع

.أن نعطي هـذا الغني على هـذه الهيئة قرصا  

Artinya: 
Sesungguhnya Allah swt telah menempatkan manusia pada posisinya masing-
masing, sehingga kita musti menempatkan mereka sesuai posisinya. Orang 
miskin tersebut tetap suka menerima pemberian sepotong roti (dengan cara 
pemberian biasa) dan suatu keburukan bagi kami jika kami memberi roti 
seperti keadaan orang miskin tadi yang menerima pemberian.54. 
  

C. Urgensi Sipakatau dalam Masyarakat Bugis Bone Perspektif al-Qur’an 

Adapun urgensi sipakatau dalam masyarakat Bugis Bone yang dapat penulis 

rangkum, di antaranya: 

1. Membentuk Manusia Berakhlak Mulia. 

Setiap nilai budaya suatu bangsa yang memiliki sisi keluhuran akan tetap 

bertahan karena memiliki manfaat bagi keberlangsungan kehidupan suatu 

masyarakat. Begitu pula pada budaya sipakatau yang sampai pada hari masih sering 

diucap oleh orang-orang Bugis. Urgensi budaya sipakatau dalam pemahaman M. 

Kasim M., yaitu: 

                                                             

54Muhammad bin Muhammad al-Zabi>dy, Ith}a>f al-Sa>dah al-Muttaqi>n Bisyarh} Ih}ya 
‘Ulum al-Di>n jilid 7, h. 194. 
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Urgensi sipakatau akan berdampak kembali kepada diri manusia itu sendiri. 
Sipakatau akan menjadikan manusia itu mulia dan mewujudkan sikap 
pengahargaan sehingga tidak terjadi peristiwa yang dalam istilah Bugis “de’ 
nato siare-are” (tidak saling merendahkan).55 

Memuliakan manusia dan menghargai keberadaanya adalah bentuk perbuatan 

baik yang diperintahkan Allah swt untuk dilakukan. Firman Allah swt dalam QS al-

Qas}as} /28: 77. 

    

     

     

      

      

      

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. 

Frasa wa ah{sin kama> ah}sanalla>h ilaik  meupakan perintah berbuat baik 

secara mutlak setelah perintah berbuat baik dengan harta benda.  Allah menyeru agar 

manusia berbuat baik kepada makhluk-Nya sebagaimana perbuatan baik Allah swt 

kepada makhluk. Seruan itu juga melingkupi perbuatan baik dengan menolong secara 

materi dan menunjukkan sikap penghormatan atau menghargai. Keduanya adalah 

bentuk perbuatan baik secara material dan adab perilaku.56 

                                                             

55Andi Baso Bone Mappasissi, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. 
Manurungnge Kec. Tanete Riattang, 04 Maret 2020. 

56Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 10, 
h. 529. 
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Kemuliaan yang diperoleh seseorang dari mewujudkan budaya sipakatau 

kemungkinan terjadi sebab setiap perbuatan di dunia ini pasti akan berdampak kepada 

pelakunya, baik perbuatan buruk atau perbuatan baik. Sipakatau menghendaki 

terciptanya suatu perbuatan yang menjunjung tinggi sikap sopan santun. Sopan 

santun akan melahirkan perasaan senang bagi orang lain sehingga menimbulkan 

reaksi berupa penghargaan atas sikap sopan itu.  Allah swt berfirman di dalam QS al-

Qas}as}/28: 83-84. 

   

    

      

    

    

    

    

    

     

Terjemahnya: 
Negeri akhirat itu, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin 
menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. dan kesudahan 
(yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. 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. 

