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Ade Pitue : Tujuh dewan adat 

Ammatoa : Pemimpin adat 

Arajang : Benda pusaka 

Bissu : Tokoh spiritual dalam masyarakat bugis 

Diassibonei : Bersatu untuk Kabupaten Bone. 

Mabessa : Mandiri, Berdaya saing dan Sejahtera 

Malekke Toja : Memindahkan air 

Matteddu Arajang : Memindahkan benda pusaka dari tempatnya 

Memmang : Mantra kepada dewata  

Ota : Daun sirih 

Panre Besi : Padai besi 

Parewa Bessi : Senjata tajam 

Pattompang : Orang yang membersihkan benda pusaka 

Pua Matoa : Ketua komunitas bissu dari kalangan 

masyarakat biasa 

Puang Matoa : Ketua komunitas bissu dari kalangan 

bangsawan 

Puangta : Raja  

Sumange Teallara : Teguh dalam keyakinan kukuh dalam kebersamaan 

Tompang : Dibersihkan  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 ه  

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَ يم فَ  

 haula : هَ وملَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

 ma>ta : م اَتَ 

 <rama : رَمَ ى

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a  َا 

 

kasrah 

 

i i  َا 

 

d}ammah 

 

u u  َا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah dan ya>’ 

 

ai a dan i  ىَم  
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

  وَم 

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ahdan alif atau ya>’ 

 

 ...َ  ا | ...َ  ى

 
d}ammahdan wau 

 

  ُ  و

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrahdan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

  ِ    ى
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   qi>la : قِ يم لَ 

 yamu>tu : يَ م وُمتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ahyang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l :    رَومضَ ةُالَْطمفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :   الَم مَ دِيم نَ ةُالَم ف اَضِ  لَةُ 

 al-h}ikmah :   الَ محِ كم مَ  ةُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d(ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبّ َ ناَ 

 <najjaina :  جّ يَم  ناَ نَ 

 al-h}aqq : الَ م حَ ق  

 nu“ima : نُ عّ ِ مَ 

 aduwwun‘ : عَ دُو  

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّّ)

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَ لِ ى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَ رَب ِ ى  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال(alif 

lam ma‘arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
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biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الَشَّ مم سُ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الَزَّل م زلَ َ ةُ 

 al-falsafah :  الَ م فَ لمسَ فَةُ 

 al-bila>du :  الَ م ب  ِ لَادُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : ت أَممُ رُومنَ 

 ‘al-nau : الَ  نَّ ومعُ 

ء    syai’un : شَ يم

 umirtu :  رمتُ أمُِ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

kata al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

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

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi>Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
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berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billa>h باِللهِ   di>nulla>h دِي منُاللهِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

فِي مرَح  م مَةِاللهِ   hum fi> rah}matilla>hهُ مم

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r 
H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   : subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw.   : s}allalla>hu‘alaihi wa sallam 

a.s.   : ‘alaihi al-sala>m 

H   : Hijrah 

M   : Masehi 

SM   : Sebelum Masehi 

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

w.   : Wafat tahun 

QS…../….: 4  : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR   : Hadis Riwayat 

t.tp.   : tanpa tempat penerbit 

t.th.   : tanpa tahun 

dkk   : dan kawan-kawan 

Cet.   : Cetakan 

h.   : halaman  

r.a.   : rad}iyalla>hu ‘anhu 
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ABSTRAK 

Nama : Sultan Hasanuddin  

Nim : 80100320090 

Konsentrasi : Pendidikan dan Keguruan 

Judul : Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam 

Tradisi Mattompang Arajang pada Lembaga Pendidikan di 

Kabupaten Bone 

Penelitian ini membahas mengenai implementasi nilai-nilai pendidikan 
karakter dalam tradisi mattompang arajang pada lembaga pendidikan di Kabupaten 
Bone yang difokuskan pada pelaksanaan tradisi mattompang arajang serta nilai-nilai 
pendidikan karakter yang terdapat pada tradisi mattompang arajang serta 
penerapannya pada lembaga pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan pada 
penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi 
mattompang arajang di Kabupaten Bone, kedua, untuk mengetahui nilai-nilai 
pendidikan karakter yang terkandung pada tradisi mattompang arajang di Kabupaten 
Bone, ketiga, untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan karakter 
yang terkandung pada tradisi mattompang arajang pada peserta didik di Kabupaten 
Bone.  

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan pedagogik dan budaya/etnografi. Sumber data primer pada penelitian ini 
yaitu dari tokoh budaya, tokoh pendidik, komunitas bissu serta kelompok pencinta 
parewa besi. Adapun metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu reduksi data, display data dan 
penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi mattompang 
arajang di Kabupaten Bone terdiri atas empat tahapan: 1. Mallekke arajang, yaitu 
proses memindahkan arajang dari tempatnya untuk ditompang, 2. Mappaota, yaitu 
permohonan ijin kepada Raja/Bupati bahwa prosesi mattompang arajang akan segera 
dilaksanakan, 3. Mattompang arajang, yaitu proses pembersihan arajang yang 
dimulai dari proses dilangiri, ditompang dan disossoro, dan 4. Mappatinro arajang, 
yaitu mengembalikan arajang ketempatnya semula setelah ditompang. Nilai 
pendidikan karakter yang terdapat pada tradisi mattompang arajang di Kabupaten 
Bone yaitu: nilai jujur, nilai toleransi, nilai disiplin, nilai cinta tanah air serta nilai 
peduli sosial. Penerapan nilai pendidikan karakter pada yang terkandung pada tradisi 
mattompang arajang pada peserta didik di Kabupaten Bone pada dasarnya sudah 
lama dilaksanakan seperti peserta didik dibiasakan untuk berperilaku jujur dalam 
melaksanakan tugas, toleransi pada lingkungan sekolah walaupun berbeda suku dan 
agama, disiplin dalam segala aktivitas sekolah seperti datang tepat waktu di sekolah 
dan tidak cepat pulang, mencintai tanah air dengan aktif mengikuti upacara 
pengibaran bendera, serta peduli sosial dengan aktif memberikan bantuan kepada 
warga sekolah dan masyarakat luar sekolah bagi yang membutuhkan. 

