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ABSTRAK 

Nama : Salmawati  

NIM  : 40200118113 

Judul : IMPLEMENTASI SIRI NA PACCE DALAM ADAT 

PERNIKAHAN DI DESA BUAKKANG (STUDI UNSUR-UNSUR 

BUDAYA ISLAM) 

 

Penelitian ini tentang Implementasi Siri‟ Na Pacce  dalam Adat 

Pernikahan di Desa Buakkang (Studi unsur-unsur Budaya Islam). Tujuan 

penelitian ini untuk Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui eksistensi adat 

pernikahan sebagai wadah perwujudan siri‟ na pace. Untuk mengetahui 

penerapan budaya siri‟ na pacce dalam prosesi adat pernikahan. Untuk 

mengetahui nilai-nilai budaya perwujudan siri‟ na pacce dalam adat pernikahan. 

masyarakat Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.  

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian 

kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan bersifat naratif historis, 

antropologi dan sosiologi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Teknik analisis data yang digunakan 

Data Reduction dan Conclusion Drawing.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa 1) 

Eksistensi adat pernikahan sebagai wadah perwujudan siri‟ na pacce dipraktekkan 

dan diterapkan dalam setiap aspek atau tahapan pelaksanaan penikahan. 2) 

Perwujudan  siri‟ na pacce dalam prosesi adat pernikahan kehidupan Masyarakat 

Desa Buakkang hingga saat ini yang paling berpengaruh adalah faktor Agama 

Islam yang dianut dan hukum adat yang berlaku. Untuk ke depan implementasi 

dari penerapan siri‟ na pacce yang cepat dan tepat sasaran harus dijaga oleh seiap 

individu demi keberlangsungan kehidupan antar suku. 3) Nilai-nilai budaya 

perwujudan siri‟ na pacce dalam adat pernikahan yakni nilai keyakinan, nilai 

ekonomi dan nilai  sosial kemasyarakatan.   

Implikasi yang penulis harapkan agar masyarakat meningkatkan 

kepedulian terhadap pentingnya melestarikan kebudayaan untuk menjaga kearifan 

lokal khususnya di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa 

sehingga Implementasi siri na pacce dalam adat pernikahan di Desa Buakkang tak 

hilang oleh perubahan zaman.  

 

Kata Kunci: Adat Pernikahan, Siri’ Na Pacce.  
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya salah 

satunya adalah melalui interaksi baik dengan lingkungan, orang lain dan makhluk 

lainnya. Interaksi ini kemudian munculkan kecenderungan hidup berkelompok. 

Selanjutnya kelompok tersebut bersepakat membuat aturan-aturan yang mengatur 

manusia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam hidup bermasyarat yang 

kemudian berkembang menjadi prinsip, pedoman dan pandangan hidup yang 

harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap individu dalam hidup bermasyarakat.  

Pemahaman manusia tentang budaya adalah sesuatu yang beralih dan 

berproses sesuai dengan tuntutan lingkungan dan zaman. Budaya pada dasarnya 

lahir karna adanya proses challenge and repond. Challenge tersebut adalah 

tentang yang diperoleh manusia dari alam dan manusia lain yang hidup disekitar, 

maka manusia merespon hal tersebut dengan potensi akalnya, sehingga 

menciptakan produk budaya.
1
 

Salah satu falsafah Sulawasi Selatan masyarakat Bugis-Makassar 

Kabupaten Gowa khususnya masyarakat Desa Buakkang yang secara turun 

temurun diyakini dan di pegang teguh menjadi sebuah prinsip adalah budaya Siri‟ 

na pacce. Falsafah ini dijadikan pandangan hidup yang dipertahankan dan 

diselaraskan dengan agama, sebab pemahaman dan keyakinan masyarakat tentang 

makna dan tujuan Siri‟ na pacce pada saat ini mulai terkikis akibat perkembangan 

zaman, pengaruh pemikiran dan teknologi dan budaya dari luar. Nilai Siri‟ na 

pacce dalam Masyarakat Bugis-Makassar mengajarkan tentang moralitas dan 

                                                           
1
Rahmawati. Mohd.Azizuddin Mohd. Sani Transpormasi budaya islam dikerajaan Bone 

pada abad ke17. (Jurnal Adabiyah fold.16 nomor 1/2016) h.26 
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kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi 

tindakan manusia untuk menjaga dan mempetahankan kehormatannya.  

Dari penjelasan di atas, maka falsafah siri‟ yang dijadikan prinsip oleh 

masyarakat suku Makassar dapat sejalan dengan ajaran Islam, namun tergantung 

bagaimana upaya pemahaman masyarakat dalam penegakan siri‟ sesuai dengan 

tuntunan dan ajaran Islam. Selain itu falsafah pacce yang berarti turut merasakan 

dan membantu orang yang mengalami penderitaan, karena manusia semuanya ini 

bersaudara sesuai dengan firman Allah SWT dalam al Quran Surah Al-Hujurat 

ayat 10 berikut: 

اَ ٱل ۡ  كُمۡ  نَ أَخَوَيۡ  و ب يَ لُِ ۡ  فأََص ۡ  وَةۡ  مِنُونَ إِخۡ  مُؤۡ  إِنَّم   حََُونَ  ۡ  ترُ ۡ  وَٱت مقُو ب ٱللمهَ لَعَلمكُم ۡ 
Terjemahnya: 

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 

Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
2
 

Implikasi dari persaudaraan ini ialah hendaknya rasa cinta, perdamaian, 

kerjasama, dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim. Hendaklah 

perselisihan atau perang merupakan anomali yang mesti dikembalikan kepada 

landasan tersebut begitu suatu kasus terjadi.
3
 Ada ungkapan suku Makassar yang 

berbunyi “punna tena siri‟nu, paccenu seng pakania” artinya (kalau tidak ada 

siri‟-mu pacce lah yang kau pegang teguh).
4
  Ungkapan tersebut menggambarkan 

bahwa antara siri‟ dan pacce sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Apabila siri‟ dan pacce sebagai pandangan hidup tidak dimiliki oleh seseorang, 

maka akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi binatang 

                                                           
2
 Kementrian Agama RI. Al-Quran Tajwid dan Terjemah.( Surakarta,2014) 

3
Sayyid quthab. tafsir fi zhilalil qur‟an di bawah naungan Al-quran (surah ash-shaaffaat 

102-al-hujurat). Darusy-Syuruq, Beirut, Gema insani. (Jakarta, 2004) 

4
Syahrul Yasin Limpo. profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa (Cet. 1) ( Ujung 

Pandang:Intisari. 1995) h:87 
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(tidak punya malu/siri‟) karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya 

mau menang sendiri (tidak merasakan sedih/pacce). 

Falsafah siri‟ dipergunakan oleh orang Makassar untuk membela 

kehormatan terhadap orang-orang yang mau menghina atau merendahkan harga 

dirinya, keluarganya maupun kerabatnya, sedangkan falsafah pacce dipakai untuk 

membantu sesama anggota masyarakat yang berada dalam kesusahan atau 

mengalami penderitaan. 

Pandangan masyarakat Makassar tentang konsep dan tujuan siri‟ dan 

pacce yang sebenarnya mulai terkikis, bahkan dalam beberapa contoh kasus telah 

terjadi penyalahan maksud dan tujuan siri‟. Misalnya ketika seorang pemuda yang 

tanpa sebab jelas (dalam keadaan mabuk) mengganggu orang yang lewat di 

depannya dan terjadi perkelahian yang menyebabkan si pemuda mengalami luka 

berat, maka teman-teman pemuda tersebut mengadakan pembalasan dengan 

alasan siri‟ (mempertahankan harga diri). Hal ini malah memperbesar masalah 

yang dapat berakibat pertikaian antar kelompok, sehingga timbul kesan orang 

Makassar itu “Pabbambangangi na tolo” (pemarah lagi bodoh) dan “Eja tonpi 

seng na doang” (nanti setelah merah baru terbukti udang).  

Permasalahan yang timbul kemudian adalah ketika budaya dalam 

penerapannnya mulai bersinggungan karena konflik etnosetrisme, 

misunderstanding of culture, stereotip dan prasangka.  

Permasalahan pertama adalah etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan 

suatu sikap yang membuat kebudayaan diri menjadi patokan dalam mengukur 

baik buruk, tinggi rendah, dan benar salah kebudayaan lain. Lalu permasalahan 

kedua adalah tentang kesalahpahaman antar budaya. Sebagai contoh kecil, 

mabbuse dalam bahasa Sidrap sering digunakan kepada orang yang dipersilahkan. 

Namun bagi orang Bone, istilah tersebut memiliki konotasi yang merendahkan 
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harga diri bahkan dianggap sebagai sebuah pelecehan. Perbedaan-perbedaan 

semacam ini di sisi lain sebagai khasanah dan kebudayaan yang dimiliki 

Indonesia, namun pada sisi lain akan memberikan dampak akan lahirnya 

disintegrasi sosial. Permasalahan ketiga adalah stereotip, yaitu keyakinan yang 

terlalu menggeneralisir, disederhanakan, atau dilebih-lebihkan terhadap kelompok 

etnis tertentu. Dan persoalan yang terakhir adalah prasangka, yaitu sikap yang 

tidak beralasan terhadap outgroup yang didasarkan pada komparasi dengan 

ingroup seseorang.
5
  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizal Darwis dan 

Asna Usman Dilo (2012) diperoleh kesimpulan bahwa Masyarakat suku Makassar 

yang berdomisili di Kabupaten Gowa pada umumnya masih berusaha 

mempertahankan tradisi atau budaya suku mereka, di antaranya siri‟ na pacce. 

Hal ini dikarenakan mereka mayoritas merupakan penduduk asli yang tinggal 

turun temurun di daerah tersebut dan mayoritas menganut ajaran Islam. Siri‟ ialah 

perasaan malu apabila melakukan perbuatan tercela atau sikap ingin 

mempertahankan harga diri terhadap orang yang melecehkannya dan upaya untuk 

bekerja atau berusaha memperoleh kehidupan yang lebih layak. Sedangkan pacce 

ialah perasaan yang timbul sebagai wujud solidaritas terhadap kerabat yang 

menimpa kesusahan dan diwujudkan dalam bentuk memberikan bantuan. Falsafah 

siri‟ na pacce masih dipegang teguh dan berusaha dilaksanakan oleh masyarakat 

suku Makassar di Kabupaten Gowa, namun pemahaman dan pelaksanaan budaya 

tersebut sudah mulai bergeser akibat pengaruh dan pengintegrasian budaya yang 

berasal dari luar Makassar.
6
 

                                                           
5
A. Muslim, (2013). Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multietnis. Jurnal Diskursus 

Islam, 1(3), h:484-494. 

6
Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo (2012). Implikasi falsafah siri‟ na pacce pada 

masyarakt suku makassar di kabupaten gowa. (el Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012), h:204 
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Penelitian terdahulu selanjutnya yang berkaitan dengan kebudayaan lokal 

dalam memperkuat solidaritas ialah penelitian yang dilakukan oleh Auliah Safitri 

dan Suharmo (2020) yang mengkaji bagaimana budaya siri‟ na pacce dan 

sipakatau yang menjadi dasar interaksi sosial masyarakat Sulawesi Selatan 

sebagai upaya untuk menjaga hubungan individu dengan individu, individu 

dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Auliah Safitri dan Suharmo 

menyimpulkan bahwa budaya Siri‟ na pacce dan Sipakatau menjadi pondasi 

utama dalam menjalani kehidupan mereka sebagai makhluk sosial. Budaya-

budaya tersebut mengandung unsur nilai-nilai normatif yang dapat mengikat 

anggotanya. Melalui siri‟ mereka mempertahankan harga diri mereka dan malu 

untuk berbuat tercela sehingga melalui siri‟ juga mereka belajar untuk 

menghormati harga diri orang lain. Sementara pacce adalah rasa empati teradap 

sesama warga, keluarga, dan kerabat yang ditimpa musibah sehingga mendorong 

rasa solidaritas mereka untuk membantu. Selain kedua budaya tersebut, dalam 

membangun interaksi sosial yang baik, suku-suku tersebut berpegang pula pada 

budaya sipakatau yaitu menghormati harkat dan martabat manusia lainnya sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan yang mulia tanpa memandang latar belakang ekonomi, 

etnis, ras, budaya, maupun strata. Ketiga budaya tersebut harus dapat 

diimplementasikan dengan baik dan dipertahankan dalam membangun interaksi 

sosial. Karena melalui interaksi sosial yang baik dalam masyarakat akan terjalin 

hubungan yang harmonis antar sesama. Dengan demikian kemajemukan Indonesia 

hanya menjadi khasanah bukan justru menjadi bumerang yang mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa.
7
 

                                                           

7
Auliah Safitri dan Suharmo (2020). Budaya Siri‟ na pacce Dan Sipakatau dalam 

Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya - Vol. 22 

No. 01 June 2020. H:109. 
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Apabila siri‟ na pacce sebagai pandangan hidup tidak dimiliki seseorang, 

akan dapat berakibat orang tersebut akan bertingkah laku melebihi tingkah laku 

binatang karena tidak memiliki kepedulian sosial atau anti sosial yang paling 

banyak bersinggungan dengan masalah siri‟ adalah perkawinan. Masyarakat suku 

Makassar memandang perempuan  dalam kehidupan masyarakat menyebutnya 

sebagai baine. Penyebutan baine yang mendekati kata baine (benih atau cikal 

bakal), sehingga dapat dimaknai sebagai asal atau permulaan. Masyarakat 

menempatkan perempuan sebagai puncuk martabat kemanusiaannya. Bukan 

sekedar hanya sebatas simbol, melainkan merupakan esensi luhur yang menandai  

derajat dan martabat dalam suatu rumpun keluarga. Konsep siri‟ na pacce telah 

menjadi cermin hidup dan etika hidup dalam bermasyarakat. Seorang perempun 

dalam sebuah keluarga dipandang sebagai suatu yang sakral.  

Simbol kehormatan perempuan suku Makassar, mendorong budaya 

persembahan mas kawin (doe‟ panai) yang teramat mahal sebagai suatu tradisi 

wajib, dalam menghargai serta memuliakan perempuan yang dipersuntingnya. 

Juga sebagai penanda tingkat taraf ekonomi kelauarga perempuan. Namun di sisi 

lain dengan persembahan doe‟ panai yang cukup pantastis itu adalah salah satu 

penyebab terjadinya kasus-kasus silariang pada suku Makassar. 