Dua ayat terakhir tersebut secara garis besar membahas tentang ukuran 

balasan suatu perbuatan dan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Qarun. Frasa 

‘uluwwan fi al-ard{  berarti sikap memaksa, angkuh, dan suka kekuasaan. Frasa wa 

la> fasa>da>n berarti zalim kepada sesama manusia dan juga mencakup segala jenis 
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kejahatan. Allah swt menjadikan negeri akhirat dengan segala kenikmatannya untuk 

hamba-hamba-Nya yang beriman dan bersikap tawadhu (rendah hati) ke sesama 

manusia. Mereka tidak congkak dan menganggap rendah, tidak merasa lebih mulia, 

dan tidak sewenang-wenang kepada sesama makhluk.57  Seluruh sikap “memandang 

rendah” tersebut merupakan kebalikan dari tujuan budaya sipakatau  yang sangat 

memuliakan manusia sebagai individu yang memiliki derajat sama di hadapan Allah 

swt. Pada ayat 84, Allah swt telah menjanjikan kebaikan ats suatu perbuatan baik 

bahkan Allah swt akan melipat-gandakannya. Perbuatan jelek juga akan mendapat 

balasan jelek di hari akhir kelak.  Urgensi sipakatau  yang dapat memberi kemuliaan 

bagi pelakunya di dunia ini, tentu juga akan mendapat balasan kemuliaan di akhirat 

nanti.  

2. Menjaga Keharmonisan Hubungan. 

Urgensi budaya sipakatau yang kedua dapat dilihat pada pernyataan iforman 

berikut. Urgensi sipakatau menurut Andi Baso Bone Mappasissi: 

Urgensi sipakatau itu adalah menjaga keharmonisan, menjaga solidaritas, dan 
menjaga kebahagiaan. Suatu kearifan diwariskan oleh para leluhur bertujuan 
untuk membahagiakan manusia, saling menjaga kasih sayang, saling peduli 
sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh, 
tradisi pesta panen juga memberi pelajaran untuk saling membantu dan 
berbagi antara tuan tanah dan pekerja. Sipakatau, sipakalebbi sipakainge’ 
merupakan kekuatan besar yang menjadi prinsip solidaritas dalam 
menghadapi ancaman berbagai sektor yang datang dari bangsa lain. 
Pengamalan sipakatau  dengan baik akan mengantar pada keharmonisan 
hidup antara manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sebagaimana telah 
disebut bahwa sipakatau adalah proses memahami manusia sebagai makhluk 
ciptaan Tuhan. 58                  

                                                             

57Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 10, 
h. 539-540. 

58Andi Baso Bone Mappasissi, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. 
Manurungnge Kec. Tanete Riattang, 04 Maret 2020. 
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Manusia itu hidup seperti juga tumbuh-tumbuhan dan hewan yang memiliki 

kehidupan. Saling menghormati dan menghargai mengantar pada keharmonisan 

hubungan kepada Allah, manusia dan alam. Orang dahulu sangat memahami  pohon 

yang paling baik untuk dijadikan parewa bola.. Mereka memperlakukan pohon itu 

layaknya manusia dengan tidak menebang secara semena-mena. Hal ini telah 

ditegaskan oleh raja Bone pertama Manurungnge ri Matajang sejak abad ke-15 bahwa 

barang siapa yang mengambil sumber daya alam di luar daripada kebutuhan maka 

akan dihukum mati. Dari sini, nampak bahwa manusia Bugis sejak dahulu sangat 

menghargai dan menghormati alam.59     

Al-Qur’an juga telah mengisyaratkan kepada manusia bahwa segala sesuatu di 

dunia ini hidup. Segala sesuatu bertasbih memuji Allah swt, hanya saja manusia tidak 

memahami ucapan mereka. Allah swt berfirman dalam QS al-Isra>’/17: 44. 

    

      

    

     

        

Terjemahnya: 
Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada 
Allah. dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi 
kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha 
Penyantun lagi Maha Pengampun. 

Ulama berbeda pendapat dalam menanggapi bertasbih-nya segala sesuatu 

yang wujud di bumi ini. Al-Razi dan mayoritas ulama berpendapat  bahwa 

bertasbihnya segala sesuatu itu merupakan bentuk majaz. Adapun Imam al-Qurtuby 

                                                             

59Andi Baso Bone Mappasissi, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. 
Manurungnge Kec. Tanete Riattang, 04 Maret 2020.  
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dan yang lain berpendapat bahwa segala sesuatu yang wujud itu benar-benar 

bertasbih berdasarkan riwayatyang menunjukkan hal itu. Suatu riwayat dari nabi Saw 

sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Malik dari Sa’id al-Khudry:60 

 لايسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة

Artinya: 
Tidaklah jin, manusia, pohon, batu, tanah dan juga segala sesuatu itu 
mendengar suara adzan kecuali akan bersaksi untuk yang adzan itu pada hari 
kiamat.     