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa pelestarian tradisi pada masyarakat 
dapat ditingkatkan apabila mendapatkan perhatian dari pemerintah yang merupakan 
penentu kebijakan, tenaga pendidik yang memberikan informasi nilai kepada peserta 
didik, serta peneliti yang terus memberikan perkembangan keilmuan dari hasil kajian 
yang dilakukan khususnya pada kajian tradisi masyarakat.   
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ABSTRACT 
Name  : Sultan Hasanuddin 
Student’s ID : 80100320090 
Concentration : Education and Teaching 
Title  : Implementation of Character Education Values in the Mattompang  

  Arajang Tradition in Educational Institutions in Bone Regency. 
   

This research discusses the implementation of character education values in 
the Mattompang Arajang tradition in educational institutions in Bone Regency, 
which focuses on the enactment of the Mattompang Arajang practice and the 
character education values found in the Mattompang Arajang tradition and their 
application in educational institutions. The aims of this research are, first, to find 
out how the Mattompang Arajang practice is implemented in Bone Regency; 
second, to find out the character education values contained in the Mattompang 
Arajang tradition in Bone Regency; third, to find out how the importance of 
character education in the Mattompang Arajang custom is implemented for students 
in Bone Regency. 

This research is a type of qualitative research using pedagogical and 
cultural/ethnographic approaches. The primary data sources in this research are 
cultural figures, educational figures, the Bissu community, and groups of iron 
parewa lovers. The data collection methods are observation, interviews, and 
documentation. Meanwhile, data analysis techniques are data reduction, data 
display, and conclusion. 

The results of the research show that the implementation of the Mattompang 
Arajang tradition in Bone Regency consists of four stages: 1. Mallekke arajang is the 
process of moving the arajang from its place to be placed on it, 2. Mappaota is 
asking permission from the King/Regent that the Mattompang Arajang procession 
will be carried out immediately, 3. Mattompang Arajang is the process of cleaning 
the arajang, which starts from langiri, strumming, and sossoro procession, and 4. 
Mappatinro arajang is returning the arajang to its original place after being propped. 
The character education values found in the Mattompang Arajang tradition in Bone 
Regency are honesty, tolerance, discipline, love of the country, and social care 
values. The application of character education values contained in the Mattompang 
Arajang tradition to students in Bone Regency has been implemented for a long 
time, such as students are accustomed to behaving honestly in carrying out their 
duties, tolerance in the school environment despite differences in ethnicity and 
religion, discipline in all school activities such as attending on time at school and 
not coming home early, loving the homeland by actively participating in the flag 
raising ceremony, and caring socially by actively assisting the school community 
and the community outside the school for those in need. 

The implications of the research show that the preservation of traditions in 
society can be improved by attention from the government as the policy maker, 
teaching staff who provide valuable information to students, and researchers who 
continue to provide scientific developments from the results of studies carried out, 
especially in the study of community traditions. 
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َالبحثَملخّص
 سُلمطاَن حَسَن الدّين :   اسم الطالب

 08088308808:    رقم القيد
 : التربية والتدريس   القسم

مؤسسات  للطلاب على انغاجَ رَ انغ أَ بَ وم ات ُ مَ  عادةفي  الشخصية إغراس قيم التربية:  موضوع الرسالة
 .نِ وم ب ُ  بمنطقةتعليمية 

 انغاجَ رَ انغ أَ بَ وم ات ُ مَ  عادةالشخصية في  التربيةقيم لتطبيق عن عملية التبحث هذه الرسالة المتواضعة  
(Mattompang Arajang) نِ وم ب ُ  بمنطقةمؤسسات تعليمية  على( Boneفتركزت هذه ال .)دراسة إلَ وصف 

هذا  ومن هنا يهدف منها.  مؤسسات تعليمية ة فيطبقالشخصية الم بناءقيم  مع انغاجَ رَ انغ أَ بَ وم ات ُ مَ  عملية القيام لعادة
الشخصية  التربيةمعرفة قيم َ)ثانياً(. نِ وم ب ُ  بمنطقةانغ اجَ رَ انغ أَ بَ وم ات ُ مَ  الْداء لعادة معرفة كيفية  )أولاً(إلَ: البحث 
انغ اجَ رَ انغ أَ بَ وم ات ُ مَ  عادة في المتضمنةالشخصية  التربيةقيم  طريقة غرسمعرفة َ)ثالثاً( .انغاجَ رَ انغ أَ بَ وم ات ُ مَ  عادة في المتضمنة

 . نِ وم ب ُ  على الطلاب المدرسية بمنطقة

مصادر وأما ثقافي. مدخل تربوي و مدخل بحث كيفيّ باستخدام المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج و  
 محبّ مجموعة و  (Bissu) وس  ومجتمع بِ درسيْ والمفيها  يْالثقافي فمن المقابلات معة في هذا البحث وليت الْالبيانا

الملاحظة  هي المستخدمة جمع البياناتعلاوة على ذلك كانت طرق  (.Parewa Besi) ا الْديديوَ ارِ بَ الْدادييْ أو 
 .تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج ن خلالمتحليل البيانات . ثمّ قام الباحث بوالتوثيق ةوالمقابل

 نِ وم ب ُ  بمنطقةانغ اجَ رَ انغ أَ بَ وم ات ُ مَ  عادةأن هناك عمليات لْداء  إلَفي هذه الدراسة نتيجة البحث  أظهرت 
 انغاجَ رَ وهي عملية نقل الَْ  (Mallekke Arajang)مَلِّيمكِي آراَجَانغ مرحلة  الْولَ: أربع مراحل وتتكون من

(Arajang) الثانية مرحلة مَباّئُ ومتا من مكانه ليتم وضعه عليه .(Mappaota) أو  عملية طلب الإذن من الملك وهي
عملية تنظيف الْراجانغ التي تبدأ من عملية  وهي انغاجَ رَ انغ أَ بَ وم ت ُ امَ مرحلة  الثالثة اً.فور  لْداء هذه العادة الرئيس

 انغاجَ رَ و أَ رُ ن م اتِ ابَ مَ  الرابعة (.Disossoro) ورُ وم س  وم سُ ودِ  (Ditompang)دِتُُمبانغ و  (Dilangiri) ييمِ نمِ لَ دِ 
(Mappatinro Arajang) علاوة على ذلك كانت إعادة الْراجانغ إلَ مكانها الْصلي بعد سندها.  وهي عملية