Dalam hukum positif Indonesia, masalah perkawinan telah diatur dalam 

undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu : “Suatu ikatan lahir dan bathin antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menentukan keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.
8
 

Kasus silariang masih saja terjadi sampai sekarang dari pedesaan sampai 

ke perkotaan. Silariang ini telah terjadi beberapa kali pada Masyarakat Desa 

Buakkang. Peneliti menemukan beberapa kasus yang terjadi pada saat melakukan 

                                                           

8
Undang-Undang  nomor  1 tahun 1974 Tentang  Perkawinan    
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observasi ke tempat penelitian. Misalnya dalam kurung waktu 5 tahun terakhir ada 

setidaknya sebanyak 6 kasus silariang.   

Fenomena pernikahan adat yang tidak lagi berpegang pada tradisi siri‟ na 

pacce tapi lebih mengedepankan kemegahan demi gengsi dan atas nama 

kehormatan keluarga dan jauh dari ajaran syariat Agama. Padahal tujuan utama 

pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oleh 

karena itu dalam Islam pernikahan sangat dianjurkan bagi mereka yang memiliki 

kesanggupan seperti dalam Quran Surah An-Nur ayat 32 berikut: 

ىَم ۡ  وَأنَكِحُو ب ٱل لِحِيَن مِن ۡ  مِنكُمأيَمَ ۡ  ئِكُمۡ  وَإِمَا ۡ  عِبَادكُِم ۡ  وَٱلصمم  ۦۗلهِِ ۡ  نِِِمُ ٱللمهُ مِن فَضۡ  ءَ يغُۡ  إِن يَكُونوُ ب فُ قَرَ  ۡ 
سِعٌ عَلِيم    ۡ  وَٱللمهُ ومَ

Terjemahnya: 

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 

laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
9
 

Berdasarkan ayat diatas Islam menganjurkan orang untuk segera 

berkeluarga karena dengan berkeluarga mereka bisa menundukkan panca indra 

seperti menundukkan mata, lidah, hidung. Tujuan pernikahan dalam Islam bukan 

hanya semata-mata untuk kesenangan lahiria melainkan juga memelihara dari 

perbuatan zina. 

Adat pernikahan sebagai salah satu unsur budaya yang bersifat 

menyeluruh bagi umat manusia di dunia ternyata menjadi objek studi yang 

menarik untuk dikaji khususnya adat pernikahan Masyarakat Desa Buakkang. 

Berdasarkan latar belakang, fenomena hasil observasi dan penelitian terdahulu, 

tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana esksistensi penerapan budaya siri‟ 

                                                           
9
Kementrian Agama RI. Al-Quran Tajwid dan Terjemah.( Surakarta,2014) 
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na pacce Siri‟ Na Pacce  dalam Adat Pernikahan di Desa Buakkang (Studi Unsur-

Unsur Budaya) yang menjadi dasar interaksi sosial masyarakat agar dapat 

memperbaiki pemahaman yang agak menyimpang dari makna dan tujuan 

sebenarnya sebagai upaya untuk menjaga hubungan individu dengan individu, 

individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka pokok permasalahan 

penelitian ini adalah bagaimana Implementasi siri‟ na pace dalam adat 

pernikahan di Desa Buakkang (Studi Unsur-unsur budaya Islam) . Untuk 

menjawab  pokok permasalahan tersebut, maka dibuat sub masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana eksistensi siri‟ na pacce dalam adat pernikahan di Desa 

Buakkang? 

2. Bagaimana perwujudan  siri‟ na pacce dalam prosesi adat pernikahan di 

Desa Buakkang? 

3. Bagaimana nilai-nilai budaya Islam pada perwujudan siri‟ na pacce dalam 

adat pernikahan di Desa Buakkang? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Agara terhindar dari penafsiran yang keliru maka penelitian ini di 

fokuskan pada perwujudan  siri‟ na pacce dalam  adat pernikahan di Desa 

Buakkang 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut diatas maka peneliti 

mendeskripsikan fokus penelitian yaitu mengkaji bagaimana eksistensi adat 



9 

 

 

pernikahan sebagai wadah perwujudan siri‟ na pacce masyarakat Desa Buakkang. 

Lebih khusus akan dideskripsikan bagaimana penerapan siri‟ na pacce dalam adat 

pernikahan lebih khusus lagi pembahasan terkait dengan  prosesi pernikahan adat 

dan prosesi pernikahan perspektif Agama. Di samping itu, perlu adanya 

penyelarasan terhadap ajaran Islam, sebab seluruh masyarakat Makassar 

kabupaten Gowa khususnya di Desa Buakkang seluruhnya beragama Islam agar 

senantiasa dalam kehidupan dan bertingkah laku sehari-hari menggambarkan 

budaya Makassar dan sekaligus bernuansa Islami sebagai upaya untuk menjaga 

hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok 

dengan kelompok. 

Sebagai salah satu contoh landasan dilakukannya penelitian yaitu adanya 

fenomena adat pernikahan yang terjadi pada sebagian masyarakat, budaya siri‟ na 

pacce sudah bergeser akibat adanya perkembangan arus budaya dari luar. Hal ini 

semakin terlihat dari sikap dan cara berperilaku pada generasi milenial yang 

kurang mencerminkan adat  suku Makassar.   

D. Tinjauan Pustaka 

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas pokok permasalahan 

untuk memperjelas posisi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jurnal studi pendidikan oleh Subri dengan judul penelitian Kajian 

Rekonstruksi “Budaya Siri‟ Ditinjau Dari Pendidikan Islam. Hasil 

penelitian Budaya Siri‟ Bagis adalah rasa malu (kondisi psikologis) yang 

terurai ke dalam harkat derajat manusia. Menjadi falsafah hidup bagi orang 

Bugis yang terwujud dalam pangngadereng (adat) serta kehidupan 

bermasyarakat, dan keberagamaan. Sebagai falsafah hidup, maka Siri‟ 

menjadi nilai inti kebudayaan orang Bugis hingga sekarang dan 

mengalami dinamika pergeseran niali Siri‟. Pendidikan Islam dengan 
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Budaya Siri‟. Bugis memiliki relevansi yang saling mendukung 

(simbiosismutualis). Pendidikan Islam merupakan proses penanaman 

karakter membentuk manusia yang berakhlak, berpengetahuan, kreatif, 

inovatif, menuntun manusia pada kebenaran sejati sebagai dasar hidup di 

dunia dan di akhirat. Sementara Budaya Siri‟ dapat berfungsi sebagai spirit 

peserta didik dalam proses pendidikan. Nilai pendidikan Islam yang 

terangkum dalam nilai Ketuhanan (ilahiyah), Kemanusiaan, dan Kealaman 

memiliki kesamaan dengan nilai Siri‟ yang terangkum dalam unsur-unsur 

Siri‟: Pajjama, Lempu, Getteng, dan Sipakatau. Meskipun demikian, nilai 

Siri‟ tidak merangkum secara keseluruhan nilai pendidikan Islam. 

Internalisasi nilai-nilai pendidkan Islam kedalam budaya Siri‟.
10

 

2. Ode dan Rachmawati (2017) dengan judul penelitian Peran Budaya Lokal 

Sebagai Media Resolusi Konflik. Diperoleh kesimpulan bahwa kebudayaan 

lokal mampu membantu upaya resolusi atas konflik-konflik sosial yang 

terus terjadi di masyarakat. Nilai-nilai budaya lokal masih dipandang 

efektif sebagai alat untuk menjaga agar tatanan masyarakat tetap stabil dan 

harmonis sehingga potensi-potensi konflik dapat diredam sedini mungkin 

dan dapat diatasi ketika konflik telah terlanjur terjadi. 
11

 

3. Buku yang ditulis oleh A. Hamid, Farid, Z. A., Mattulada., Lopa, B., & 

Salombe, C. (2007). Siri‟ & pesse: Harga diri manusia Bugis, Makassar, 

Mandar, Toraja. siri‟ merupakan suatu sistem nilai sosiokultural dan 

kepribadian yang merupakan pertahanan harga diri dan martabat manusia 

sebagai individu dan anggota masyarakat. Siri‟ merupakan kelayakan 

dalam kehidupan sebagai manusia yang diakui dan diperlakukan oleh 

                                                           
10

Subri. Kajian Rekonstruksi “Budaya Siri‟ Ditinjau Dari Pendidikan Islam. STAI Al-

Azhary Mamuju Jurnal Studi Pendidikan Vol XIV Juli – Desember 2016. H:156. 

11
Ode,  dan Rachmawati, N. A. (2017). Peran Budaya Lokal Sebagai Media Resolusi 

Konflik. Jurnal of Goverment, 2(2), 103-119. 
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sesamanya. Orang yang tidak memperoleh perlakuan yang sama akan 

merasa harga dirinya dilanggar. Perlakuan yang tidak layak tersebut 

berupa pelanggaran hak-hak, penghinaan, dan sejenisnya yang dapat 

menimbulkan reaksi dari orang yang dipakasiri‟ atau yang dibuat malu. 

Namun siri‟ tidak bermakna negatif dan tidak hanya bersifat menentang, 

tetapi siri‟ merupakan perasaan halus dan suci. Lebih lanjut Hamid et al. 

menjelaskan bahwa pacce dalam bahasa Makassar dan pesse dalam bahasa 

Bugis merupakan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat rela 

berkorban, bekerja keras, dan pantang mundur. Selain itu pacce atau pesse 

merupakan suatu perasaan hati yang menyayat pilu terlebih apabila sesama 

warga masyarakat, keluarga, atau sahabat yang ditimpa kemalangan, yang 

menimbulkan suatu dorongan ke arah solidaritas dalam berbagai bentuk 

terhadap mereka yang ditimpa kemalangan.
12

 

4. Jurnal Penelitian Ana Rahmayanti (2015) berjudul Tinjauan Yuridis 

tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Kabupaten 

Takalar) dengan hasil penelitian menyataakan perkawianan silariang atau 

kawin lari disebabkan beberapa factor, misalnya kasiratangngag (derajat 

yang tidak setara) terlanjur sudah dijodohkan dengan pilihan orang tua, 

dan lain-lain.
13

 

5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh St. Hajar, M. Dahlan M, Syamzan 

Syukur dengan judul Akuturasi budaya: Adat pernikahan di Kelurahan 

Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa jurnal ini membahas 

tentang adat pernikahan, sebelum dilakukannya pernikahan sampai 

selesainya pernikahan dan juga membahas nilai-nilai budaya islam serta 

                                                           
12

A. Hamid, Farid, Z. A., Mattulada., Lopa, B., & Salombe, C. (2007). Siri‟ & pesse: 

Harga diri manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja. Makassar: Pustaka Refleksi 

13
Ana Rahmayanti (2015)  Tinjauan Yuridis tentang Silariang Menurut Hukum Adat 

(Studi Kasus Di Kabupaten Takalar) 
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bagaimana akulturasi budaya islam itu terjadi di dalam adat pernikahan di 

Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
14

 

Adapun keterkaitan diantara beberapa karya tulis diatas dengan 

pembahasan penelitian ini terletak pada tema penelitian dengan membahas 

mengenai budaya siri‟ na pacce dalam adat pernikahan dalam kajian unsur-unsur 

budaya. Terdapat perbedaan pada literatur yang menjadi rujukan peneliti, yaitu 

perbedaan lokasi penelitian. Hasil penelitian teerdahulu tentang implikasi falsafah 

sisi‟ na pacce perlu diuji dan/atau dikembangkan lebih lanjut dengan lokasi 

peneltian yang berbeda. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah 

sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan dan menganalisi eksistensi siri‟ na pacce dalam adat 

pernikahan di Desa Buakkang. 

b. Mendeskripsikan dan menganalisi Bagaimana perwujudan  siri‟ na pacce 

dalam  adat pernikahan di Desa Buakkang. 

c. Mendeskripsikan dan menganalisi nilai-nilai budaya Islam pada perwujudan 

siri‟ na pacce dalam adat pernikahan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian dan penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Dapat dijadikan sebagai  bahan bacaan dan rujukan agar dapat menambah 

wawasan para pembaca khususnya penulis.  

                                                           
14

St. Hajar, M. Dahlan M, Syamzan Syukur, “Akulturasi Budaya: Adat Pernikahan di 

Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”. Rihlah Jurnal Sejarah dan 

Kebudayaan 8, no.1 (2020): h. 8-30. 



13 

 

 

b. Sebagai referensi bagi peneliti dengan jurusan dan tema pokok permasalahan 

yang sama. 

c. Sumber motivasi bagi kamu milenial untuk meningkatkan dan menghayati 

serta mengambil pelajaran terhadap pengalam leluhur dalam kehidupan 

pribadi, sosial dan kemasyarakatan. 



 

14 

 

BAB II 

 TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Budaya Siri’ Na Pacce 

Siri‟ adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan 

martabat manusia, siri‟ adalah sesuatu yang “tabu” bagi masyarakat Bugis dalam 

berinteraksi dengan orang lain.  

Arti siri‟ dengan tujuh buah kata bahasa belanda, yaitu beschaamd, 

schroomvallling, verlegen, scahaamte, eergopeol, scande, wangunst. Dan 

mengikut urutannya diterjemahkan sebagai berikut: amat malu, dengan malu 

sebagai kata sifat atau kata keadaan, perasaan malu menyesali diri, perasaan 

harga, diri, noda atau aib, dengki.
1
  

Pengertian siri‟ yang dibangun oleh dua hal yang paling mendasar 

mengenai Siri‟ yaitu “malu” (hidup/kehidupan) dan “harga diri” jika dilihat secara 

seksama mengandung makna hukum sebab-akibat (kausalitas). Manusai “malu” 

dalam artian tidak Mappaka Siri‟-Siri ‟ itu dikarenakan ada harga diri yang 

dipertahankan, sebaliknya sesorang mempertahankan harga dirinya karena 

“malu”.
 2

 

Siri‟ dipandang sebagai konsep kultural sebagai suatu konsep kultural 

yang memberikan respon terhadap segenap tingkal laku manusia Bugis Makassar 

sebagai pernyataan atau perwujudan kebudayaan. Apa bila diamati pernyatan-

pernyatan atau lebih tepatnya mengamati kejadian berupa tindakan-tindakan yang 

                                                           
1
Matudala,  Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi-Politik Orang BugLV´ 

,OpCit h.,62 

2
Subri. Kajian Rekonstruksi “Budaya Siri‟ Ditinjau Dari Pendidikan Islam. STAI Al-

Azhary Mamuju Jurnal Studi Pendidikan Vol XIV Juli – Desember 2016. H:157-158. 
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dimotovasi oleh Siri‟ dapat dikatakan bahwa siri‟  itu lebih dominan dibangun 

oleh perasaan halus (sentimentality), emosi dan sejenisnya. 
3
 

 Hal ini ada kaitannya Siri‟  dalam artian hidup dan kahidupan, jika 

manusia tidak lagi memiliki Siri‟ maka manusia akan kehilangan harga diri, 

selanjutnya jika manusia kehilangan harga diri maka manuisa secara tidak 

langsung  manusia tersebut sama saja tidak hidup karena harga dirinya tidak ada. 