Seseorang yang telah memahami ayat di atas akan melihat segala sesuatu yang 

wujud di dunia ini sebagai tanda dan bukti yang berbicara tentang ke-Esa-an dan 

wujud Allah swt. Oeh karena itu dikatakan dalam suatu hikmah: 

ـــــــدوفى كــــــل شــــيء له آيـــــــــــــة    تــــــــــــدل على أنــــــه واحــــــ  

Artinya: 
Pada setiap sesuatu itu memiliki tanda yang menunjukkan bahwa Allah swt 
itu Esa.61 

Untuk mewujudkan keharmonisan, hubungan yang dimaksud maka perangai 

nabi yang disampaikan al-Qur’an patut untuk diperhatikan seksama. Allah swt 

berfirman dalam QS Ali Imra>n /3: 159. 

     

      

   

    

  

    

    

                                                             

60Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 8, 
h. 92. 

61 Muhammad Sa’i>d Ramadha>n Al-Bu>t}y, Al-H{ikam Al- ‘At}a>’iyyah: Syarh} wa 

Tah{li>l jilid I (Cet. IX; Damaskus: Da>r al-Fikr, 2019), h. 170. 
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Terjemahnya: 
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap 
mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya. 

Allah swt telah menjadikan nabi Muhammad saw memiliki sifat layyin al-

mu’a>malah kepada pengikut beliau. Kata layyin berarti al-rifq wa al-tasa>hul fi al-

mu’a>malah  “ramah dan lembut dalam interaksi sosial”. Sifat pemberian Allah swt 

kepada nabi itu merupakan rahmat dan taufiq kepada nabi. Nabi memiliki sifat ramah 

ketika bermusyawarah, lembut tutur katanya serta menerima kembali kaum muslim 

dan memaafkan mereka atas kelalain pada peperangan Uhud.62  Sifat kelembutan, 

toleransi dan gampang memaafkan tentu menjadi faktor harmonisnya suatu hubungan 

soaial layaknya perilaku nabi kepada para sahabatnya. 

3. Melahirkan Manusia yang Peduli Budayanya. 

Poin ketiga ini dipahami dari pernyataan M. Sulhan Subair yang berpendapat 

bahwa urgensi sipakatau adalah menjadi nilai-nilai utama dalam menjalani kehidupan 

bermasyarakat. Budaya sipakatau masyarakat Bone mengandung nilai-nilai tauhid, 

kebenaran, kejujuran, istiqamah dan lain-lain.63 Oleh karena itu, dengan segala usaha 

dan kerja sama berbagai pihak, budaya sipakatau harus terus dikenalkan kepada 

generasi sekarang.  

                                                             

62Wahbah al-Zuḥaily, Al-Tafsīr Al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj jilid 2, 
h. 468. 

63 M. Sulhan Subair, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Watang 
Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, 18 Maret 2020. 
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Apabila suatu budaya bangsa telah menjadi nilai utama dalam kehidupan 

masyarakatnya maka semakin kuat jati diri mereka. Bangsa itu tidak akan mudah 

dipecah belah pihak luar sebab rasa persamaan dan persatuan. Warisan budaya suku 

Bugis yang sangat urgen salah satunya adalah aksara lontara yang menjadi identitas 

bahasa suku Bugis. Namun, apabila ditelusuri para kalangan mudanya terkait 

penguasaan mereka pada bahasa sukunya maka dapat dihitung jari. Apabila 

dibiarlakn berlarut-larut tentu akan hilang eksistensinya dengan sendiri. Ada banyak 

petuah-petuah Bugis mengandung ajaran dan nasehat termasuk budaya sipakatau  

yang dapat dipelajari apabila memiliki pengetahuan bahasa daerah seprti kemampuan 

membaca dan memahami.   