قيم الصدق والتسامح والنضباط وهي  الطلابشخصية  لبناءقيم  تررس عدة نِ وم ب ُ  بمنطقةانغ اجَ رَ انغ أَ بَ وم ات ُ مَ  عادة
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أصلاً.  فترة طويلةمنذ  نِ وم ب ُ  وقد تّم غرس هذه القيم على الطلاب المدرسية بمنطقةالرعاية الجتماعية. و ن اوطوحب الْ
درسية على رغم التسامح في البيئة المتعليم صفة أداء واجباتهم بأمانة و و تعويد الطلاب على التصرف وتتمثل ذلك في 

المدرسة وعدم العودة  إلَالنضباط في جميع الْنشطة المدرسية مثل الْضور تعويدهم على و  منهأدياو قبيلتهم اختلافات 
اجتماعيًا من  هماهتماممع زيادة  الراية يوم الإثنيْ ةإلَ المنزل مبكراً وحب الوطن من خلال المشاركة الفعالة في حفل

 .للمحتاجيْو  حولهاالمدرسة و داخل مجتمع لعالة لالمساعدة الفإعطاء خلال 

 والعادات الْفاظ على التقاليدعملية تحسيْ إلَ  أن تهتم الْكومة والآثار المترتبة على نتيجة هذا البحث هي 
في عاداتهم. علاوة على ذلك يأمل  التربية قيم حول معلومات ويجب أن يعلم المدرسون الطلاب .المجتمع الموجودة في

 الْبحاث والدراسة حول عادات المجتمع. أن يطوّر حث للباحث الآخر في المستقبلالبا
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keanekaragaman masyarakat di Indonesia terbentang dari Sabang sampai 

Merauke memiliki bayak etnis, suku dan kepercayaan tersendiri sehingga dengan 

keanekaragaman tersebut maka akan melahirkan berbagai tradisi yang berbeda-

beda. Khususnya di Sulawesi Selatan terdapat berbagai macam tradisi yang masih 

eksis di tengah-tengah masyarakat diantaranya adalah tradisi Mappogau Hanua di 

Karampuang Kabupaten Sinjai yang merupakan upacara sakral yang dilaksanakan 

oleh masyarakat untuk menghargai leluhurnya.1 Selain itu, juga terdapat tradisi 

pemakaman Rambu Solo di tanah Toraja. Tradisi Rambu Solo’ merupakan salah 

satu upacara adat yang ada di Toraja yang memiliki hubungan dengan kematian 

dengan tujuan menghargai roh arwah yang telah meninggal.2 Begitupula dengan 

Kabupaten Bone terdapat tradisi yang setiap tahun dilaksanakan yaitu 

Mattompang Arajang, tradisi ini merupakan sebuah proses pembersihan benda-

benda pusaka milik raja Bone terdahulu.3  

Prosesi mattompang arajang biasa juga disebut dengan Mappepaccing 

arajang atau dikenal pula dengan istilah Pangadereng dilangiri. Tradisi 

Mattaompang Arajang pada zaman dulu dilakukan oleh para pembantu raja ketika 

raja telah menggunakan benda pusakanya tersebut dalam hal ini raja 

memerintahkan kepada para pembantunya untuk membersihkan atau mencuci 

                                                           

1Lismawati, Zulhas’ari Mustafa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mappogau Sihanua di 

Desa Tompobulu Kecamatan Bulupodo Kabupaten Sinjai, Jurnal Shautana: Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Perbandingan mashab, Vol. 2, No. 2, (2021), h. 243 

2Guruh Riyan Aulia, Kristina Noseven Nababan, Upacara Adat Rambu Solo, Jurnal 

Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, Volume 24, Nomor 2, (2022), h. 148 

3Indarwati, dkk., Ritual Mattompang Arajang Prosesi Penyucian Benda Pusaka Kabupaten 

Bone: Tinjauan Semiotik Budaya, Jurnal Onoma: Pendidikan Bahasa dan Sastra PBSI FKIP 

Universitas Cokroaminoto Palopo, Vol. 6, No. 2, (2020), h. 657 
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benda pusakanya, hal ini merupakan awal dari tradisi mattomoang arajang 

dilakukan.4 Dari situlah dilakukan secara turun temurun hingga sekarang ini. 

Arajang ialah benda yang dijadikan sebagai suatu lambang kebesaran pada suatu 

kerajaan dan masih disimpan secara khusus dan disakralkan.5 Kelewang Alameng 

Tata Rapeng (senjata yang digunakan ade’ pitue), Kelewang la Tea Riduni, Keris 

la Makkawa, Teddung Pulaweng (payung emas), Sembangeng Pulaweng, serta 

Tombak la Salaga merupakan benda pusaka miliki raja-raja Bone serta ade’ pitue 

yang di tompang pada saat perayaan hari jadi Kabupaten Bone.6 Benda-benda 

pusaka tersebut tersimpan di sebuah ruangan kompleks rumah jabatan Bupati 

Bone.  

Terdapat beberapa air sumur yang digunakan dalam proses mattompang 

arajang di Kabupaten Bone yaitu : Bubung Parani, Bubung Bissu, Bubung Tello’, 

dan Bubung Laccokkong.7 Sumber mata air ini dikumpulkan sebagai bahan 

pembersihan pusaka. Pada zaman dahulu, mappepaccing arajang atau mattompang 

dilaksanakan dalam suatu ruangan tempat menyimpan arajang yang disebut 

sebagai rumah adat dan prosesinya dilaksanakan oleh para bissu yang tentunya 

tetap atas restu raja atau mangkau.  Mereka memberikan kepercayaan kepada bissu 

untuk melaksanakan prosesi mattompang arajang tersebut, karena mereka 

berkeyakinan bahwa arajang tersebut memiliki kekuatan gaib dan hanya bissu 

yang dapat berkomunikasi dengan kekuatan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan 

                                                           
4Indarwati, dkk., Ritual Para Bissu, Para Waria Sakti di Kabupaten Bone, Jurnal 

IDIOMATIK, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 1, No. 1, (2018), h. 21 

5Muhammad Arif, dkk., Eksistensi Tradisi Mattoana Arajang di Desa Bonto Kecamatan 

Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai (Perspektif Budaya), JURNAL ILMU BUDAYA, Vol. 10, No. 1, 

(2022), h. 203. 