Siri‟ sebagai harga diri, dua hal yang pantang bagi orang Bugis-Makassar, 

mempermalukan dan mengecewakan atau mengkhianatinya. Kalua salah satu, 

apalagi dua-duanya ditimpakan kepadanya, pasti akan bereaksi untuk membela 

siri‟na membunuh atau terbunuh baginya sama saja bila ia dipermalukan (ri 

pakasiri‟). Makanya, ada paseng (pesan nenek moyang), aja mupakasasiri‟I 

matei-tu. Selain tidak boleh dipemalukan, orang Bugis-Makassar pantang 

dikecewakan. Kalua dikecewakan, apalagi dihianati, maka kesetiaannya berubah 

menjadi pembangkangan.
4
   

B. Sejarah Awal Budaya Siri’ na pacce 

Siri‟ na pacce merupakan budaya yang telah melembaga dan dipercaya 

oleh suku Makassar, maka untuk membahas lebih lanjut tentang falsafah tersebut 

perlu ada penelitian dan pengkajian tentang sejarah dan konsep siri‟ na pacce 

yang ada pada suku Makassar sejak zaman dahulu. 

Suku Makassar yang mendiami sebagian wilayah Sulawesi Selatan 

merupakan penduduk asli yang sudah memiliki pranata budaya tersendiri, jauh 

sebelum resmi lahirnya kerajaan Gowa yang merupakan kerajaan dari Kawasan 

Timur Indonesia yang mempunyai pengaruh yang cukup besar. Kerajaan Gowa 

dimulai ketika kehadiran Tumanurunga di Takakbassia Tamalate, berdasarkan 

                                                           
3
Syamzan syukur, dkk. 2018. Reaktualisasi kearifan lokal “siri‟” dalam membangun 

budaya masyarakat yang berkarakter di kota makassar. Gowa-samata: LP2M UINAM. H:19 

4
Syamzan syukur, dkk. 2018. Reaktualisasi kearifan lokal “siri‟” dalam membangun 

budaya masyarakat yang berkarakter di kota makassar. Gowa-samata: LP2M UINAM. H:14 
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atas perjanjian pemerintahan antara Tumanurunga dengan Sembilan Kasuwiang 

yang kira-kira terjadi pada tahun 1300 M.
5
  

Untuk menggali sejarah tentang siri‟ na pacce, maka tulisan-tulisan 

tentang falsafah atau petuah-petuah tersebut dapat kita lihat pada tulisan lontarak. 

Adapun sejarah lahirnya huruf lontarak ialah dibuat oleh Daeng Pamatte ketika ia 

diperintahkan oleh Karaeng Tumapakrisik Kallonna didasari oleh kebutuhan 

kerajaan untuk dapat berkomunikasi secara tulis menulis dan agar peristiwa-

peristiwa kerajaan dapat dicatat dalam tulisan. Walaupun sejarah suku Makassar 

mulai tercatat pada masa Karaeng Tumapakrisik Kallonna, namun budaya siri‟ 

sudah menjadi adat istiadat dan falsafah hidup mereka sejak dahulu. Adapun 

pandangan suku Makassar tentang siri‟ dapat kita lihat dari beberapa istilah yang 

berkaitan dengan siri‟.  

Berikut ini beberapa istilah tentang siri‟ dan maknanya, antara lain: siri‟k 

(siri‟) sebagai harga diri atau kehormatan; mappakasiri‟, artinya dinodai 

kehormatannya; ritaroang siri‟k (siri‟), artinya ditegakkan kehormatannya; 

passampo siri‟k (siri‟), artinya penutup malu; tomasiri‟na, artinya keluarga pihak 

yang dinodai kehormatannya; siri‟k (siri‟) sebagai perwujudan sikap tegasdami 

kehormatan tersebut; siri‟k (siri‟) sebagai pernyataan sikap tidak serakah 

(mangowa); siri‟k (siri‟) naranreng, artinya dipertaruhkan demi kehormatan; 

siri‟k-siri‟k (siri‟-siri‟), artinya malu-malu; palaloi siri‟knu (siri‟nu), artinya 

tantang yang melawan; passiri‟kia, artinya bela kehormatan saya; napakasiri‟kka 

(napakasiri‟ka), artinya saya dipermalukan; tau tena siri‟kna (siri‟na), artinya 

orang tak ada malu, tak ada harga diri.
6
 

                                                           
5
Syahrul Yasin Limpo.1995profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa (Cet. 1) Ujung 

Pandang:Intisari. h:23 

6
Moein M.G., Andi. 1990. Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis-Makassar dan Sirik 

na Pacce. Ujung Pandang: Mapress. h.10 
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C. Pembagian Budaya Siri’ na pacce 

Pembagian siri‟ dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu siri‟ berdasarkan 

penyebab timbulnya perasaan (dorongan), dan berdasarkan jenis atau bentuknya. 

Siri‟ dibagi berdasarkan penyebab timbulnya perasaan tesebut, yaitu:
7
 

1. Siri‟k (siri‟) yang berasal dari pribadi manusia yang merasakannya/bukan 

kehendaknya (penyebabnya dari luar). Jadi, siri‟ ri-pakasiri‟k, maksudnya 

dipermalukan oleh orang lain. 

2. Siri‟k (siri‟) yang berasal dari pribadi orang itu sendiri (penyebab di 

dalam) disebut siri‟k ma siri‟k (siri‟ ma siri‟), maksudnya malu yang 

berasal dari dirinya/keluarganya.  

3. Siri‟ dapat dikategorikan dalam empat (jenis) golongan, yaitu siri‟ yang 

dalam hal pelanggaran kesusilaan; siri‟ yang berakibat kriminal, siri‟ yang 

dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja, dan siri‟ yang berarti malu-

malu.  

Jenis siri‟ yang pertama ialah siri‟ dalam hal pelanggaran kesusilaan. 

Berbagai macam pelanggaran kesusilaan yang dapat dikategorikan sebagai siri‟, 

seperti kawin lari (silariang, nilariang, dan erang kale), perzinahan,  perkosaan, 

perbuatan salimarak, yaitu perbuatan hubungan seks yang dilarang karena adanya 

hubungan keluarga yang terlalu dekat, misalnya perkawinan antara ayah dengan 

putrinya, ibu dengan putranya dan sebagainya. Jenis siri‟ kedua adalah siri‟ yang 

dapat berakibat kriminal. Siri‟ seperti ini, misalnya menempeleng seseorang di 

depan orang banyak, menghina dengan kata-kata yang tidak enak didengar dan 

sebagainya. Tamparan itu dibalas dengan tamparan pula, sehingga dapat terjadi 

perkelahian bahkan pembunuhan. Jenis siri‟ ketiga ialah siri‟ yang dapat 

memberikan motivasi untuk meraih sukses, misalnya bila orang lain mampu 

                                                           
7
Moein M.G., Andi. 1990. Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis-Makassar dan Sirik 

na Pacce. Ujung Pandang: Mapress. h.33. 



18 
 

 

berhasil mengapa kita tidak, sehingga suku Makassar kadang merantau ke daerah 

mana saja dan sesampainya di daerah tersebut mereka bekerja keras untuk meraih 

kesuksesan, sebab mereka akan malu bila pulang ke kampung halaman tanpa 

hasil.
8
 

Budaya Siri‟ Bugis mempunyai empat kategori, yaitu:
9
 Pertama Siri‟ 

Ripakasiri‟ adalah Siri‟ yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga 

diri atau harkat dan martabat keluarga. Siri‟ jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan 

pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa. Kedua Mappakasiri‟, 

Siri‟ jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebutkan, 

“Narekko degaga siri‟mu, inrengko siri‟” Artinya, kalau Anda tidak punya malu 

maka pinjamlah kepada orang yang masih memiliki rasa malu (Siri‟). Begitu pula 

sebaliknya, “Narekko engka siri‟mu, aja‟ mumapakasiri‟-siri‟” Artinya, kalau 

Anda punya malu maka jangan membuat malu (malu-maluin). Ketiga Teddeng 

Siri‟ (bugis), Artinya rasa malu seseorang itu hilang “terusik‟ karena sesuatu hal. 

Keempat Mate Siri‟, Siri‟ yang satu berhubungan dengan iman. Dalam pandangan 

orang Bugis, orang yang matesiri‟-nya adalah orang yang di dalam dirinya sudah 

tidak ada rasa malu (iman) sedikitpun. 

Selain pembagian siri‟ di atas, maka pacce dapat dibagi berdasarkan 

penyebab timbulnya perasaan (dorongan) dan berdasarkan jenis atau bentuknya. 

Pacce dibagi berdasarkan penyebab timbulnya perasaan atau dorongan tersebut, 

yaitu:
10

 

                                                           
8
Syahrul Yasin Limpo.1995profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa (Cet. 1) Ujung 

Pandang:Intisari. h:87 

9
Abu Hamid, Dkk, Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Cet-II (Makassar: PT. P 

ustaka Nusantara Padaidi 2005).h.25 

10
Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo (2012). Implikasi falsafah siri‟ na pacce pada 

masyarakt suku makassar di kabupaten gowa. el Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012. h:194-195 
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1. Perasaan pacce karena melihat keluarga atau orang lain terkena musibah. 

Perasaan pacce seperti ini terkadang mendorong kita untuk memberikan 

bantuan kepada orang tersebut. 

2. Perasaan pacce karena melihat keluarga atau teman teraniaya. Perasaan 

pacce ini mendorong kita untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap 

orang yang melakukan penganiayaan tersebut, bahkan yang lebih parah, 

terkadang pembalasan tersebut langsung dilaksanakan tanpa berpikir atau 

mengetahui penyebab terjadinya pemukulan/penganiayaan tersebut. 

Pacce berdasarkan jenis atau bentuknya, antara lain: 

a. Pacce yang berakibat kriminal. Pacce semacam ini misalnya ketika melihat 

keluarga atau temannya dipukul, maka timbul perasaan pedih dan keinginan 

untuk membalas perlakuan tersebut, sehingga terjadi perkelahian (kriminal). 

b. Pacce yang memberikan dorongan untuk menolong. Pacce semacam ini 

misalnya ketika melihat keluarga, tetangga mengalami musibah, maka timbul 

perasaan atau keinginan untuk membantu. 

c. Pacce yang dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Pacce semacam ini 

misalnya ketika keluarga dalam keadaan susah, maka timbul perasaan ingin 

bekerja untuk menghidupi keluarga tersebut. 

Dari pembagian siri‟ dan pacce tersebut di atas, maka dapat dipahami 

bahwa antara siri‟ dan pacce memiliki persamaan sifat yang memberikan 

dorongan hidup bagi masyarakat suku Makassar. 

D. Pengaruh Siri’ Na Pacce sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Suku 

Makassar Kabupaten Gowa 

Pada tatanan masyarakat suku Makassar di Kabupaten Gowa masih 

menganggap bahwa falsafah siri‟ na pacce masih harus dipercaya dan 

dipertahankan oleh masyarakat sesuai dengan pemahaman dan kondisi masyarakat 
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yang ada di daerah tersebut serta hukum negara dan agama. Namun perlu 

diperhatikan pula falsafah siri‟ na pacce yang diyakini dan dilaksanakan oleh 

masyarakat Gowa pada saat sekarang berangsur-angsur mulai berbeda dengan 

dengan konsep siri‟ na pacce yang ada pada zaman kejayaan kerajaan Gowa.
11

  

Falsafah siri‟ di Kabupaten Gowa mempunyai peran kontrol pada 

masyarakat, sebab mereka terkadang takut berbuat sesuatu yang dapat merugikan 

dirinya sendiri (appakasiri‟) yang menyebabkan status sosialnya menjadi rendah 

di tengah-tengah masyarakat. Namun ada juga masyarakat yang menyalahartikan 

siri‟ pada saat ini, karena mereka menganggap bahwa merupakan siri‟ (diartikan 

siri‟-siri‟) atau malu-malu apabila temannya mempunyai kendaraan (motor atau 

mobil), sedangkan dia belum mampu memilikinya. 

Adapun sikap positif dari pengaplikasian nilai budaya siri‟ na pacce 

adalah individu akan bekerja untuk meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. 

Individu juga akan berusaha mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat, 

menjaga amanah yang telah diterima, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran 

dalam bekerja. Berdasarkan beberapa hal tersebut, siri‟ na pacce dapat dijadikan 

pedoman hidup untuk menumbuhkan sikap positif serta membuat hidup lebih 

berguna dan bermakna. Sehingga individu bekerja bukan karena hadiah atau 

imbalan yang akan diterima, tetapi untuk mendapatkan kepuasan diri.
12
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Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo (2012). Implikasi falsafah siri‟ na pacce pada 

masyarakt suku makassar di Kabupaten Gowa. el Harakah Vol.14 No.2 Tahun 2012. h:197 

12
M. I. W Rusdi dan Prasetyaningrum, S. (2015). Nilai Budaya Siri‟na Pacce dan Perilaku 

Korupsi. Jurnal Indigenous, 13(2), h:68-86. 
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E. Implementasi Budaya Siri’ Na Pacce 

Implementasi Siri‟ dalam kehidupan Masyarakat Bugis dalam kajian 

disertasinya Abdul Salam dikelompokkan menjadi empat bagian.
13

 Namun 

penulis hanya mengambil dua yang dianggap paling relevan dengan penulisan ini 

yaitu: 

1. Impelementasi dalam kehidupan sosial 

Masyarakat Bugis sangat menjaga Siri‟ dalam kehidupan bermasyarakat. 