Nabi Muhammad saw juga sangat peduli dan cinta pada budaya Arab, suku 

asal beliau. Beliau didapati dalam riwayat Ibnu ‘Abbas mengatakan dengan penuh 

kebanggaan bahwa dirinya adalah orang Arab. Riwayat itu terdapat dalam kitab al-

Mustadrak Imam Hakim: 

أ بوُ س عِيدٍ ح   ، و  نِيُّ دٍ الْمُز  مَّ ث ن ا أ بوُ مُح  ، ث ن ا دَّ مِيُّ ضْر  ان  الْح  ِ بْنِ سُل يْم  دُ بنُْ ع بْدِ اللََّّ مَّ رِين  ق الوُا: ث ن ا مُح  ، فيِ آخ  الثَّق فِيُّ

يْجٍ، ع نْ ع ط اءٍ، ع نِ ابْنِ  ، أنبأ ابنُْ جُر  شْع رِيُّ
، ث ن ا ي حْي ى بْنُ ي زِيد  الْأ  ن فِيُّ ءُ بْنُ ع مْرٍو الحْ  ُ الْع لَ  ضِي  اللََّّ   ع بَّاسٍ، ر 

بيٌِّ و   ثٍ: لِأ ن يِ ع ر  ب  لِث لَ  س لَّم : " أ حِبُّوا الْع ر  لَّى اللهُ ع ل يْهِ و  ِ ص  سُولُ اللََّّ ا ق ال : ق ال  ر  نْهُم  م  أ هْلِ ع  ك لَ  بيٌِّ و  الْقرُْآن  ع ر 

يْجٍ  دُ بْنُ الْف ضْلِ، ع نِ ابْنِ جُر  مَّ بيٌِّ " ت اب ع هُ مُح  نَّةِ ع ر   الْج 

Artinya: 
Abu Muhammad al-Muzanny menceritakan kami dan Abu Sa’i>d al-S\|aqafy. 
Pada riwayat lain mereka berkata Muhammad bin Abdullah bin Sulaima>n al-
Hadra>my, al-‘Ala> bin Amri al-H{anafy berkata Yah{ya bin Ya>zid al- 
‘Asya>ry berkata Ibnu Juraij memberitakan dari ‘At}a> dari Ibnu Abba>s  ra 
berkata: rasulullah saw bersabda:  cintailah kalian Arab karena tiga perkara: 
saya orang Arab, al-Qur’an itu adzan, al-Qur’an berbahasa Arab dan bahasa 
penduduk surga adalah bahasa Arab.64 

                                                             

64 Al-H{akim Muhammad bin Abdullah, Al-Mustadra>k ‘Ala> al-S{ah{i>hain yang ditahqiq 
oleh Mus{tafa Abdul Qadir At{a jilid 4 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 97.>  
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Nabi sanagt mencintai sukunya dan segala yang berkaitan dengannya maka 

tentu jika suatu generasi mencintai suku bangsanya, ia telah mengikuti nabi. Oleh 

karena itu, budaya harus selalu dipertahankan agar tetap dapat memiliki posisi 

penting dalam kehidupan, seperti budaya sipakatau. Andi Baso Bone Mappasissi 

berkata:  
Cara mempertahankan eksistensi sipakatau adalah dengan mengembalikan 
nilai-nilai kearifan dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai kearifan harus 
diajarkan kepada generasi muda, sebab mereka sekarang hidup di zaman yang 
tanpa filterisasi. Semua kejadian dapat disaksikan dan diketahui hanya dalam 
jangka singkat. Nilai-nilai kearifan sepantasnya tidak dianggap sebagai 
sesuatu yang primitif. Kearifan harus diajarkan khususnya yang mengarah 
kepada peningkatan moral. Untuk melahirkan manusia yang beradab.65 

Sedangkan M. Kasim M mengutarakan pandangan lain mengenai faktor 

tantangan budaya sipakatau dan cara mengatasinya, ia mengatakan:  
 