6Arga Maulana Pasanrangi, dkk., The Role of Bissu in Mattompang Arajang as Traditional 

Culture and Knowledge Preservation of Buginese in Bone, Proceedings The 1st International 

Seminar on Local Languages, (2018), h. 108. 

7Indarwati, dkk., Ritual Mattompang Arajang Prosesi Penyucian Benda Pusaka Kabupaten 

Bone: Tinjauan Semiotik Budaya, h. 657 
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keyakinan tersebut maka hanya bissulah yang bisa mengambil dan memindahkan 

arajang dari tempatnya. Ritual Mattompang Arajang ini merupakan sebuah ritual 

tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bone 

dalam rangka penyucian benda-benda pusaka warisan Kerajaan Bone. Ritual 

tersebut sebagai salah satu pesta adat masyarakat, sekaligus pelestarian budaya 

Kerajaan Bone. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Bone akan 

pulang kampung demi menyaksikan secara langsung prosesi dan ritual tersebut.8   

Melalui kegiatan Mattompang Arajang terdapat berbagai makna yang 

tersirat di dalamnya yaitu silaturrahmi dan persatuan, membersihkan atau 

mensucikan, magis atau spiritual serta pelestarian budaya.9 Selain makna tersebut, 

diharapkan adanya nilai Pendidikan karakter yang terkandung dalam setiap prosesi 

tradisi Mattompang Arajang. Pendidikan karakter menjadi skala prioritas era 

sekarang ini dikarenakan pendidikan karakter lahir dari sebuah proses pembiasaan, 

keterampilan dan pengetahuan manusia yang dapat diwariskan dari generasi ke 

generasi. Mengapa pendidikan karakter penting karena era sekarang ini berbagai 

tantangan dan hambatan dari luar yang dapat merusak generasi bangsa.10  

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang memiliki pendekatan 

sistematis, komprehensif dan terencana untuk mengajarkan nilai-nilai moral.11 

Selain itu pendidikan karakter juga dapat diartikan sebagai usaha yang disengaja 

untuk melahirkan suatu kebijakan yang objektif, yaitu suatu kebijakan yang 

                                                           
8Nurainun Hamida, Zainal Arifin, Eksistensi Tradisi Mattompang Arajang di Kabupaten 

Bone (Studi Sosiokultural), Pinisi Journal of Sociology Education Review, Volume 2, Nomor 3, 

(2022), h. 150 

9Indarwati, dkk., Ritual Mattompang Arajang Prosesi Penyucian Benda Pusaka Kabupaten 

Bone: Tinjauan Semiotik Budaya, h. 668 

10Imas Kurniawaty, dkk., Penguatan Pendidikan Karakter Cinta Tanah Air, Jurnal 

Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.10, No.3, (2022), h. 496 

11Wohabie Birhan, dkk., Exploring the Context of Teaching Character Education to 

Children in Preprimary and Primary Schools, Jurnal Elsivier, Social Sciences & Humanities Vol. 

4, Issue 1, (2021), h. 1 
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mengarahkan pada kualitas manusia yang baik dalam rangka perkembangan dan 

kesejahteraan individu maupun kelompok masyarakat.12 Pendidikan karakter juga 

dapat diartikan sebagai upaya yang disengaja dan proaktif oleh lembaga 

pendidikan, kelompok masyarakat dan negara untuk menanamkan pentingnya nilai 

etika kepada masyarakat seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab 

dan menghargai diri sendiri dan orang lain.13 Pendidikan karakter merupakan 

akumulasi watak, sifat dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan 

dan kebiasaan pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan karakter 

memiliki fungsi dasar untuk mengembangkan potensi diri seseorang agar dapat 

menjalani kehidupannya dengan baik. Kehidupan yang baik yaitu terhindar dari 

pengaruh luar yang dapat merusak tatanan kehidupan baik individu maupun 

masyarakat. 

Pendidikan karakter sudah lama mendapatkan perhatian pemerintah karena 

hal ini sudah dijadikan sebagai titik sentral dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Sehingga amanah konstitusi kita mengisyaratkan bahwa tujuan utama pendidikan 

adalah pendidikan karakter yang tercermin dalam peningkatan keimanan, 

ketakwaan dan akhlak mulia setelah itu baru masuk pada tataran mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dalam Islam, pendidikan karakter sama dengan pendidikan 

akhlak yang kedudukannya penting dan dianggap memiliki fungsi yang urgen 

dalam memandu kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nāhl/16; 90.   

نِ وَإيِتاَيٓ ِ ذِي ٱلۡقرُۡبىََٰ وَينَۡهىََٰ عَنِ ٱلۡفحَۡشَاءِٓ وَٱلۡمُنكَرِ وَ  حۡسََٰ َ يأَۡمُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡۡ  يعَِككُُۡ  ٱلۡبغَۡيِ  ۞إنَِّ ٱللََّّ

 لعََلَّكُۡ  تذََكَّرُونَ  

                                                           
12Chatia Hastasari, dkk., Students’ Communication Patterns of Islamic Boarding Schools: 

the Case of Students in Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Heliyon, Celpress, Vol. 8, 

Issue 1, (2022), h. 2 

13Balraj Singh, Character Education in the 21st Century, Jurnal Punjabi University Patiala, 

Punjab, India, Vol. 15. No. 1, (2019), h. 3 



5 
 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.14 

Ayat ini menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah merupakan 

ayat yang paling sempurna dalam penjelasan segala aspek kebaikan dan keburukan. 

Allah berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diri-Nya dengan 

nama yang teragung guna menekankan pentingnya pesan-pesan-Nya bahwa: 

Sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapa pun diantara 

hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan tindakan, walau 

terhadap diri sendiri dan menganjur berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari 

keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan, 

lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan Dia yakni Allah melarang segala 

macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal 

sehat seperti zina dan homoseksual; demikian juga kemungkaran yakni hal-hal 

yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan 

melarang juga penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas 

kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini Dia memberi pengajaran dan 

bimbingan kepada kamu semua, menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu 

dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga. 