Oleh sebab itu, Bugis sangat sangat patuh kepada adat sebab melanggar adat 

dianggapnya sebagai manusia yang tidak memiliki Siri‟. Kasus populer sebagai 

pelanggaran adat terbesar adalah silariang (Kawin lari). Para ahli hukum adat 

mengemukakan silariang adalah apabila seorang gadis/perempuan dengan 

seorang pemuda laki-laki meninggalkan rumah tangga tanpa sepengetahuan atau 

persetujuan keluarga kemudian mereka menikah. Kedua-duanya tetap 

menimbulkan Siri‟ apakah kehendak bersama atau tidak.
14

 

Jenis pelanggaran ini menjadi Siri‟ dan dapat berujung pada pembunuhan. 

Ini menunjukan bahwa orang Makassar sangat setia dalam menjaga Siri‟. 

Selain menjaga Siri‟ (harga diri) dalam lingkungan sosial, orang-orang 

Makassar menjaga kekerabatan yaitu konsep sipakatau, sipakalebbi. Sebagai 

ungkapan persaudaraan yang tinggi³ rebba sipatokkong, mali siparape, malili 

sipakainge, siri‟u menre te siri‟u no´ (rebah saling menegakkan, hanyut saling 

mendamparkan, dan hilap saling menyadarkan, dan menerima nasehat). Sebagai 

wujud kekerabatan yang dibagun, terimplikasi dalam sikap persatuan, solidaritas, 

kebersamaan, kesetiaan, dan rasa kemanusiaan. Sekap-sikap tersebut 

                                                           
13

Abdul Salam, Konsepsi dan Sosialisasi siri‟ Pada Masyarakat Bugis Kasus Pada 

Beberapa Keluarga Bugis Bone di Sulawesi Selatan. (Bandung: Progran Pasca Sarjana Univ. 

Padjadjaran 1998) h., 56 

14
HM. Natsir Said, Silariang: siri‟ orang Makassar (Makassar: Pustaka Refleksi 2005) 

h.2 
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diiplementasikan kedalam gotong royong. Gotong royong yang sangat menonjol 

seperti membangun rumah, mengerjakan sawah, membantu sesama yang 

mengalami musibah. Selain itu, kegiatan yang sifatnya sosial dan keagaamaan 

seperti membangun masjis, memperbaiki jalan, dan upacara hari-hari besar Islam. 

2. Implementasi dalam kehidupan keagamaan 

Orang Makassar pada umumnya beragama Islam dan diidentifikasi sebagai 

penganut yang taat menjalankan ajaran agamanya. Pengaruh Islam terhadap 

masyarakat Bugis sangat deras, sehingga saat ini Orang-orang Bugis agama Islam 

baginya sudah menjadi identitas tersendiri. Agama Islam dalam hal ini, 

memberikan pengaruh secara totalitas dari segi keyakinan, pemikiran terhadap Orang 

Bugis yang sebelumnya berkeyakinan selain Islam. Sejak diterimanya Islam dalam 

kerajaan, maka pranata kehidupan sosial budaya Orang Bugis memperolah warna baru, 

yaitu sara‟ (syariat Islam) sebagai bagian integral dari pangngadereng (adat), yang 

memberi peranan terhadap pola tingkah laku kehidupan masyarakat. Menurut Matulada, 

kataatan Orang Bugis terhadap sara‟ sama dengan ketatan mereka kepada aspek 

pangngadereng lainnya.
15

  

Kedatangan agama Islam, lebih memperkokoh kedudukan Siri‟ sebagai lembaga 

kebudayaan masyarakat, karena ajaran Siri‟ sejalan dengan ajaran Islam. Budaya Siri‟ 

dalam artian malu sama dengan Hadis Nabi malu adalah bagian dari Iman. Dari 

keterangan ini berarti pula orang yang tidak memiliki malu, maka tidak beriman, karena 

sesungguhnya ahlak Islam tidak lain adalah malu.
16
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Maatulada, Islam di Sulawesi Selatan, dalam Taufiq Abdullah (ed.) Perubahan Sosial 

(Jakarta:Rajawali 1983) h.23. 

16
Hamka,siri‟ dan Agama Islam. Dalam Materi dan Kesimpulan Seminar siri‟ (Makssar: 

Universitas Hasanuddin) h.3. 
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F. Siri’ Na Pacce dan Komitmen Pernikahan  

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang utama dalam 

masyarakat. Pernikahan bukan hanya merupakan satu jalan yang amat mulia untuk 

mengatur kehidupan rumah tangga, dan keturunan tetapi juga dipandang sebagai 

satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain dan 

perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu 

dengan yang lainnya. 
17

 

Pengertian pernikahan ditinjau secara bahasa yaitu al-nikah yang berarti 

persetubuhan, namun juga bermakna akad tanpa persetubuhan, sedangkan 

pengertian menurut istilah adalah menghalalkan bagi kedua belah pihak untuk 

bersenang senang sesuai dengan syariat sehingga perkawinan itu dipandang oleh 

manusia dan syariat menjadikan bersenang-senang itu sebagai perbuatan yang 

halal. Defenisi yang demikian memberikan kesan bahwa perkawinan itu hanya 

berkaitan dengan hasrat seksual padahal tidak demikian. Perkawinan juga sering 

diartikan sebagai ikatan suami istri yang sah di artikan pula sebagai perjodohan 

laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang kemudian membentuk suatu 

keluarga.
18

 

Dalam hukum positif Indonesia, masalah perkawinan telah diatur dalam 

undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu : “Suatu ikatan lahir dan bathin antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menentukan keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.
19
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Rahmawati. Mohd.Azizuddin Mohd. Sani Transpormasi budaya islam dikerajaan Bone 

pada abad ke17. (Jornal Adabiyah fold.16 nomor 1/2016) h.35 

18
Artikel yangberjudul, “syarat Uang Panai‟”, diakses di http://k uliah ade. wordp ress 

.com/2010/03/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/, pada tanggal 19 oktober, 2021. Pada 

pukul 11.00, WITA. 
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Tujuan perkawinan dalam ajaran agama pada dasarnya adalah 

kepercayaan, pada dasarnya sama, untuk menghindarkan terjadinya hubungan 

seksual secara liar atau secara bebas dan menciptakan sistem sosial yang 

harmonis. Selain itu perkawinan di harapkan menghantarkan manusia dalam 

kehidupan rumah tangga yang bahagia, melahirkan keturunan dan saling 

melindungi antara satu sama lainnya. 

Perkawinan adalah jenjang awal pembentukan masyarakat. Dari suatu 

perkawinan akan terbentuk masyarakat kecil yang disebut rumah tangga. Di 

dalamya akan lahir seorang anak atau lebih. Dalam kelompok individu tersebut 

lahir organisasi sosial yang bernama keluarga dan membentuk relasi-relasi seperti 

hubungan suami istri, anak dan orang tua, anak dengan saudara-saudaranya, anak 

dengan kakek neneknya, anak dengan paman dan tantenya, ayah ibu dengan 

saudarah iparnya, suami istri dengan orang tua dan mertuanya.
20

 

Konsep siri‟ na pacce telah menjadi cerminan hidup dan etika hidup dalam 

bermasyarakat. Seorang perempuan dalam sebuah keluarga dipandang sebagai 

sesuatu yang sakral. Pelecehan terhadap seorang perempuan baik sebagai istri, 

anak, saudara, bibi, keponakan maupun sepupu dalam suatu lingkup keluarga dari 

seorang lelaki dianggap sebagai pelanggaran siri‟ (harkat, martabat dan harga diri) 

bagi seluruh anggota keluarganya (tumasiri‟). Maka seketika itu pula bangkitlah 

naluri pacce (solidaritas dan rasa empati) bagi semuanya yang tak bisa ditawar 

untuk membela serta menegakkan siri‟ dengan mempertaruhkan segala apapun, 

sekalipun dengan darah dan nyawa. Dalam tradisi siri‟, laki-laki dianggap sebagai 

pembela kehormatan dan perempuan sebagai wadah kehormatan.  

Unsur penting dalam tradisi siri‟ adalah kenyataan bahwa kehormatan 

perempuan mencakup kesucian, keperawanan dan kemampuan merawat suami 
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Amir Syarifuddin. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih 
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setelah menikah. Masyarakat suku Bugis-Makassar percaya bahwa menjaga anak 

perempuan bukanlah pekerjaan yang mudah. Maka muncul ungkapan 

“menggembala seratus kerbau lebih mudah daripada menjaga seorang anak 

perempuan”. Perempuan yang belum menikah tidak hanya menjadi simbol 

kehormatan keluarga, tetapi juga akses pada kekayaan. Jika seorang perempuan 

Bugis-Makassar melanggar aturan perkawinan, orang tuanya akan menanggung 

aib.
21

  

Simbol kehormatan perempuan suku Makassar, mendorong budaya 

persembahan mas kawin (doe‟ panai) yang teramat mahal sebagai suatu tradisi 

wajib, dalam menghargai serta memuliakan perempuan yang dipersuntingnya. 

Namun di sisi lain dengan persembahan doe‟ panai yang cukup pantastis itu 

adalah salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus silariang pada suku Makassar. 

Silariang atau kawin maksudnya adalah bentuk pernikahan terjadi bukan 

atas restu atau persetujuan orang tua tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau 

kedua belah pihak yang bersangkutan atau bisa di sebut atas kemauan laki-laki 

dan perempuan tersebut. Persetujuan perkawinan terjadi setelah kedua 

bersangkutan melarikan/ kawin lari atau memiliki keturunan itupun jika pihak 

perempuan menerima pihak laki-laki dengan mengajukan syarat untuk dipenuhi.  

Kawinan lari adalah pelanggaran adat yang sangat mengganggu 

keseimbangan masyarakat. Pihak yang mendapat malu disebut Tomasiri‟ merasa 

morele plincht atau reshttsplicht untuk mendapat keseimbangan dengan jalan 

melakukan pembalasan untuk menutup siri‟ yang timbul akibat perbuatan 

pelanggaran adat. Pihak yang menimbulkan malu, disebut Tomannyala , 

mempunyai juga kewajiban membayar denda bila ia mau mengembalikan 

keseimbangan dalam masyarakat. Denda dalam masyarakat Makassar disebut 
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pappasala ada pula menyebutnya Kasalang, ada pula yang menyebutnya dengan 

Tongkosiri‟. Akhirnya, perkawinan yang menimbulkan siri‟disebut Tomannyala 

dan pihak yang dikena malu  disebut Tomasiri‟.
22
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi  Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah gabungan penelitian kepustakaan (library 

research) dan penelitian lapangan (field research).  Lokasi penelitian adalah di 

Desa Buakkang. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif  

deskriptif. Peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan 

kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna di simpulkan 

selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif 

historis, antropologi, dan sosiologi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain:   

1. Pendekatan Histori 

Peneliti melakukan pendekatan secara histori berdasarkan cerita masa 

lampau, data tentang pernikahan adat, budaya siri‟ na pacce dalam adat penikahan 

dan berdasarkan kenyataan lalu menghubungkan dengan tema penelitian. 

2. Pendekatan Antropologi 

Peneliti melakukan pendekatan secara antropologi berdasarkan bagaimana  

masyarakat bisa menjadi sama atau berbeda  satu dengan yang lainnya dan juga 

mengkaji tentang manusia dan perilakunya. 

3. Pendekatan Sosiologi 

Peneliti melihat realita sosial yang terjadinya tentang pernikahan adat, 

budaya Siri‟ na pacce dalam adat pernikahan serta dipahami melalui wawancara 
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untuk mendapatkan pesrpektif luar untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana 

budaya siri‟ na pacce dalam adat pernikahan itu. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan  (field 

research) dengan wawancara atau tanya jawab yang dilakukan secara langsung 

terhadap tokoh dan/atau masyarakat yang dianggap memiliki pemahaman dan 

pengetahuan tentang apa yang akan diteliti. 

Menurut Umar Husain data primer adalah: “Data primer merupakan data 

dari sumber pertama baik  dari individu maupun perseorangan seperti hasil dari 

sebuah wawancara ataupun dari hasil pengisian kusioner yang dilakukan seorang 

peneliti”. 
1
 Sedangkan menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supono data primer 

adalah: “merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara)”
2
.  

Dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan 

tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat yang masih melestarikan budaya siri‟ 

na pacce dalam adat pernikahan di Desa Buakkang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari library research atau 

penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi 

langsung terhadap peneliti yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. 

Biasanya berupa buku-buku, literatur, dan karya ilmiah lainnya.  

 

                                                           
1
Umar Husein, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis,( Jakarta,:Rajawali2013),h.42 

2
 Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan 

Manajemen, (yokyakarta:bpfeyokyakarta2013),h.142 
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Data sekunder ialah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. 

Biasanya sumber data ini lebih banyak disajikan sebagai data statistic atau data 

yang sudah di olah sedemikian rupa dan siap digunakan dalam statistic biasanya 

data ini tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan 

swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.
3
 

Data Sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

tersusun dalam arsip (data dukomenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Dalam penelitian data sekunder dapat dari lembaga pemerintahan 

ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada tahap ini peneliti 

berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber kebudayaan yang erat 

hubungannya dengan pokok permasalahan yang akan diteliti baik berupa sumber 

tertulis seperti buk-buku, dokumen, artikel/jurnal penelitian maupun tidak tertulis 

yang diperoleh melalui wawacara atau tanya jawab dengan tokoh masyarakat 

setempat. 

1. Observasi  

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.4 

 Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data 

dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek 

                                                           
3
Moehar,Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta:BumiAksara2002),h.112 

4
Nana Syiaodin Sukmadinata, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 220. 
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penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran 

secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebu
5
.  

Observasi dapat dibedakan menjadi partisipatif dan nonpartisipatif. 

Observasi partisipatif (participatory observation) pengamat ikut serta dalam 

kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau 

peserta pelatihan. Dalam observasi partisipatif (participatory observation) 

pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung.
6
  

Observasi menjadi suatu kemutlakan untuk melakukan pengamatan, 

pencatatan dan perekaman secara sistematis mengenai suatu peristiwa berupa 

gejala, perilaku-perilaku informan yang terjadi dalam suatu peristiwa dan situasi 

tertentu, bukan seperti yang mereka ingat, diceritakan kembali, dan 

digeneralisasikan oleh partisipan itu sendiri. 