Eksistensi budaya sipakatau semakin hari mengalami penggerusan. Generasi 
muda seakan tidak mengenal nilai luhur kebudayaannya. Ada banyak faktor 
yang menjadi tantangan budaya sipakatau, salah satu yang paling dominan 
adalah android atau semacamnya. Generasi muda sangat gampang melihat 
segala contoh perilaku yang kurang baik tanpa ada filterisasi. Orang tua harus 
mengambil peran penuh dalam mengawasi anak-anaknya. Salah satu yang 
penting dilakukan oleh orang tua adalah memberi keteladanan kepada anak-
anaknya. Memberi contoh perilaku sipakatau sebelum menyuruh agar 
bersikap dengan penuh sopan santun dan beradab. Orang tua harus memberi 
contoh perilaku menghargai dan tidak membeda-bedakan manusia dalam 
lingkup keluarga dan lingkup kehidupan bermasyarakat. 66           

Budaya modernitas sekarang ini telah banyak melulu-lantahkan kearifan 

lokal yang menjadi warisan nenek moyang , bukan hanya itu krisis kemanusiaan yang 

melanda dunia global adalah merupakan wujud nyata dari efek yang ditimbulkannya 

dan di setiap sektor kehidupan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam 

melakukan counter terhadap hegemoni kekuatan besar tersebut sehingga dapat 

                                                             

65Andi Baso Bone Mappasissi, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. 
Manurungnge Kec. Tanete Riattang, 04 Maret 2020. 

66M. Kasim M., Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Lonrae Kec. Tanete 
Riattang Timur, 03 Maret 2020. 
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mencegah problema kehidupan yang berkepanjangan, mulai dari lingkungan 

keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Dalam kenyataan hidup masyarakat Bugis 

itu sendiri, tampaknya nilai-nilai kearifan lokal sudah tercecer, terabaikan, terlupakan, 

tidak menjadi hal yang berharga lagi dalam kelajuan pembangunan.  Hal yang tampak 

besar bergeser di dalam kehidupan kita, seperti etos kerja, nilai sopan santun dan 

sipakatau. Proses dinamisasi nilai-nilai inilah yang kemudian hilang bak ditelan 

ombak, demikian pandangan Mursalim.67 

Apabila dalam kehidupan bernegara ini nilai-nilai kearifan lokal Bugis 

seperti sipakatau dijalankan dan senantiasa diamalkan serta tetap dipertahankan, 

maka kehidupan ini terasa indah, nyaman, damai, tertib, harmonis, tidak saling 

melapor, dan tidak saling menghujat satu sama lain sesama bangsa. 

Urgensi budaya sipakatau tidak hanya terbatas pada tiga bagian saja seperti 

di atas. Namun, urgensinya terdapat juga ketika melihat pada setiap nilai internal 

sipakatau.  Urgensi nilai ada tongeng diantaranya: (a) membangun sifat berani; (b) 

meningkatkan taqwa; (c) bertanggung jawab. Urgensi nilai lempu diantaranya: (a) 

meningkatkan kesalehan; (b) membangun kepercayaaan; (c) mendapat kesan baik 

setelah tiada. Urgensi nilai getteng diantaranya: (a) menghilangkan keraguan; (b) 

melatih kesabaran; (c) menjadikan pribadi yang selalu mengingat Tuhan-Nya. 

Urgensi nilai sipakalebbi diantaranya: (a) memiliki kewibawaan; (b) menjalin 

keharmonisan hubungan. Urgensi nilai mappesona ri Dewata Seuwwae diantaranya 

(a) menimbulkan ketenangan diri; (b) menegaskan penghambaan diri. 

Sipakatau dalam diskursus keislaman termasuk dalam lingkup kajian ilmu 

akhlak seperti yang telah disinggung pada bab terdahulu, sehingga ayat-ayat yang 

                                                             

67Mursalim, Tokoh Masyarakat Bone, wawancara oleh penulis di Kel. Manurungnge Kec. 
Tanete Riattang, 16 Maret 2020. 
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dirujuk dalam penelitian ini banyak menyinggung persoalan akhlak. Term kata akhlak 

sendiri tidak didapati secara langsung dalam al-Qur’an, tetapi hanya berupa 

kandungan makna yang menunjuk pada suatu akhlak tertentu. Ayat-ayat yang 

mengandung nilai akhlak dalam al-Qur’an sangat banyak jumlahnya. Secara umum, 

para mufassir membagi akhlak dalam dua bagian, yaitu akhlak mahmudah (terpuji) 

dan mazmumah (tercela). Sipakatau termasuk dalam akhlak terpuji berdasar pada 

nilai-nilai luhur yang termuat di dalamnya. Istilah lain yang hampir sama dengan 

akhlak adalah etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos berarti watak 

kesusilaan atau adat. Sedangkan moral berasal dari bahasa latin mores berarti adat 

kebiasaan. Namun istilah akhlak, etika dan moral ini memiliki perbedaan mendasar. 