Terkait dengan arah dan tujuan pendidikan karakter disebutkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 

pasal 3 yang berbunyi:  

Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-
nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai 
religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 
rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

                                                           
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggaraan Tafsir Al-Qur’an, 2018), h. 273. 
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komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 
sosial, dan bertanggungjawab.15 

Peraturan Presiden tersebut mengisyaratkan bahwa untuk mencapai tujuan 

dari nilai-nilai pendidikan karakter harus dilakukan melalui pendidikan. Secara 

umum pada pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 menjelaskan tentang 

tujuan pendidikan karakter adalah sebagai berikut: 

a. Membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas 

Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter 

yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. 

b. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan 

pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan 

pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang 

dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal 

dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. 

c. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, 

tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan 

keluarga dalam mengimplementasikan Penguatan Pendidikan 

Karakter.16  

Dari tiga poin tersebut, terlihat sistem pendidikan menjadi tumpuan utama 

pendidikan karakter. Hal ini sangat wajar karena sistem pendidikan merupakan 

institusi paling strategis dalam pendidikan karakter. Sebagaimana disebutkan 

dalam tujuan tersebut, jalur pendidikan yang digunakan meliputi keseluruhan 

sistem pendidikan di Indonesia yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. 

                                                           
15Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter, h. 4 

16Praptono, Penguatan Pendidikan Karakter Pada Era Merdeka Belajar, Prosiding 

Seminar Nasional, (2020), h. 3 



7 
 

Terkait pendidikan formal, maka penyelenggaraannya harus terintegrasi dengan 

kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikulum. 

Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana yang telah disebutkan dalam 

Peraturan Presiden tersebut merupakan panduan umum dalam pelaksanaan nilai-

nilai pendidikan karakter. Akan tetapi bukan tidak mungkin nilai tersebut sudah 

lama diterapkan oleh kelompok masyarakat tertentu mengingat Indonesia terdiri 

atas berbagai suku yang kaya akan tradisi masing-masing. Inilah yang menjadi ciri 

khas bangsa Indonesia dibandingkan negara-negara yang lain. Walaupun hidup 

dengan berbagai keanekaragaman mereka tetap memegang prinsip 

kebhinekaragaman dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan karakter dan tradisi 

dalam kehidupan masyarakat sudah seharusnyalah berkolaborasi untuk melakukan 

pembinaan kepada masyarakat agar mereka terhindar dari perilaku yang 

menyimpang.  

Penerapan nilai-nilai pada pendidikan karakter harus dijadikan sebagai 

dasar utama untuk berbuat atau bertindak sehingga pola kehidupan lebih 

terstruktur. Dengan berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 maka 

Pusat Kurikulum merumuskan 18 nilai pendidikan karakter, yakni religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan tanggung jawab.17 Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman 

nilai-nilai pendidikan karakter kurang mendapatkan perhatian khususnya di 

kalangan remaja dan inilah yang merupakan pemicu munculnya berbagai 

permasalahan di tengah-tengah masyarakat. 

                                                           
17Hasan Hamid, Pendidikan Sejarah untuk Memperkuat Pendidikan Karakter, (Paramita, 

Vol. 2, Januari 2012), h. 81 
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Permasalahan utama yang terjadi pada masyarakat era sekarang ini 

khususnya kalangan remaja adalah terjadinya pergaulan bebas. Maraknya 

ditemukan penyalahgunaan narkoba dan mengonsumsi minuman keras bagi 

kalangan remaja. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang diungkap oleh 

pihak penegak hukum terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta 

minuman keras. Bagi mereka berkumpul dengan teman-teman merupakan sesuatu 

hal biasa sehingga banyak kita temukan dibeberapa tempat mereka menghabiskan 

waktu sampai tengah malam, padahal disini merupakan titik rawan bagi mereka 

untuk terpengaruh dalam menggunakan barang haram tersebut. Dengan melihat 

fakta sosial tersebut maka dapat dikatakan bahwa generasi muda sekarang ini 

masih banyak yang belum memahami dan menerapkan nilai-nilai pada pendidikan 

karakter. 

Persoalan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pendidikan 

karakter sudah banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, akan tetapi penelitian 

tersebut lebih difokuskan kepada lembaga pendidikan yang merupakan barometer 

dalam penerapan pendidikan karakter. Diantaranya adalah kajian tentang 

pendidikan karakter dalam kurikulum, pada kajian ini manajemen pengembangan 

kurikulum dibagi menjadi dua yaitu manajemen pengembangan kurikulum 

sentralistik dan manajemen pengembangan kurikulum desentralistik.18 Selain itu, 

penelitian yang lain juga menfokuskan pembahasannya pada faktor yang 

menghambat dalam penerapan pendidikan karakter yaitu peran orang tua, peran 

sekolah, peran masyarakat, peran media serta kondisi terkini dalam hal ini adalah 

merebaknya wabah covid-19.19 Sehingga dengan berdasar pada fakta literatur 

                                                           
18Siti Julaeha, Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter, Jurnal 

Penelitian Pendidikan Islam Vol. 7, No. 2, (2019), h. 163 

19Aiman Faiz, dkk., Tinjauan Analisis Kritis Terhadap Faktor Penghambat Pendidikan 

Karakter di Indonesia, Jurnal Basicedu, Volume 5 Nomor 4 Tahun (2021), h. 1769 
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tersebut bahwa penelitian mengenai pendidikan karakter berbasis tradisi masih 

kurang mendapat perhatian. 

Padahal pendidikan karakter akan lebih muda diimplementasikan apabila 

dikaitkan dengan tradisi, karena tradisi lahir dari sebuah proses pembiasaan dan 

dilaksanakan secara turun temurun. Begitupula dengan pendidikan karakter harus 

lahir dari pembiasaan yang dilakukan secara terus menerus. Jika dikaitkan dengan 

konsep pembelajaran sekarang ini yaitu kurikulum Merdeka Belajar melalui Profil 

Pelajar Pancasila maka erat kaitannya dengan penerapan pendidikan karakter 

berbasis budaya. Dalam profil pelajar pancasila tersebut terdapat pemilihan tema 

diantaranya adalah kearifan lokal yang tujuan utamanya adalah membangun rasa 

ingin tahu dan kemampuan inkuiri melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan 

lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut serta perkembangannya.20  

Selain itu, juga terdapat tema mengenai Bhinneka Tunggal Ika yang tujuan 

utamanya adalah mengenal belajar membangun dialog penuh hormat tentang 

keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat 

sekitar dan di Indonesia serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya.21 Kaitannya 

dengan tradisi Mattompang Arajang, tradisi ini dilakukan secara turun temurun 

dan sarat akan nilai-nilai pendidikan karater dan didalamnya juga terdapat tema-

tema sebagaimana yang dirumuskan dalam profil pelajar pancasila. 