2. Wawancara  

Kartono dalam Imam Gunawan mengartikan “wawancara sebagai suatu 

percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses 

tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.
7
 

Wawancara merupakan metode mengumpulkan data yang bersangkutan 

dengan pokok permasalahan penelitian yakni implementasi siri‟ na pacce dalam 

adat pernikahan di Desa Buakkang, yang dihasilkan melalui tokoh masyarakat 

yang dianggap mengetahui dan memahami data tersebut secara pribadi dengan 

mengambil data secara lisan dan berbincang atau pelaku. Dalam melakukan 

                                                           

5
Sofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perhitungan Mnual 

&SPSS (Cet IV; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mndiri,2013), h. 26  

6
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet.IX; Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2013),  h.220. 
7
Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi 

Aksara,  2014.Hlm.160    
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wawancara peneliti menanyakan beberapa pertanyaan seperti terlampir dalam 

daftar pertanyaan wawancara. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mencatat dokumen-dokumen. Agus Salim mengatakan, bahwa 

dokumentasi tetap digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang 

dikumpulkan bersumber dari dokumen baik berupa buku, jurnal, surat kabar, 

majalah, laporan kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi dalam artian luas 

meliputi juga foto, rekaman dan kaset, video, disk, artefak dan momen.
8
  

Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah mengambil laporan kegiatan, 

laporan, buku tentang penggambaran secara umum Desa Buakkang, juga momen 

saat melakukan wawancara. 

4. Kajian Pustaka 

Pohan mengungkapkan bahwa kajian pustaka merupakan kegiatan 

penyusunan kajian pustaka yang memiliki tujuan mengumpulkan data dan 

informasi ilimah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah 

berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naksah, 

catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen lain yang terdapat diperpustakaan.
9
 

Kajian pustaka dilakukan peneliti sebagai teori dasar penelitian yang berisi 

referensi dan menjadi kajian untuk menjawab secara teori mengenai permasalahan 

atau ide pokok penelitian. 

 

 

                                                           

8
 Agus salim. Dasar-dasar metodologi  penelitian. Yogyakata: teori dan paradigma 

penelitan social, 2006. Hlm: 14. 
9
Pohan.  Metode Penelitian. E-jurnal. 2007. Hal: 42 
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E.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data adalah cara –cara yang dilakukan dengan cara mengolah 

data yang berasal dari buku, jurnal, skripsi, maupun tesis yang berhubungan 

dengan Implementasi Siri na pace dalam adat pernikahan di Desa Buakkang 

(Studi Unsur-unsur Budaya Islam). Setelah diolah, data kemudian dianalisis, 

dirangkum, dan digeneralisasikan dengan menggunakan kajian teori yang relevan 

sehingga menjadi satu kesatuan data yang utuh. Adapun teknik pengolahan dan 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum 

kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. 

3. Komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding-bandingkan data 

atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik 

kesimpulan.
10

 

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif Model Miles dan Huberman dalam Sugiyono, yaitu:
11

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, grafik, uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan 

                                                           

10
Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah ( Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999), 

h. 64-67. 
11

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 

2017. Hlm 246   
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Huberman dalam Silalahi menyatakan “penyajian data yang paling sering 

digunakan untuk data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif” 

3. Conclusion Drawing/verification 

Proses selanjutnya setelah reduksi data dan penyajian data, adalah conclusion 

drawing/verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Semua data 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkumpul diamati secara 

menyeluruh dan disusun secara sistematis sehingga dapat diperoleh satu 

kesimpulan mengenai Implementasi Siri na Pacce dalam adat pernikahan di Desa 

Buakkang (Studi unsur-unsur budaya Islam). Kesimpulan hasil analisis data 

kemudian diverifikasi melalui peninjauan  hingga benar-benar dinyatakan valid.
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BAB  IV 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Buakkang 

Menurut sejarah, Desa Buakkang sebelum menjadi sebuah desa adalah 

satu lingkungan bagian dari Desa Sapaya Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa 

dengan nama lingkungan Sanrapang. Seiring dengan berjalannya waktu dan 

dibarengi dengan pertumbuhan pendududk dan untuk memudahkan serta 

mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka pada tahun 1984 kecamatan 

Tompobulu dimekarkan menjadi Kec. Bungaya. Setelah pemekaran desa dalam 

wilayah kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Bungaya. Khusus Desa Sapaya, 

Desa Bontomanai, Desa Buakkang dan Desa Bissoloro.
1
 

Desa Buakkang pada awal pembentukannya terdiri dari 3 wilayah dusun 

yaitu Dusun Sapakeke, Dusun Rannalaoe dan Dan Dusun Parang-Parang. Pada 

tahun 2003, Desa Buakkang dimekarkan menjadi Desa Buakkang dan Desa 

Rannaloe.
2
 

Nama Desa Buakkang diambil dari mana salah satu kampung di Desa 

Buakkang yang terletak pada ketinggian diantara kampung yang ada didesa 

Buakkang. Pemberian nama Desa Buakkang ditetapkan setelah pemekaran 

                                                           
1
Tamsar, RPJM Desa Buakkang, 2016-2021   

2
Tamsar, RPJM Desa Buakkang, 2016-2021   
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(berpisah dari  Desa Sapaya). Hasil musyawarah tokoh-tokoh masyarakat Desa 

Buakkang pada harus melewati tanjakan/mendaki.
3
 

Desa Buakkang pada awal pembentukannya masih dalam status Desa 

persepiapan dengan kepala Desa yang pertama dijabat oleh Mamuddin. Hasil 

penunjukan dalam musyawarah Lembaga Masyarakat Desa (LMD) Desa Sapaya.
4
 

Masyarakat Gowa dalam memahami pengertian dan makna siri‟ telah 

berbeda dengan pemahaman masyarakat suku Makassar pada zaman dahulu 

(sejarah Makassar mulai tercatat pada Abad XVI, yaitu dengan ditemukannya 

huruf/tulisan lontarak). Hal ini disebabkan karena perkembangan zaman yang 

semakin pesat dengan membawa berbagai perubahan di segala bidang akibat 

kemajuan transportasi, komunikasi dan teknologi sehingga pembauran budaya 

antar masyarakat tidak dapat dibendung yang menyebabkan terjadinya pergeseran 

nilai-nilai budaya daerah. 
5
  

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat 

mendorong untuk mengadakan pengkajian dan penelitian terhadap fenomena-

fenomena yang terjadi agar memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang 

bagaimana kehidupan masyarakat, khususnya di Desa Buakkang. 

 Siri‟ na pacce sudah bergeser akibat budaya dari luar, sebab mereka 

melihat perkembangan generasi muda yang terpengaruh oleh budaya barat dan 

sikap serta perilaku masyarakat yang kurang mencerminkan adat suku Makassar. 

                                                           
3
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Tamsar, RPJM Desa Buakkang, 2016-2021 
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 Limpo, Syahrul Yasin. 1995. Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa. (Cet.I). 
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Hal ini nampak pada generasi muda sekarang, sebagian besar dari mereka sudah 

tidak mengetahui makna yang terkandung dari siri‟ na pacce. 

Penelitian ini dilaksanakan pada Masyarakat Desa Buakkang Kecamatan 

Bungaya Kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

mayoritas atau seluruh masyarakat yang menganut siri‟ na pacce sebagai salah 

satu suku Makassar. Kecenderungan pergeseran makna prinsip hidup siri‟ na 

pacce khusunya dalam penerapannya dalam adat pernikahan Masyarakat Desa 

Buakkang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini. 

2. Kondisi Geografis Desa Buakkang 

Desa Buakkang adalah sebuah Desa yang terbentuk dari wilayah 

Pemerintahan Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa yang berjarak dari Ibu Kota 

Kabupaten kurang lebih 45 Km, jarak dari Ibu Kota Provinsi 67 Km dan berada di 

sebelah Timur Ibu Kota Kabupaten Gowa, serta kurang dari 1.5 Km dari 

Kelurahan Sapaya yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Bungaya. Apabila 

menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh ke Kota Kecamatan kurang 

lebih 30 menit, dan kurang lebih 90 menuju Ibu Kota Kabupaten.
6
 

Luas wilayah Desa Buakkang kurang 26.40     dengan batas wilayah 

sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mengngempang dan Desa 

Bontomanai. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pattallikang Kecamatan 

Manuju dan Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya. Sebelah Timur berbatasan 

                                                           
6
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dengan Kelurahan Sapaya dan Kelurahan Lauwa Kecamatan Bungaya. Sedangkan 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rannaloe.
7
 

Desa Buakkang terbagi atas tujuh wilayah dengan jumlah penduduk 2947 

orang yakni:
8
 

No. Dusun Luas 

(Ha/Km
2
) 

Jumlah Penduduk Jumlah 

KK Laki-

laki 

Perempuan Jumlah 

1 Kaluarrang 3.10 207 189 396 112 

2 Kampung Beru 3.90 224 240 464 126 

3 Parang-Parang 4.00 189 212 401 115 

4 Sapakeke 5.70 260 271 531 14 

5 Buakkang 3.10 256 245 501 142 

6 Bontosunggu 3.20 181 179 360 88 

7 Biruppaya 3.40 184 175 359 97 

Tabel 1. Keadaan Umum Wilayah Desa Buakkang 

3. Pendidikan Agama dan Pekerjaan Masyarakat Desa Baukkang 

Adapun sarana pendidikan masyarakat Desa Buakkang adalah TK 

(PAUD), TPA (Taman Pendidikan Al-Quran), Sekolah Dasar/Sederajat, SLTP 

(Sekolah Lanjutan Tingakt Pertama), sampai SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat 

Atas). Sedangkan untuk menempuh pendidikan tingkat universitas terdekat adalah 

UNHAS (Fakultas Teknik), UIN Alauddin Makassar, STTP Gowa.
9
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Sumber Mata Pencaharian Pokok secara umum pencaharian utama 

masyarakat Desa Buakkang antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pengusaha, 

Pedagang, Petani penggarap, Buruh tani, Tukang Kayu, Tukang Batu, Sopir, 

Buruh bangunan, Guru Kontrak, Pedangan Pakaian Jadi, Peternak, Pedangan 

Hasil Bumi, Penjual ikan, Karyawan, Pensiunan PNS Veteran RI, Honorer, 

Anggota TNI, Anggota Polri, Tukang Jahit, dan masih ada beberapa kepala rumah 

tangga yang belum memiliki pekerjaan tetap, sebagian warga yang merantau 

keluar daerah bahkan keluar negeri untuk mencari nafkah demi memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

Masyarakat Desa Buakkang adalah mayoritas petani (petani sawah dan 

petani kebun) dan jenis pekerjaan pokok yang paling banyak di Desa Buakkang 

adalah petani dengan jumlah Kepala Rumah Tangga atau 59,1% masyarakat yang 

bergerak dibidang pertanian ada yang berstatus sebagai pemilik, penggarap dan 

ada juga yang hanya sebagai buruh. Penggarap merupakan kegiatan pertanian 

yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengelolah lahan milik orang lain 

dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara penggarap dengan pemilik 

lahan, dimana system yang berlaku adalah bagi hasil atau sewa lahan.
10

 

Buruh, pekerjaan ini hampir sama dengan penggarap, sama-sama 

mengelolah lahan milik orang lain, buruh diberi upah kerja oleh pemilik lahan 

sesuai hasil kerja atau jumlah hari kerja dan rata-rata yang berkerja sebagai buruh 

adalah masyarakat yang ekonominya menengah kebawah (miskin dan sangat 

miskin). 
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Sumber Mata Pencaharian Sampingan sebahagian masyarakat mempunyai 

beberapa pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan demi menutupi 

kebutuhan sehari-hari, pekerjaan sampingan yang paling banyak digeluti oleh 

masyarakat adalah beternak (sapi, Kuda dan Kambing) dengan jumlah kepala 

rumah tangga atau dari jumlah kepala rumah tangga, beternak hanya dijadikan 

sebagai pekerjaan sampingan saja oleh masyarakat Desa Buakkang, dan jenis 

pekerjaan yang paling sedikit digeluti adalah usaha menjahit dan tukang chainsaw 

dengan jumlah kepala rumah tangga yakni 0,14% dari jumlah kepala keluarga. 

B. Eksistensi Siri’ Na Pacce dalam Adat Pernikahan di Desa Buakkang  

 

1. Asal Mula Siri’ Na Pacce dalam adat pernikahan di Desa Buakkang  

Budaya Siri na Pacce dalam adat pernikahan di Desa Buakkang telah ada 

jauh sebelum Desa ini terbentuk, Desa Buakkang sendiri terbentuk pada  Tahun 

1984 saat dilakukannya pemekaran oleh pemerintah Kabupaten Gowa dengan 

demikian Budaya siri na pacce telah ada jauh sebelum Desa ini terbentuk karena 

walaupun ada pembatasan wilayah namun budaya terkait siri‟ na pacce  dalam 

adat pernikahan hampir sama, kendati demikian ada beberapa hal yang menjadi 

ciri khas untuk daerah-daerah tersebut, namun dalam tulisan ini penulis tidak akan 

membahas hal tersebut karena berfokus pada Desa Buakkang saja. 

Belum diketahui pasti kapan tepatnya budaya ini hadir tapi satu yang pasti 

budaya ini lahir dan berkembang dari interaksi sosial yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Buakkang, sehingga menghadirkan budaya siri‟ na pacce dalam 

adat pernikahan di Desa Buakkang.  

 Lebih jauh Adat pernikahan merupakan sekumpulan norma-norma yang 

mengatur pernikahan seperti pelaksanaan sebelum pernikahan, upacara adat 

istiadat dan upacara setelah pernikahan berlangsung. Adat pernikahan suku 
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Makassar Desa Buakkang menganut budaya siri‟ na pacce yang dipegang teguh 

sejak berdirinya Desa Buakkang hingga kini. 

Dg Rurung (51 tahun) mengatakan: 

“Adat suku Makassar di Desa Buakkang dalam pernikahan meliputi 

sipakatau, sipassiriki dan saling membantu melangsungkan pernikahan”.
11

 

 

Dengan kata lain, pelaksanaan pernikahan seseorang di Desa Buakkang 

terselenggara dari hasil gotong royong masyarakat yang saling bahu membahu 

demi terlaksananya pernikahan. 

Adapun sistem pernikahan yang dikenal dan dijadikan sebagai tradisi adat 

istiadat oleh Masyarakat berdasarkan Agama Islam sebagai Agama yang dianut 

oleh masyarakat Desa Buakkang ada 3 yakni pernikahan dalam Adat, adat 

pernikahan dalam Agama dan yang terakhir adalah pernikahan silariang.  