Berikut tabel perbedaan ketiga istilah tersebut.68  

Istilah Arti Sumber Sifat Atau Nilai 
Akhlak Perangai atau 

perbuatan 
Al-Qur’an dan 

Hadis 
Universal dan 

abadi 
Moral Nilai atau 

ketentuan baik dan 
buruk 

Adat istiadat atau 
hasil konsesnus 
bersama 

Lokal dan temporer  

Etika Ilmu tentang baik 
dan buruk 

Adat istiadat atau 
hasil konsesnus 
bersama 

Lokal dan temporer 

  Dari sini dapat disimpulkan bahwa budaya sipakatau dengan cakupan 

nilainya yang luas itu berbeda dengan akhlak dari segi sumber atau dasarnya. Sebab 

akhlak bersumber dari al-Qur’an dan hadis sedangkan sipakatau yang merupakan 

produk budaya berasal dari hasil konsensus bersama. 

 

                                                             

68 Hadi Yasin, “Ayat-ayat Akhlak dalam Al-Qur’an”, Tahdzib al-Akhlak 4, no. 2 (Juli-
Desember 2019): h. 3. 
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  BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat dikemukakan pada bagian ini berdasarkan 

pembahasan, yaitu:  

1. Secara bahasa, sipakatau terdiri dari tiga suku kata yaitu si berarti saling, paka 

menunjukkan “suatu perbuatan” dan tau berarti manusia. Secara istilah, 

sipakatau adalah sifat yang tidak saling membeda-bedakan, semua manusia 

sama, tidak ada perbedaan derajat, kekayaan, kecantikan, dsb. 

2. Secara umum, wujud budaya sipakatau dalam masyarakat Bugis Bone pada 

tesis ini dibagi dalam dua, yaitu: (a) wujud sipakatau dalam lingkungan 

keluarga; (b) wujud sipakatau dalam lingkungan masyarakat. Wujud 

sipakatau dalam keluarga merupakan awal mula terciptanya  proses 

assipakatauang sebab seorang anak akan mengenal dunianya melalui 

lingkungan keluarga dahulu. Orang tua berperan dalam mendidik anaknya dan 

memperlakukannya sesuai dengan sikap orang tua pada anaknya. Sikap sopan 

santun musti ditanamkan mulai dari masa tersebut. Orang tua juga mesti 

menunjukkan perilaku sopan santun kepada anggota keluarganya agar tercipta 

keteladanan orang tua pada anaknya. Setelah itu, seorang manusia akan 

memasuki kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesama manusia 

dari berbagai latar belakang berbeda.  Seorang manusia mesti berinteraksi 

kepada mereka dengan sikap tidak membeda-bedakan, saling menghormati 

dan menghargai sebagai makhluk ciptaan Allah swt. 
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3. Urgensi sipakatau memiliki manfaat yang akan berdampak kembali kepada 

setiap individu. Budaya sipakatau akan memberi kemuliaan kepada manusia 

Bugis sendiri.  Budaya sipakatau juga akan mengantar manusia memahami 

dirinya dan seluruh makhluk di dunia ini seperi hewan dan tumbuh-tumbuhan. 

Sipakatau itu menjadi nilai utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.  

 
B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi penelitian dari penyusunan tesis ini, di antaranya: 

1.   Sipakatau  merupakan nilai kapasitas fitrawi yang dimiliki semua manusia. 

Sipakatau mengantar pada tercapainya predikat sebagai tau tongeng (manusia 

yang sebenarnya) sebab tampil dengan karakter serta budi pekerti yang luhur. 

Oleh karena itu, masih sangat terbuka peluang untuk mengkaji makna budaya 

sipakatau dengan fokus pada  satu dari sekian banyak budi pekerti luhur yang 

membentuk manusia berakhlak (tau deceng). 