Sehingga tujuan utama dalam penelitian yang dilaksanakan yaitu 

menemukan nilai pendidikan karakter pada tradisi Mattompang Arajang di 

Kabupaten Bone. Hal ini dilakukan karena setiap tahun tradisi tersebut 

                                                           
20Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Panduan Pengembangan 

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Memengah (SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA), (Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan 

Perbukuan, 2021), h. 33. 

21Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Panduan Pengembangan 

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Memengah (SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA), h. 33 
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dilaksanakan akan tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah 

masyarakat memahami nilai-nilai pendidikan karater pada masing-masing tahapan 

pada Mattompang Arajang tersebut. Tahapan yang dimaksud adalah Malekke Toja 

(Memindahkan atau mengambil air), Ritual Mappaota Yakni pemimpin Bissu 

(Puang Matoa) mempersembahkan Ota, Masossoro/Mattompang Arajang 

(membersihkan benda pusaka), serta Mappatinro Arajang (menidurkan nilai 

spiritual benda pusaka). Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka penelitian 

ini penting untuk dilakukan. 

Keterkaitan antara pendidikan karakter dengan budaya khususnya pada 

tradisi mattompang arajang sangat erat karena karakter lahir dari sebuah proses 

pembiasaan. Begitu pula dengan budaya yang diawali dengan kebiasaan dan 

dilakukan secara turun temurun maka akan melahirkan sebuah tatan kehidupan 

masyarakat yang diatyr dalam sebuah norma adat.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian. 

Fokus penelitian yang akan dilaksanakan yaitu implementasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam pelaksanaan tradisi Mattompang Arajang pada peserta 

didik di Kabupaten Bone. 

Pendidikan karakter merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan pengembangan potensi manusia agar mampu menuju 

kedewasaannya. Proses pendewasaan manusia tidak terlepas dari pengembangan  

tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti yang lahir dari sebuah proses konsolidasi 

secara progresif dan dinamis, integrasi pernyataan dan tindakan.  Sistem yang 

melandasi pemikiran, sikap dan perilaku yang dimunculkan merupakan nilai yang 

lahir dari pendidikan karakter. Sehingga pendidikan karakter akan menghasilkan 
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sikap dan perilaku manusia yang spontanitas atau tidak perlu dipikirkan lagi. Jadi 

pendidikan karakter adalah pendidikan kepribadian atau tarbiyah syakhsiyyah. 

Matompang Arajang merupakan upacara yang dilakukan setiap perayaan 

hari jadi Kabupaten Bone dan tradisi ini bagi masyarakat merupakan hal yang 

penting untuk dilakukan. Tradisi Mattompang Arajang mengandung nilai-nilai dan 

makna menghormati warisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

lainnya. Dalam menjaga tradisi ini, masyarakat harus menunjukkan kehadirannya 

untuk memainkan peran penting sebagai pelestari. Pada kegiatan ini arajang atau 

benda pusaka milik raja-raja Bone dikeluarkan untuk dibersihkan.  

2.  Deskripsi Fokus 

Penelitian ini difokuskan pada nilai-nilai pendidikan karakter pada tradisi 

mattompang arajang, nilai-nilai pendidikan karakter berdasarkan rumusan dari 

pusat kurikulum dapat dikategorikan atas 18 nilai pendidikan karakter. Akan 

tetapi pada penelitian ini nilai-nilai pendidikan karakter hanya difokuskan pada 

lima nilai pendidikan yang terdapat pada tradisi mattompang arajang di Kabupaten 

Bone yaitu:  

1. Jujur. Kesesuaian antara perkataan, tindakan dan perbuatan merupakan 

kebiasaan yang dimiliki oleh orang yang jujur sehingga dengan perilaku 

tersebut maka akan menjadikan dirinya selalu mendapatkan kepercayaan dari 

lingkungan sekitar.  

2. Toleransi. Menghargai perbedaan yang ada pada diri merupakan bagian dari 

penerapan nilai toleransi. Perbedaan yang dimaksud dapat berupa perbedaan 

akan suku, agama, etnis, sikap, pendapat serta tindakan yang sering terjadi 

dalam kehidupan.    

3. Disiplin. Perilaku yang menunjukkan sikap patuh dan tertib terhadap peraturan 

atau tata tertib yang berlaku merupakan bagian dari sikap disiplin.   
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4. Cinta tanah air. Merupakan pola pikir kita dalam bertindak yang merupakan 

implementasi dari perbuatan dalam hal ini adanya kepedulian, kesetiaan dan 

penghargaan terhadap lingkungan, ekonomi, budaya dan bahasa yang dimiliki 

oleh bangsa.    

5. Peduli Sosial. Kepedulian akan lingkungan sekitar dengan cara selalu 

memberikan bantuan kepada masyarakat bagi yang membutuhkan. Kepedulian 

ini dapat berupa bantuan materi dan nonmateri yang dapat meringankan 

bebannya.  

Selain itu fokus penelitian ini adalah tradisi Mattompang Arajang 

(pembersihan benda-benda pusaka) di Kabupaten Bone. Oleh karena itu untuk 

menghindari pemahaman yang berbeda terkait penelitian ini maka dikemukakan 

deskripsi fokus yaitu tahapan pelaksanaan tradisi Mattompang Arajang 

(pembersihan benda-benda pusaka) di Kabupaten Bone yaitu: 

a. Matteddu Arajang, yaitu kegiatan mengambil benda pusaka pada 

tempatnya untuk dibersihkan. Sebelum pelaksanaan ritula Matteddu 

Arajang, maka langkah awal yang dilakukan adalah Malekke Toja 

(Memindahkan atau mengambil air), kegiatan ini dilaksanakan sebelum 

proses masossoro/mattompang arajang dilaksanakan. Prosesi mallekke toja 

dilaksanakan pada beberapa sumur yang terdiri dari bubung laleng benteng 

diantaranya bubung tello dan bubung laccokkong yang terletak dalam kota 

khususnya di Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang. Selain 

itu juga terdapat sumur diluar dari kota watampone yang dikenal sebagai 

bubung saliweng benteng dan terletak di Kecamatan Barebbo yang terdiri 

atas bubung parani dan bubung bissu.   