Pernikahan dalam adat adalah pernikahan dimana dalam setiap prosesi 

sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayah setempat. Dalam hal ini, 

masyarakat Desa Buakkang sebagai tempat penelitian menemukan adat atau 

kebiasaan yang menjadi hukum adat yang wajib dipenuhi apabila diadakan 

pernikhan. Sedangkan pernikahan adat dalam Agama maksudnya adalah 

pernikahan yang keseluruhan prosesinya berdasarkan hukum syariat Islam dan 

sunah Nabi sallallahualayhi wasallam.  

Kemudian sistem pernikahan yang  dilarang karena tidak sesuai dengan 

syariat Islam dan Hukum adat oleh suku Makassar dan memicu hadirnya kata siri‟ 

yang dikenal dengan istilah silariang/perkawinan lari. Berdasarkan hasil 

wawancara beberapa tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan 
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tentang sejarah terjadinya perbuatan silariang Desa Buakkang diketahui bahwa 

perbuatan silariang ini telah ada sejak dulu hingga saat ini sering terjadi. 

Dg Gasssing (125 tahun) mengatakan: 

“Nikayya silariang mulai battu rioloji anjo kajarianna, akkulle nikana 

kabiasaan punna nia‟ tau nakaeroki nampa tena doe‟na na rancangi nikanayya 

annyala areka silariang.”
12

   

 

Artinya: kawin lari dari dulu telah ada kejadiannya, bahkan menjadi 

kebiasaan karena intensitas kejadiannya kalau ada seseorang yang ingin menikah 

dan tidak mepunyai uang, maka dia pelaku akan merancang namanya kawin lari.  

Intensitas terjadinya perbuatan silariang ini sudah berkurang dari masa ke 

masa.  Pelaku silariang tidak peduli atau tidak menghiraukan sanksi yang akan 

dihadapi meskipun harus berhadapan dengan ujung badik (ditikam). 

Lebih lanjut lagi Dg Gassing mengungkapkan bahwa: 

“riolo punna nia‟ nikana tau assilariang mangei niboya, na punna 

nibuntulu pastime nibuno.”  

 

Artinya: pelaku kawin lari pada zaman dulu dicari oleh pihak keluarga 

keluarga, begitu ditemukan maka akan dibunuh. 

Dalam kasus Silariang ini, pelaku tidak jarang dihadang oleh tumasiri‟ 

(dari pihak perempuan) yang kadang berakhir dengan peganiayaan atau bahkan 

pembunuhan. Bagi Masyarakat Buakkang, sejak dulu berlaku hokum adat, 

khusunya menyangkut masalah siri‟. Hukum ini mengatakan membunuh si pelaku 

silariang dengan alasan siri‟ (malu/harga diri), pembunuh pelaku silariang tidak 

bisa dikenakan hukuman karena dianggap sebagai pahlawan tangan membela 

siri‟-nya. 

                                                           
12

Dg Gassing, Tokoh Masyarakat, wawancara, Desa Buakkang 12 Maret 2022 



42 
 

 

Ada beberapa faktor- faktor yang menjadi penyebab pokok terjadinya 

silariang yang peneliti temukan pada saat melakukan penelitian di Desa 

Buakkang Kec. Bungaya Kab. Gowa yakni sebagai beriku: 

a. Restu Orang Tua 

Restu orang tua merupakan hal yang fundamental terlaksananya suatu 

pernikahan. Silariang terjadi karena faktor restu yang tidak didapat dari orang tua 

dan tidak menyetujui hubungan asmara dari dari kedua pasangan, biasanya karena 

adanya perbedaan status sosial dan adat yang berbeda. Misal keluarga dari pihak 

perempuan atau laki-laki datang dari keluarga berada sedangkan salah satu pihak  

datang dari keluarga kurang mampu. Maka akan dianggap tidak sebanding jika 

anaknya meminang atau dipinang. Selain itu, adanya perasaan was-was tentang 

keseriusan atau kemampuan berdasarkan keadaan ekonomi keluarga si kaya dan si 

miskin. 

b. Menentang Perjodohan 

Faktor ini sering terjadi karena sikap orang tua yang seringkali 

memaksakan kemampuan mereka tanpa memandang hak atas anak mereka untuk 

memilih apa yang menjadi pilihan hidup mereka bahkan tidak mempertanyakan 

kesanggupan sang anak. Kebiasaan sebagian orang tua, dalam mencarikan jodoh 

anaknya selalu mencari dari keluarga dekat, baik itu sepupuh satu kali, dua kali 

dan tiga kali. Tujuannya agar sanak keturunan tetap terjaga dan tidak pergi jauh 

dari lingkungan keluarga. Namun dalam perjalanan hidupnya, ternyata anak tak 

selamanya mau mengikuti pilihan orang tuanya, mereka juga mempunyai pilihan 

tersendiri untuk hidup berumah tangga. Rasa cinta yang mendalam dari kedua 
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pasangan ini membuat mereka jadi pengembang pada pilihan orang tuanya. 

Meraka tak ingin kawin dengan pemuda pilihan orang tuanya. Karena sama-sama 

tetap pada pendiriannya, maka si anak melakukan silariang sebagai jawaban atas 

sikap orang tuanya. 

c. Uang Panai‟ 

Prosess pernikahan orang Makassar Khususnya Masyarakat di Desa 

Buakkang pada dasarnya dilakukan secara normatif sesuai ketentuan hukum 

Agama Islam dan hukum adat yang mengatur presepsi pernikahan misalnya kedua 

pihak yang akan menikah melakukan tahapan assuro atau peminangan. Akan 

tetapi proses normatif pernikahan ini kadang dilanggar oleh warga karena 

beberapa alasan yang melatar belakanginya, baik karena hubungan mereka tidak 

di restui oleh orang tua atau keluarganya maupun karena penentuan uang panai‟ 

yang terlalu tinggi. Yang mengakibatkan terjadinya perbuatan silariang. Budaya 

siri‟dalam pernikahan masyarakat Desa Buakkang erat kaitannya dengan 

memandang berapa besar uang belanja (doe‟ panai‟). Semakin besar uang panai‟ 

yang diberikan oleh pihak pria menujukkan seberapa besar pula gengsi atau 

kekayaan dari keluarga pihak perempuan tersebut.   

d. Hamil di Luar Nikah  

Berapa tahun terakhir, sejak perkembangan teknologi ikut menjamur 

disemua kalangan, menjadi salah satu penyebab adanya silariang. Seseorang yang 

baru saja mengenal dunia teknologi dan belum bisa memilih mana yang baik dan 

buruk dan juga kondisi lingkungan yang mendukung menyebabkan arus 
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perkembangan teknologi ini berdampak negatif, walau banyak juga manfaat lain 

yang bersifat positif.  

Arus perkembangan teknologi berdamapak pada kemalasan seseorang 

untuk belajar, bergaul di dunia nyata bukan hanya di dunia maya, terjadinya 

candu, keluarga yang harusnya berperan penting menjadikan seseorang bebas 

tanpa kontrol menggunakan teknologi yang akhirnya terjadi pergaulan bebas. 

Dampak dari pergaulan bebas ini mengakibatkan lahirnya anak di luar nikah 

(istilahnya sudah terlanjur buat malu) maka terjadilah silariang ini.  

Dengan demikian salah satu penyebab lahirnya siri‟ na pacce pada pada 

masa lalu ialah perbuatan yang dianggap masyarat sebagai sebuah pelanggaran 

terhadap norma-norma yang telah ditetapkan, dan hal ini pula yang menguatkan 

budaya siri‟ na pacce dalam adat pernikahan di Desa Buakkang.  

2. Perkembangan Siri’ Na Pacce dalam Adat Pernikahan Masyarakat 

Desa Buakkang 

Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan kekuatan yang 

tidak nampak yang mampu menggiring dan mengarahkan manusia untuk bersikap 

dan berperilaku sesuai dengan sistem pengetahuan dan gagasan yang sudah 

dimiliki oleh masyarakat tersebut. Unsur dan aspek yang menjadi ciri dan perilaku 

pembeda dengan suku lainnya seperti sisten ekonomi, sistem pengetahuan dan 

teknologi, sistem kepercayaan, sistem politik, organisasi sosial, bahasa dan 

kesenian.  

 Salah satu tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang 

yang mencerminkan identitas serta watak masyarakat Desa Buakkang adalah siri‟ 

na pacce. 
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Berdasarakan hasil wawancara Dg Ngai (62 tahun) yang dilakukan peneliti 

sejarah awal mula adanya siri‟ na pacce di Desa Buakkang telah ada dari awal 

terbentuknya masyarakat. Dalam hal ini siri‟ na pacce berkaitan dengan rasa 

solidaritas kepada sesama masyarakat Desa Buakkang,  seperti halnya ketika salah 

satu dari mereka menikahkan keluarga mereka maka masyarakat yang lain 

berbondong-bondong untuk membantu menyelesaikan dan membantu semua 

persoalan yang dihadapi oleh penyelenggara pernikahan tersebut.  

Seiring perkembangan zaman penerapannya budaya siri‟ na pacce dalam 

kehidupan  masyarakat menjadikan watak masyarakat yang optimis, konsisten, 

pemberani bijak dan setia. Peranan siri‟ na pacce   dalam setiap aspek kehidupan 

khususnya dalam pernikahan masih sangat kental dan diterapkan hingga saat ini.  

C. Perwujudan Siri’ Na Pacce dalam Prosesi Adat Pernikahan di Desa 

Buakkang  

Pembahasan tentang penerapan budaya siri‟ na pacce tak akan lepas 

dengan pembahasan harga diri dan solidaritas. Disini juga akan dibahas perbedaan 

penerapan dalam prosesi-prosesi pernikahan baik, prosesi pernikahan Adat, 

prosesi pernikahan Silariang ataupun prosesi pernikahan perspektif Agama yang 

menjadi kebiasaan masyarakat Desa Buakkang. Adapun pembahasannya adalah 

sebagai berikut:  

1. Prosesi Pernikahan dalam Adat  

Tahapan dalam prosesi pernikahan Masyarakat Desa Buakkang terdiri atas 

2 bagian yaitu tahapan sebelum melangsungkan pernikahan atau tahap 

peminangan dan tahapan setelah pernikahan. Berdasarkan hasil wawancaara 

dengan Dg Ngai (62 tahun) yang dikenal sebagai angrongbunting di Desa 

Buakkang berikut:
13

 

                                                           
13

Dg Ngai, Tokoh Masyarakat, wawancara, Desa Buakkang 13 Maret 2022 
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a) Tahap Peminangan 

(1) Accini‟ ronrong (Melihat) 

Prosesi pendahuluan dalam rencana pernikahan bermula pada fase yang 

dikenal dengan accini‟ ronrong. Tahap ini sering juga dikenal dengan istilah 

taaruf atau perkenalan kedua calon mempelai apabila dilakukan dengan kedua 

pihak keluarga (orang tua) yang saling memperkenalkan anak mereka. Fase ini 

dilakukan apabila seorang laki-laki menaruh hati pada seorang perempuan, atau 

keduanya telah sepakat untuk membangun biduk rumah tangga. Keluarga dari 

pihak laki-laki akan mengirim utusan untuk mengetahui dari dekat, secara rahasia 

tentang kelakuan atau perangai perempuan yang akan dilamar. Juga untuk 

mengetahui keadaan secara keseluruhan. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan 

oleh perempuan atau ibu dari laki-laki yang akan menikah atau nenek, keluarga 

dekat lainnya yang dipercaya. 

Melalui accini‟ ronrong ini akan diselidiki segala gerak gerik perempuan 

yang akan dilamar, baik dengan hubungannya dengan Allah, orang tua, tamu 

maupun dengan yang lainnya. Adapun hadis  yang menjelaskan tentang pemilihan 

jodoh yakni: 

 وَسَلممَ  عَلَيبهِ   للمهُ  صَلمى  لنمبِي  عَنب  عَنبهُ،  للمهُ  رَضِيَ  هُرَي برَةَ  أَيِ  عَنب  قاَلَ 
 .وَلِدِينِهَا وَجََاَلِِاَ، وَلَِسَبِهَا، لِمَالِِاَ، :لِارببَع    لبمَ ربأةَُ  تُ نبكَحُ  يَدَ كَ  تَربَِتب   لديينِ  بِذَ تِ  فاَظبفَرب    

 

Terjemahnya:  

Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau 

bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya,karena 

keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah 

karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. 

 Hasilnya akan dijadikan dasar untuk menentukan apakah akan dilakukan 

pelamaran atau tidak. Bilamana ternyata disimpulkan bahwa perempuan tersebut 
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memiliki tingkah laku yang dianggap baik, mempunyai keturunan yang jelas, 

berasal dari keluarga baik-baik, maka lamaran akan dilanjutkan. Sebaliknya, jika 

ternyata hasil yang diperoleh tidak memenuhi kriteria yang baik maka lamaran 

akan diurungkan. Accini‟ ronrong bukanlah satu-satunya dasar yang dipakai oleh 

pihak laki-laki untuk memutuskan keinginannya, tetapi masih ada faktor lain yang 

ikut menentukan, diantaranya adalah adanya kesepakatan dari pihak kerabat. 

Dengan demikian implementaasi siri‟ na pacce dalam prosesi accini 

rongrong yakni masih adanya pengaruh strata sosial daalam pemilihan atau 

penerimaan calon mempelai karna untuk menhidari rasa malu (Siri‟) yang akan 

didapatkan oleh keluarga tersebut maka hal ini menjadi sesuatu yang sangat 

penting karna menyangkut siri‟. 

(2)  A‟jangang-jangang (Memastikan Ulang) 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui status perempuan yang akan 

dilamar, apakah sudah dilamar atau belum. Kegiatan ini dilakukan oleh utusan 

orangtua pihak laki-laki yang dipercaya. Bila ternyata belum ada yang melamar, 

maka akan dilakukan assuro (Meminang/ melamar).  