2.   Wujud sipakatau sebenarnya tidak terbatas pada lingkungan keluarga dan 

masyarakat saja. Akan tetapi ia meliputi segala sendi kehidupan. Sebab, sipakatau 

merupakan perwujudan dari nilai budaya lokalitas Bugis Bone yang mencakup 

pengertian norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib yang meliputi seluruh 

kegiatan hidup manusia, bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan 

berupa peralatan-peralatan material dan non material. Oleh karena itu, pengkajian 

budaya sipakatau dalam berbagai lingkup yang lain masih sangat relevan. 

3.  Urgensi sipakatau yang ditemukan dalam tesis ini, lebih banyak mengarah pada 

sisi orang yang mewujudkan assipakatauang. Penggalian manfaat budaya 

sipakatau yang meliputi norma adat dalam segala aspek kehidupan masih perlu 

dikaji dan didalami untuk lebih menambah kekayaan budaya lokalitas Bugis.  
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LAMPIRAN 1  

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

TOKOH BUDAYA/MASYARAKAT 

A. Biodata Informan 
1. Nama            : 
2. Profesi          : 
3. Alamat          : 

B. Daftar Pertanyaan  

1. Secara sederhana, apa makna sipakatau menurut Anda? 

2. Bagaimana pengertian sipakatau dalam masyarakat Bone menurut Anda?  

3. Apakah budaya sipakatau mencakup segala sendi kehidupan? Lantas 

bagaimana wujud sipakatau itu pada masyarakat Bugis Bone menurut Anda? 

4. Bagaimana urgensi sipakatau dalam masyarakat Bugis Bone ,menurut Anda? 

5. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam budaya sipakatau masyarakat 

Bugis Bone menurut Anda? 

6. Dalam paseng ada lima akkatenningeng manusia Bugis, ada tongeng, lempu, 

getteng, sipakalebi dan mappesoana ri Dewata Seuwwae, apakah lima 

pegangan ini dapat dikatakan sebagai nilai dari budaya sipakatau? Bagaimana 

anda menjelaskannya?  

7. Dalam paseng disebut sadda mappabbati ada, ada mappabati gau’, gau 

mappabbati tau yang berarti bunyi mewujudkan kata, kata mewujudkan 

perbuatan, perbuatan mewujudkan manusia. Bagaimana pemahaman anda 

pada paseng tersebut? 

8. Disebutkan bahwa budaya sipakatau bertugas mengajak seseorang untuk 

memahami secara hakikat sesuatu atas pertimbangan cocok, sesuai, pantas 

atau patut, sesuai petuah “duduki kedudukanmu dan tempati tempatmu”. 

Dalam artian jangan memilih kedudukan sedangkan engkau tidak tahu secara 



 
 
 
 
 

 
 

persis tentang apa yang akan kaukerjakan atau tentang hak dan kewajibanmu. 

Bagaimana praktetk pengamalan masyarakat Bone hari ini terhadap paseng itu 

menurut pengamatan Anda? 

9. Apa hubungan budaya sipakatau  dengan budaya siri’ menurut Anda? 

10. Apakah gambaran aktifitas di bawah ini termasuk budaya sipakatau? 

a. Dianggap kurang sopan apabila orang yang lebih mudah mendahului 

orang yang lebih tua membuka percakapan. 

b. Kaum perempuan yang lebih baik atau disenangi adalah mereka yang 

tidak ikut dalam sebuah forum atau pembicaraan serius jika audiensnya 

adalah laki-laki. Sebab kaum wanita dianggap lemah menyimpan rahasia. 

c. Anak di bawah umur sangat dilarang untuk mendekat pada orang-orang 

yang sedang berbicara. 

d. Seorang tamu yang datang pada waktu jam makan maka tamu akan diajak 

ikut makan bersama dan sangat dilarag membuat gaduh dan berlalu lalang 

saat tamu sedang makan. 

11. Bagaimana mempertahankan eksistensi sipakatau masyarakat Bone di zaman 

sekarang ini? 
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            Kabupaten Bone 

telah selesai mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul 

“Sipakatau dalam Masyarakat Bugis Bone Perspektif Al-Qur’an.” 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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