b. Ritual Mappaota Yakni pemimpin Bissu (Puang Matoa) 

mempersembahkan Ota, yakni daun sirih yang diletakkan dalam sebuah 
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cawan. Proses mappaota ini dilaksanakan dalam dua bagian yaitu pertama, 

kepada dewata yang mana proses ini dilakukan sebagai bentuk permohonan 

agar pelaksanaan mattompang arajang berjalan dengan baik tanpa ada 

kendala yang berarti. Kedua, proses mappaota dilaksanakan kepada Bupati 

Bone sebagai laporan bahwa upacara adat segera dimulai dalam hal ini 

pelaksanaan mattompang arajang.  

c. Masossoro/Mattompang Arajang, Setelah arajang diambil dari tempat 

penyimpanannya dan telah mendapatkan restu dari leluhur maka ketua adat 

atau Ammatoa yang diwakili Puang lolo (wakil ketua adat) mengarak 

pusaka kerajaan yang ingin dibersihkan kepada Pattompang atau 

Passossoro untuk disucikan atau ditompang yang diiringi sere bissu dengan 

cara menari mengelilingi pattompang yang akan bertugas untuk 

mattompang serta arajang yang akan di tompang. Tentunya tarian sere 

bissu diiringi oleh bunyi-bunyian yang disebut sebagai gendrang bali 

sumange.  

d. Mappatinro Arajang, setelah syarat dikeluarkan oleh pattompang arajang 

sebagai tanda bahwa kegiatan mattompang sudah selesai, maka ammatoa 

yang merupakan ketua dewan adat mengambil arajang tersebut untuk 

dikembalikan ketempatnya semula. Prosesi mappatinro arajang ini 

dilaksanakan oleh bissu   dengan diringi oleh memmang yaitu dengan 

membacakan mantra-mantra yang merupakan doa-doa kepada dewata.    

Keempat tahapan tersebut sudah turun temurun dilaksanakan pada setiap 

pelaksanaan mattompang arajang dan yang menjadi penanggung jawabnya adalah 

kelompok bissu, akan tetapi secara hukum tidak ada yang mengikat bahwa ketika 

keempat tahapan tersebut tidak terlaksana maka kegiatan mattompang arajang 

tersebut tidak sah. Begitu pula ketika yang menjadi pelaksana bukan dari 
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kelompok bissu maka kegiatan ini tidak boleh dilaksanakan juga tidak memiliki 

kekuatan hukum. Hal ini terbukti pada perayaan hari jadi Kabupaten Bone pada 

tahun 2022 proses pelaksanaan mattompang arajang tidak melibatkan bissu juga 

kegiatannya tetap terlaksana. Namun kalau dikaitkan dengan budaya maka akan 

menimbulkan polemik dan bissu juga merasa bertanggung jawab terhadap arajang 

karena secara turun temurun merekalah yang dipercayakan mengurusnya. 

Untuk lebih jelasnya deskripsi fokus dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel. 1.1 

Fokus Penelitian dana Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Implementasi Nilai-nilai 

Pendidikan Karakter pada 

Tradisi Mattompang 

Arajang. 

Nilai-nilai pendidikan karakter pada penelitian ini 

terdiri atas 5 yaitu: 

a. Jujur. 

b. Toleransi. 

c. Disiplin. 

d. Cinta Tanah Air. 

e. Peduli Sosial. 

Tahapan Mattompang Arajang di Kabupaten 

Bone secara umum terdiri atas 4 yaitu: 

a. Malekke Toja (Memindahkan atau 

mengambil air). 

b. Ritual Mappaota. 

c. Masossoro/Mattompang Arajang. 

d. Mappatinro Arajang. 
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C. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi masalah 

pokok pada penelitian ini adalah “Bagaimana Nilai-nilai Pendidikan Karakter pada 

Tradisi Mattompang Arajang di Kabupaten Bone” dengan sub masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi Mattompang Arajang di Kabupaten 

Bone?   

2. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung pada Tradisi 

Mattompang Arajang di Kabupten Bone?   

3. Bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung 

dalam Tradisi Mattompang Arajang pada peserta didik di Kabupaten 

Bone?   

D. Kajian Pustaka. 

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti ditemukan 

beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Indarwati yang diterbitkan pada 

Jurnal Onoma pada Universitas Cokroaminoto Palopo volume 6 nomor 2 tahun 

2018 dengan judul Ritual Mattompang Arajang Proses Penyucian Benda Pusaka 

Kabupaten Bone: Tinjauan Semiotik Budaya.22 Pada penelitian ini dijelaskan 

bentuk-bentuk ritual/prosesi dalam ritual Mattompang Arajang, yakni: ritual 

malekke toja (memindahkan atau mengambil air), ritual mappaota 

(mempersembahkan daun sirih), ritual masossoro/mattompang Arajang 

(membersihkan arajang/pusaka kerajaan), dan ritual mappatinro arajang 

(menidurkan/mengembalikan arajang). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sama-sama membahas mengenai ritual Mattompang Arajang yang ada di 

                                                           
22Indarwati, dkk., Ritual Mattompang Arajang Prosesi Penyucian Benda Pusaka 

Kabupaten Bone: Tinjauan Semiotik Budaya, h. 656 
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Kabupaten Bone. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu dalam penelitian ini hanya dibahas mengenai prosesi pelaksanaan 

Mattompang Arajang di Kabupaten Bone. Namun penelitian yang akan dilakukan 

selain membahas secara mendalam terkait pelaksanaan tradisi Mattompang 

Arajang yang ada di Kabupaten Bone, juga akan dikaji nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terdapat pada pelaksanaan tradisi Mattompang Arajang tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sarifah Suhra yang diterbitkan pada Jurnal 

Darussalam pada Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi Volume. XI, 