Masyarakat Desa Buakkang secara turun temurun melakukan tradisi atau 

peraturan tidak tertulis yang dipecayai. Tradisi yang dimaksud adalah keluarga 

dari pihak laki-laki memabawakan sebungkus rokok sebagai simbol kepada pihak 

perempuan. Sebungkus rokok yang menjadi simbol diperbolehkan atau tidak 

pihak laki-laki untuk melangkah ke tahap berikutnya yaitu assuro 

(Meminang/melamar). Setelah simbol tersebut diberikan kepada pihak 

perempuan, pihak laki-laki akan menanti-nanti. Kurang waktu  tiga sampai tujuh 

hari apabila sebungkus rokok tersebut tidak dikembalikan oleh pihak perempuan 

menandakan bahwa perempuan tersebut belum terikat lamaran lain. Juga 

menandakan bahwa pihak perempuan menerima niat baik dari pihak laki-laki.  
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Simbol ini dilakukan secara rahasia untuk menjaga kehormatan atau harga 

diri (siri‟) kedua belah pihak apabila niat melamar diterima atau ditolak. Atas 

simbol, apabila yang bersangkutan telah menyetujui dan memberitahukan kepada  

orang tua, maka pihak perempuan akan menghubungi pihak kerabat yang 

dianggap berhak dalam mengambil keputusan. Mereka adalah paman, nenek atau 

kakek bahkan kadang-kadang kerabat dari kedua belah pihak ibu dan bapak dari 

laki-laki yang akan menikah. Pemberitahuan orangtua perempuan yang akan 

dilamar kepada kerabat mempunyai arti yang sangat besar dan merupakan 

penghormatan kepada mereka.  

(3)Assuro (Meminang/Melamar) 

Assuro atau dikenal dengan istilah meminang atau melamar adalah 

pertemuan pertama kali untuk membicarakan pernikahan yang dilakukan oleh 

pihak laki-laki. Orang tua atau kerabat dari pihak laki-laki (biasanya saudara 

bapak/ibu pihak laki-laki) bersama dengan tokoh agama yang dipercaya 

menyampaikan secara resmi maksud kedatangannya untuk mengadakan 

pernikahan diantara kedua belah pihak.  

Upacara ini dilakukan secara formal, salah satu diantara kerabat dari pihak 

laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangan dan sekaligus 

menyerahkan satu persatu sesaji yang dibawanya. Kedatangan pihak laki-laki ini 

juga membawa kue-kue tradisional. 

Tahapan ini juga merupakan pembicaraan mengenai mahar dan uang 

panai‟. Pembicaraan tentang Mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan 

langsung disampaikan oleh pihak laki-laki baik berupa sebidang tanah, emas atau 

lainnya.  

Pembicaraan tentang berapa jumlah doe‟ panai‟ (uang belanja)  yang 

dilakukan dengan cara pihak laki-laki memberikan kesempatan dari perwakilan 
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pihak perempuan untuk meminta berapa jumlah pada pihak laki-laki dan 

kemudian disepakati bersama apabila telah mencapai kesepakatan kedua belah 

pihak. Selain mahar dan uang panai‟ biasanya pihak perempuan akan meminta 

beras, lauk berupa hewan peliharaan (sapi, kerbau atau kuda). Namun ini 

dilakukan apabila pihak yang melamar memiliki tradisi yang sama atau 

kemampuan. 

Uang panai yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan adalah 

sebagai bentuk penghargaan atau rasa terima kasih kepada orang tua perempuan 

dan juga sebagai yang terakhir persembahan sebelum mengalihkan tanggung 

jawab orang tua kepada laki-laki. Selain itu, sebagai bentuk keseriusan laki-laki 

melamar anak perempuan atau pengorbanan awal, meskipun uang panai nantinya 

akan menjadi biaya resepsi dan modal awal dalam pernikahan.
14

 

Apabila kesepakatan telah tercapai dan kedua belah pihak telah 

menyetujui, kedua belah pihak kemudian membicarakan waktu dan tempat 

pelaksanaan upacaraa pernikahan. Tokoh agama yang ikut serta memberikan 

masukan tentang hari baik dilaksanakannya upacara pernikahan tersebut.  

Pemberian cincin emas sebagai pengikat (pappakajarre) setelah 

kesepakatan pembicaraan tentang mahar dan uang panai‟ telah mencapai 

kesepakatan bersama. kesepakatan bersama itu terkait dengan tidak adanya salah 

satu pihak yang merasa dipermalukan (siri‟) dengan uang mahar yang diberikan. 

(4)Angngerang Balanja (Membawa Uang Belanja) 

Upacara ini dilakukan secara formal, dimana pihak perempuan akan 

menyambut keluarga dari pihak laki-laki. Upacara ini juga merupakan pertemuan 

kedua secara resmi dilakukan oleh kedua belah pihak. 

                                                           
14

Rahmawati, “ The Implementation of Siri Na Pacce Culture In Bugis-Makassar  

Wedding in Bissoloro Village, Bungaya Distict, Gowa Regency (Overview in Islamic Cultural 

values)”.  Journal of reseach and Multidisciplinary 5,no.1 (2022): h.550. 
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Pihak laki-laki menyerahkan satu persatu sesaji yang dibawanya. Adapun 

sesaji berupa kue-kue tradisional yang biasa dibawa dalam acara ini adalah 

dodoro‟, umba-umba, waje‟, roko‟-roko‟, dan lainnya yang memiliki makna dan 

simbol yang baik demi keberlangsungan acara pernikahan. 

Penyerahan uang belanja berupa uang panai‟, beras atau sapi dan lainnya 

itu diterima oleh wakil pihak perempuan dan selanjutnya uang pada saat itu juga 

dihitung dengan disaksikan oleh mereka yang hadir untuk dicocokkan dengan 

jumlah yang telah disepakati sebelumnnya.  

Acara ini biasanya dilakukan paling lambat seminggu sebelum hari-H 

sesuai yang telah disepakati bersama, dan apabila perjanjian hari yang disepakati 

uang tersebut belum diberikan itu berarti menyalahi kesepakatan dan akan 

memicu rasa malu (siri‟) pihak keluarga perempuan. 

b) Tahap Pernikahan 

(1) A‟garungtigi/ Mappaccing 

A‟garungtigi/mappacing berasal dari kata paccing yang berarti bersih. 

Mapaccing artinya membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik menggunakan 

daun pacci atau daun pacar maksudnya untuk membersihkan diri. Daun pacci atau 

daun pacar ini kalau ditumbuk akan berwarna merah, dipakai sebagai sesaji dalam 

pemberian doa-doa dari para sesepuh masyarakat kepada calon mempelai. 

Upacara ini diselenggarakan pada malam hari sebelum hari akad, baik dirumah 

mempelai laki-laki ataupun dirumah mempelai perempuan. Kedua mempelai 

mengenakan pakaian pengantin. 

Daun pacar yang dipakai sebagai sesaji dalam pemberian doa kepada calon 

mempelai, sebelumnya diantar kerumah orang yang dituakan untuk dimintakan 

doa bersamaan dengan itu pula salah seorang wakil tuan rumah (dikenal sebagai 

anrongbunting) memulai dengan ampisarakki calon mempelai kemudian 
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mempersilahkan seorang demi seorang untuk memberikan doa kepada calon 

mempelai. Calon pengantin duduk dengan tenang sambil meletakkan kedua buah 

tangannya di atas bantal yang ada dihadapannya sambil menunggu doa-doa yang 

diberikan oleh masing-masing kerabat. Pada waktu kerabat memberikan doa lilin 

harus menyala. Seraya memberikan doa kepada calon mempelai, dahi, dan 

dadanya. Maksudnya kelak dalam kehidupannya selalu diwarnai dengan kesucian. 

Anggota badan yang dioles dengan warna merah yang berarti suci, melambangkan 

pikiran hati dan tangan sebagai lambang perbuatan yang hendaknya selalu 

didasari dengan kesudian. 

(2) Simorong  

Upacara ini mengantarkan calon mempelai laki-laki kerumah calon 

mempelai perempuan oleh segenap kerabat untuk melangsungkan akad nikah. 

Pada upacara ini pihak mempelai laki-laki membawa leko lompo/panca yang 

terdiri atas berbagai macam buah-buahan seperti pisang, kelapa, buah tala‟, 

(siwalan), tebu, nenas, nangka, jeruk dan buah-buahan lainnya yang ditempatkan 

dalam wala suji (sebuah kotak persegi yang terbuat dari bambu yang diikat 

membentuk segi empat), kue tradisional yang biasanya 12 macam ditempatkan 

dalam bossarak (baki kecil berkaki terbuat dari kuningan atau tembaga dan diberi 

tutup kain dari bahan beludru berwarna merah), barang antaran untuk mempelai 

perempuan mulai dari ujung kaki sampai pada ujung rambut. 

Selain itu ada pula kampu yang dibungkus dengan kain putih dan 

digendong oleh seorang laki-laki. Isi kampu ini disebut “Loro Sunrang”, terdiri 

atas segenggam beras, kunyit, jahe, pala, kenari, kayu manis, buah pinang, dan 

sepasang orang-orangan yang terbuat dari daun buah tala‟. 

Penyambutan dilakukan oleh pihak mempelai perempuan didepan pintu 

sebelum calon mempelai laki-laki diberikan jalan untuk memasuki rumah 
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mempelai perempuan. Diwakilkan oleh anrongbunting  dengan alat yang 

digunakan berupa kappara‟ (baki berbentuk lingkaran terbuat dari tembaga) 

dibawakan juga beras, air dan ayam.  

(3) Akad Nikah 

Pada tahap ini dilakukan ijab kabul yaitu penegasan kehendak mengikatan 

diri dalam bentuk perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki 

ditujukan kepada calon mempelai perempuan. Pada upacara akad nikah ini 

disebutkanlah mahar atau sompa/sunrang yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak sebelumnya, dan akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon 

mempelai peremuan. 

Setelah penyambutan oleh pihak perempuan yang diwakilkan oleh 

anrogbunting, calon mempelai laki-laki digiring ke tempat akad yang telah 

disediakan untuk melangsungkan akad nikah/ ijab qobul.  

(4) Pa‟baji 

Tahap ini dilakukan setelah sah dan penandatanganan berkas pernikahan 

selesai. Anrongbunting pihak laki-laki dituntun oleh pihak perempuan untuk 

memasuki kamar pengantin untuk pertama kalinya dan menemui pengantin 

perempuan. Upacara ini dilakukan diatas tempat tidur mempelai. Kedua mempelai 

dituntun untuk duduk berhadap-hadapan untuk melakukan tradisi pa‟baji. Laki-

laki dituntun untuk menyentuh telinga, pundak, pusar dan ubun-ubun sang istri.  

Telinga melambangkan agar sang istri mendengarkan dan mematuhi sang 

suami, pundak melambangkan untuk saling menjaga, menguatkan, dan 

membersamai dalam suka maupun duka, lapang atau sempit, sehat atau sakit. 

Pusar melambangkan untuk selalu saling menjaga dan memenuhi kebutuhan 

jasmani dan rohani, lahir batin. Mempelai laki-laki menyentuh ubun-ubun sang 

istri sambil membacakan doa pengantin. 
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Kedua mempelai duduk berdampingan, kemudian dituntun sang 

anrongbunting  untuk sesi selanjutnya. Disediakan makanan dan minuman manis 

untuk saling menyuapi dilakukan oleh kedua mempelai. Setelahnya dibaringkan 

secara bersamaan dan bangun setelahnya. 

Sesi terakhir dari pa‟baji adalah pemasangan cincin oleh kedua mempelai 

kemudian sang istri mencium punggung tangan suami kemudian suami mencium 

kening untuk untuk pertama kali. 

(5) A‟gaukang (Resepsi) 

Biasanya, selepas acara pa‟baji diadakan perayaan dalam bentuk resepsi. 

Pada upacara resepsi ini mempelai perempuan dan mempelai laki-laki duduk 

bersanding dihadiri oleh pihak kerabat kedua belah pihak dan segenap handai 

taulan. Pesta resepsi ini biasanya diadakan terlebih dahulu dirumah mempelai 

perempuan selama satu hari, setelah itu barulah dirumah mempelai laki-laki 

diadakan hari berikutnya selama satu hari pula. 

(6) Nilekka  

Upacara ini dilakukan setelah dilakukan resepsi. Pada hari yang telah 

disepakati (biasanya sehari setelah acara resepsi) datanglah utusan dari pihak laki-

laki untuk menjemput mempelai perempuan ketempat  mempelai laki-laki. 

Setibanya ditempat mempelai laki-laki, sebelum memasuki halaman/rumah, 

mempelai perempuan akan menerima sesuatu dari mertua. Biasanya dilakukan 

selang seling, rumah mempelai laki-laki dan perempuan, masing-masing saru, tiga 

sampai tujuh malam. Setelahnya baru pengantin baru akan dilepas untuk memulai 

sesuai dengan racangannya sendiri.  

Prosesi dalam pernikahan tersebut diatas hingga saat ini masih 

dilaksanakan dikalangan Masyarakat Desa Buakkang. Hal yang tidak lazim dalam 

adat pernikahan Masyarakat Desa Buakkang adalah pada saat akad nikah calon 
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mempelai laki-laki duduk berdampingan. Calon mempelai perempuan berada 

dalam kamar ditemani oleh sanak keluarganya dan anrong bunting. Setelah akad 

telafazh dan kata SAH dikumandangkan dan berdoa barulah mempelai laki-laki 

yang bergelar suami menemui sang istri dan memberikan doa. 

2. Adat Pernikahan Perspektif Agama  

Pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. 

Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul („aqad) yang menghalalkan 

persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang 

menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan 

zawaj digunakan di dalam Al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya 

perkataan ini bermaksud perkawinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu 

berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.
15

 

Dg Rurung (51) mengatakan: 

“Pada dasarnya untuk membentuk harus dilandasi dengan Agama Islam 

dalam melaksanakan pernikahan yang dikenal dengan istilah sipakalabbiri‟ dan 

saling menghargai.”  

Adapun nikah menurut syariat nikah juga berarti akad. Sedangkan 

pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Islam adalah agama yang 

syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu 

masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun 

masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan 

sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam 

masalah pernikahan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari 

kriteria calon-calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya 

kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam 
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 46.    
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mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, 

namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah sederhana 

namun tetap penuh dengan pesona.
16

 

Dalam hukum Islam, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah “. Sakinah artinya 

tenang, dalam hal ini seorang yang melangsungkan perkawinan, berkeinginan 

memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Ketenangan dan ketentraman menjadi 

salah satu tujuan perkawinan, karena perkawinan sebagai sarana efektif untuk 

menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinaan. Mawaddah adalah untuk 

memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal 

yang bersifat jasmaniah. Tujuan perkawinan rahmah yaitu untuk memperoleh 

keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan 

dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.
17

 

Islam telah memberikan konsep yang jelas dan lengkap tentang cara 

pernikahan yang berlandaskan Al-Qur‟an dan As Sunnah yang shohih dengan 

pemahaman para salafush sholih, diantara tata cara yang Islami tersebut adalah:
18

 

a. Khitbah (Peminangan) 

Seorang muslim yang ingin menikahi seorang muslimah, hendaklah dia 

meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan wanita tersebut sudah dipinang 

orang lain. Nabi SAW melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang 

orang lain sampai yang meminangnya itu meninggalkan atau mengizinkannya. 

Disunnahkan bagi orang yang meminang untuk melihat wajah dan yang lainnya 
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 47.  

17
Abd. Shomad, Hukum Islam ( Penormaan Prinsip Syari‟ah Dalam Hukum Indonesia ), 

( Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010 ), 58.  
18

Abd. Shomad, Hukum Islam ( Penormaan Prinsip Syari‟ah Dalam Hukum Indonesia ), 

( Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010 ), 62-69. 
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dari wanita yang dipinang sehingga dapat menguatkannya untuk menikahi wanita 

tersebut. 

Bagi para wali yang Allah ta‟ala amanahkan anak-anak wanita padanya, 

Ketika datang laki-laki sholih meminang anak wanitanya, maka hendaklah dia 

menerima lamaran laki-laki sholih tersebut. Apabila seorang laki-laki telah 

melihat (nadzhor) wanita yang dipinang, dan wanitanya pun sudah melihat laki-

laki dan mereka telah bertekad bulat untuk menikah, maka hendaklah mereka 

berdua melakukan sholat istikhoroh dan berdoa sesudah sholat agar Allah ta‟ala 

memberi taufiq dan kecocokan, serta memohon agar diberikan pilihan yang baik 

bagi mereka. Sehingga masalah uang panai‟ diterapkan dalam tahapan 

peminangan, yang tujuannya adalah untuk pelaksanaan walimahannya nanti. 

b. Aqad  Nikah 

Dalam akad nikah ada beberapa syarat, rukun dan kewajiban yang harus 

dipenuhi, yaitu adanya Rasa suka dan saling mencintai dari kedua calon 

mempelai, izin dari wali, Saksi-saksi (minimal 2 saksi yang adil), mahar, ijab dan 

qabul, serta khutbah nikah. 

c. Walimahtul „urs (pesta pernikahan) 

Walimatul „urs (pesta pernikahan) hukumnya wajib dan diselenggarakan 

sesederhana mungkin. Nabi saw bersabda “Selenggarakanlah walimah meskipun 

hanya dengan menyembelih seekor kambing” Bagi orang yang diundang, maka 

wajib baginya menghadiri walimah tersebut Selama didalamnya tidak ada 

maksiat, Dan disunnahkan bagi yang menghadiri pernikahan untuk mendoakan 

bagi Kedua mempelai. Uang panai‟ yang harus disediakan oleh keluarga 

mempelai laki-laki adalah untuk prosesi walimahan bukan mahar. 
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d. Malam Pertama dan Adab Bersenggama 

Saat pertama kali pengantin pria menemui istrinya setelah akad nikah, 

disunnahkan melakukan beberapa hal berikut ini Pertama Suami memegang 

kepala si istri, lalu mendoakannya, Kedua Hendaklah dia sholat 2 rakaat bersama 

istrinya, Ketiga Bercumbu rayu dengan penuh kelembutan dan kemesraan, 

Keempat : Berdoa sebelum jima‟ (bersenggama). 

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam prosesi 

pernikahan baik itu prosesi pernikahan silariang atau pernikahan adat menjadi 

sebuah perwujudan dari Siri‟ na pace. Hal itu dapat dilihat dalam prosesi 

A‟jangang-jangang, 

D. Nilai-Nilai Budaya Islam dalam Adat Pernikahan di Desa Buakkang 

Sebagai Perwujudan Siri’ Na Pacce 

1.  Nilai Keyakinan  

Setiap Agama dan budaya menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan 

laki-laki dan perempauan berupa hubungan pernikahan. Masyarakat Desa 

Buakkang seluruhnya beragama Islam sudah seharusnya dalam adat pernikahan 

mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Juga tradisi budaya siri‟ na 

pace yang telah ada sejak awal sejarah. Baik itu penerapan dalam pernikahan 

silariang, pernikahan dalam Adat, dan pernikahan perspektif agama.   

Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui yaitu pernikahan. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 

berikut: 

 إِنم  ۡ  مَة  ۡ  وَرحَ ۡ  مموَدمة نَكُمۡ  يَ  وَجَعَلَ  هَاۡ  إِلَ   ب ۡ  كُنُوۡ  ليتَس  ۡ  ومَجۡ  أزَ ۡ  أنَفُسِكُم ۡ  خَلَقَ لَكُم مين ۡ  أنَ ۦ ءَ يمَتِهِ  ۡ  وَمِن
لِكَ  فِ      يَ تَ فَكمرُونَ  ۡ  مۡ  ليقَو ۡ  يمَتۡ  لَ  ذمَ

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 
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dan merasa tentram kapadanya, dan Dia menjadikan di anratamu kasih 

saying. Sungguh pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
19

 

Allah Swt juga berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 72 

berikut: 

 ۡ  ٱلطمييبمَتِ  مينَ  وَرَزَقَكُم ۡ  وَحَفَدَة بنَِينَ  ومَجِكُمۡ  أزَ ۡ  مين لَكُم وَجَعَلَ   ۡ  ومَجۡ  أزَ ۡ  أنَفُسِكُم ۡ  وَٱللمهُ جَعَلَ لَكُم مين
   فُ رُونَ ۡ  يَك ۡ  هُم ٱللمهِ  مَتِ ۡ  وَبنِِع مِنُونَ ۡ  يؤُ بمَطِلِ ۡ  أفَبَِٱل

Terjemahnya: 

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu 

sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta 

memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang 

batil dan mengingkari nikmat Allah?.
20

 

Konsep nilai siri' na pacce dalam budaya Bugis-Makassar memiliki 

hubungan dengan Islam sebagai agama yang mengajarkan  tauhid dan kebenaran  

akan adanya Allah.  Nilai  siri' na pacce memiliki pola hubungan timbal-balik  

antara Islam,  adat, dan manusia baik sebagai individu, maupun sebagai anggota 

kelompok  sosial pada masyarakat Bugis-Makassar. Dawam Raharjo  membagi 

zona kebudayaan Islam di dunia berdasarkan ciri-ciri  utama yang dimilikinya di 

samping unsur   universalitas    agama   yang   merekat   antara   berbagai   bangsa   

di dunia. Menurutnya, „Kebudayaan   yang   bersumberkan   agamalah   yang   

dapat   menyelamatkan manusia  dari  kerusakan  dan  kehancuran,  yaitu  

kebudayaan  sistem  nilainya berasal dari agama, tapi sistem  simbolnya berakar 

dari kebudayaan.
21

 

Sifat malu merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan  dalam Agama 

Islam. Oleh karena itu akhlak dan perilaku utama merupakan bagian penting dari 
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eksistensi masyarakat   Islam.   Mereka   adalah   masyarakat   yang  mengenal   

persamaan   dan keadilan,   kebajikan   dan  kasih   sayang,   kejujuran   dan  

kepercayaan,   sabar  dan kesetiaan,  rasa malu dan harga diri,  kewibawaan  dan 

kerendahatian,  kedermawanan dan  keberanian,  perjuangan  dan pengorbanan,  

kebersihan  dan keindahan, kesederhanaan dan keseimbangan, kepemaafan dan 

kepenyantunan, serta saling menasehati dan bekerja sama.  Akhlak atau prilaku 

dalam Islam adalah yang terwujud  

Burhan Dg Bani (50) mengatakan: 

“anjo tau silarianga sannamo tenana siri‟ na, iyaminjo na nikanamo 

appakasiri‟-siri. Mannamonjo nakamma na tenamo sipak siri‟na. Na 

lalang anjo ri agamaya na kanamo siri‟ anjo bageanna agamaya”
22

 

Artinya: pelaku silariang disebut sebagai orang yang mempermalukan 

keluarga, dan sudah tidak memiliki lagi sifat malu. Padahal malu adalah sebagian 

daripada Iman. 

Sifat malu merupakan akhlak terpuji yang menjadi keistimewaan  ajaran 

Islam. Rasulullah saw bersabda: 

 

لَامِ   لب حَيَاءُ    إِنم  لِكُلي  دِيبن   خُلُق   وَخَلُقُ   بلِإسب
 

Terjemahnya: 

"Sesungguhnya  semua  agama  itu  mempunyai  akhlak,  dan  akhlak  

Islam  itu adalah sifat malu". (HR. Malik) 

Pandangan tokoh Agama mengatakan terkikisnya nilai-nilai Agama pada 

diri pelaku menyebabkannya memiliki perilaku menganut gaya hidup bebas dalam 

berinteraksi yang berujung terjadinya maksiat dan perzinaan tanpa 
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memilikirkanlagi konsekuensi yang didapatkan diri pelaku pribadi atau malu yang 

ditanggung keluarganya.  

Masyarakat Desa Buakkang  secara keseluruhan beragama Islam, sejak 

pertama kali berdiri, dimana salah satu Dusun yakni Dusun Parang-Parang yang 

termasuk ke dalam Sejarah Berdirinya Gowa sebelum masa penajajahan. Islam 

telah menjadi Agama yang dianut oleh Masyarakatnya dan menjadi identitaas 

tersendiri. Sehingga dari segi keyakinan, pemikiran dan tingkah lakunya 

berlandaskan ajaran Islam. 

Ajaran Islam Ini sejalan dengan budaya Siri‟ na pacce sebagai lembaga 

kebudayaan masyarakat Desa Buakkang. Seperti kalimat yang mengatakan orang 

yang tidak memilki rasa malu maka tidak beriman karena sesungguhnya akhlak 

Islam adalah rasa malu. 

2. Nilai Ekonomi 

Dalam adat pernikahan di Desa Buakkang membutuhkan banyak hal yang 

di persiapkan mulai dari landang (Panggung pesta), daging sapi, ayam, sayur-

sayuran dan juga rempah-rempah. semua persiapan itu di dapakan dengan cara di 

beli dipasar, sedangkan untuk daging dibeli dari masyarakat setempat beda halnya 

dengan landing (panggung pesta) didapatkan dengan cara disewa dari luar desa 

atau luar kecamatan karena ketika ingin membeli landang (Panggung pesta)  

dirasa sangat mahal oleh masyarakat, mereka berfikir bahwa tidak selalu memakai 

landang(Panggung pesta) tersebut.    

Maka dari itu nilai ekonomi dalam adat penikahan di Desa Buakkang dapat 

diihat ketika terjadi pembelian atau penyewaan alat dan bahan makanan untuk 

nantinya digunakan sebagai perjamuan para tamu yang hadir, hal itu juga sebagai 

perwujudan siri‟ na pacce karena bagi masyarakat Desa Buakkang malu rasanya 
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ketika mereka kedatangan tamu dan tak menjamu tamu dengan layak apalagi pesta 

pernikahan keluarga mereka.   

3. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

Nilai sosial adalah penghargaan yang diberikan diberikan masyarakat 

terhadap sesuatu yang dianggap baik, luhur dan pantas untuk perkembangan dan 

kebaikan hidup bersama. sedangkan pengertian norma sosial adalah aturan atau 

ketentuan yang mengikat kelompok masyarakat. 

Dalam adat pernikahan di Desa Buakkang dapat dilihat jelas nilai sosial 

kemasyarakatannya hal itu dpat di urai sebagai berikut: 

a. Silaturahmi, nilai silaturahmi adalah nilai yang sangat penting dalam menjaga 

hubungan antar masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan kehadiran sanak 

keluarga baik jauh ataupun dekat, serta tetangga yang hadir untuk menjaga 

silaturahmi tetap terjalin, hal ini juga sebagai perwujudan dari siri‟ na pacce. 

b. Gotong-Royong, nilai gotong-royong merupakan sebuah nilai yang sangat 

terlihat dalam adat pernikahan di Desa Buakkang, adat pernikahan di Desa 

Buakkang tentu sangat membutuhkan kerjasama yang baik antara satu 

individu ke individu yang lain dalalm menyelesaikan semua perlengkapan 

adat pernikahan di Desa Buakkang dan menyelesaikan tahapan-tahapan 

sehingga pelaksanaan adat pernikahan di Desa Buakkang dapat terselesaikan. 

Sedangkan perwujudan Siri‟ Na Pacce dilihat dari empati yang diberikan oleh 

masyarakat, dalam membantu pelaksanaan adat pernikahan yang di lakukan 

di Desa Buakkang karena mereka berkeyakinan ketika sang pemilik hajatan 

atau yang melakukan adat pernikahan tidak dapat menjamu tamu dengan baik 

sang pemilik akan merasa malu dan itu juga berarti rasa malu untuk mereka. 
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BAB  V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dan hasil penelitian diberikan 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Eksistensi adat pernikahan sebagai wadah perwujudan siri‟ na pacce 

melebur kedalam  beberapa sistem pernikahan yang berlaku dalam 

masyarakat Desa Buakkang, yakni sistem pernikahan adat Desa Buakkang, 

sistem pernikahan dalam Agama, sistem pernikahan Adat  silariang. 

2. Perwujudan Siri‟ na pacce dalam sistem adat pernikahan yang dianut di 

Desa Buakkang dapat dilihat dari prosesi-prosesi yang ada di setiap 

sistem-sistem seperti, sistem adat pernikahan di Desa Buakkang, sistem 

pernikahan dalam Agama, sistem pernikahan Adat  silariang. 

3. Nilai-nilai budaya Islam pada perwujudan siri‟ na pacce dalam adat 

pernikahan di Desa Buakkang memilki tiga nilai-nilai budaya islam yakni 

nilai keyakinan, nilai ekonomi, dan nilai sosial kemasyarakatan.  

B. Implikasi  

Dalam setiap pernikahan yang ada di daerah-daerah lain memiliki adat 

tersendiri dalam melangsungkan pernikahan, adat pernikahan tersebut hadir 

sebagai suatu perwujudan dari interaksi sosial mereka di masyarakat, seperti 

halnya adat pernikahan di Desa Buakkang yang hadir sebagai perwujudan dari 

siri‟ na pacce.Maka dari itu  penulis berharap agar masyarakat meningkatkan 

kepedulian terhadap pentingnya melestarikan kebudayaan untuk menjaga kearifan 

lokal khususnya di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa 

sehingga Implementasi siri na pacce tak hilang oleh perubahan zaman.  
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