Nomor 1 tahun 2018 dengan judul Nilai-nilai Pendidikan Karakter pada Budaya 

Masyarakat Bugis Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai 

karakter dalam (pappaseng) seperti nilai peduli, toleransi dan demokrasi, Nilai 

jujur dan bersih serta nilai sabar. Karakter sabar diungkapkan dalam nyanyian 

(elong) berbunyi: (Ininnawa sabbarakki lolongeng gare deceng tosabbaraede), (pitu 

taunna sabbara tengnginang kulolongeng riyasengnge deceng, deceng enrekki ri 

bola tejjali tettappere banna mase-mase).23 

Penelitian yang akan dilaksanakan memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang telah dilaksanakan tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang nilai-nilai 

pendidikan karakter. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini membahas mengenai 

tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat secara umum. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan secara spesifik membahas pada satu budaya tertentu yaitu 

Mattompang Arajang di Kabupaten Bone. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adrian Perdana dengan judul Reproduksi 

Makna Simbolik Mattompang Arajang pada Masyarakat di Kabupaten Bone yang 

                                                           
23Sarifah Suhra, Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Budaya Bugis Bone, Jurnal 

Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Volume XI, Nomor 1 

(2018), h. 236. 
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diterbitkan pada Jurnal Sosiologi Kontemporer Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021. 

Pada penelitian ini membahas mengenai tujuan utama masyarakat bugis Bone 

melaksanakan ritual Mattompang Arajang yaitu untuk mensucikan benda-benda 

kerajaan yang telah digunakan oleh para raja dengan tata cara pelaksanaanya 

dilakukan berdasarkan adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang 

secara turun temurun. Selain itu, mereka juga menjadikan bentuk saling 

menghargai satu sama lain dalam hidup bermasyarakat dan tetap menjaga sopan 

santun serta etika dalam bermasyarakat, membersihkan diri dan tidak memandang 

rendah sesama mahluk hidup ciptaan Tuhan. Tidak melaksanakan ritual ini 

dianggap suatu tanda tidak menghargai raja-raja terdahulu dan tidak mensyukuri 

nikmat Tuhan. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan yaitu mengkaji tentang tradisi mattompang arajang di Kabupaten 

Bone khususnya pada tahapan pelaksanaannya. Namun yang menjadi perbedaan 

adalah bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh Adrian Perdana tersebut lebih 

difokuskan pada makna simbolik pada setiap tahapan dalam tradisi mattompang 

arajang tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah lebih 

difokuskan pada nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada setiap tahapan 

dalam tradisi mattompang arajang.    

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrianti Syam dengan judul Symbolic 

Meaning of Sere Bissu in Matompang Arajang Ceremony for Bugis Bone 

Community, South Sulawesi. Penelitian ini diterbitkan pada journal of Social 

Science volume 2, nomor 4 tahun 2021. Penelitian ini mengkaji tentang makna 

ritual sere bissu pada tradisi mattompang arajang di Kabupaten Bone. Ritual sere 

bissu dalam tradisi mattompang arajang pada penelitian ini memiliki makna 

simbolik sebagai bentuk komunikasi sakral kepada Tuhan. Selain itu makna sere 
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bissu pada tradisi ini diyakini oleh masyarakat bugis Bone sebagai bentuk 

komunikasi kepada arwah yang ada di sekitarnya. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Syahrianti Syam dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang tradisi 

mattompang arajang, persamaan lainnya adalah pada penelitian ini juga membahas 

mengenai tahapan dalam tradisi mattompang arajang sebagaimana dalam 

penelitian yang akan dilakukan juga akan membahas hal tersebut. Adapun yang 

menjadi perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini 

terdapat pada fokus penelitian. Pada penelitian ini difokuskan pada makna simbolik 

sere bissu pada tradisi mattompang arajang, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan difokuskan pada nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada 

tradisi mattompang arajang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurainun Hamida dan diterbitkan pada 

Pinisi Journal of Sociology Education Review volume 2, nomor 3, tahun 2022 

dengan judul Eksistensi Tradisi Mattompang Arajang di Kabupaten Bone (Studi 

Sosiokultural). Penelitian ini membahas tentang tahapan dari pelaksanaan tradisi 

mattompang arajang. Selain itu, pada penelitian ini juga membahas tentang 

eksistensi dari pelaksanaan tradisi mattompang arajang yang dalam 

pelaksanaannya terdapat pro dan kontra di masyarakat. Begitupula terdapat makna 

dalam pelaksanaan tradisi ini yaitu makna mensucikan, makna silaturrahmi dan 

persatuan serta makna pelestarian budaya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu 

sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan tradisi mattompang arajang. Adapun 

yang menjadi perbedaannya yaitu pada penelitian ini mengkaji tentang eksistensi 

atau pandangan masyarakat pada pelaksanaan tradisi mattompang arajang. 

Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan difokuskan pada nilai-nilai 
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pendidikan karakter yang terdapat pada tradisi mattompang arajang serta 

bagaimana penerapan nilai tersebut pada lembaga pendidikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nashuddin diterbitkan pada jurnal 

Ulumuna: Journal of Islamic Studies volume 24 nomor 1 tahun 2020 yang berjudul 

Islamic Values and Sasak Local Wisdoms: The Pattern of Educational Character 

at NW Selaparang Pesantren, Lombok. Penelitian ini membahas tentang nilai Islam 

dengan nilai budaya lokal masyarakat. Selain itu, pada penelitian ini juga 

membahas mengenai bagaimana membangun karakter santri dalam praktek 

pendidikan. Membangun karakter santri dapat dilakukan dengan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang diintegrasikan dengan budaya lokal. 

Penelitian yang akan dilakukan yaitu menggali nilai-nilai pendidikan 

karakter dengan budaya masyarakat khususnya pada pelaksanaan tradisi 

mattompang arajang, sehingga memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Nashuddin. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu pada penelitian 

ini fokus pada nilai-nilai Islam pada kearifan lokal, sedangkan penelitian yang akan 

dilaksanakan yaitu mengkaji tentang nilai-nilai pendidikan karakter pada tradisi 

mattompang arajang serta impelementasinya pada lembaga pendidikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad AR dan diterbitkan pada BD-

Center: Cypriot Journal of Educational Sciences, volume 16 issu 6 tahun 2021 

dengan judul Integration of character education based on local culture through 

online learning in Madras Ahaliyah. Penelitian ini membahas tentang integrasi 

pendidikan karakter pada budaya lokal Aceh yang dilakukan melalui integrasi 

dalam pembelajaran, penyusunan modul rencana pembelajaran karakteristik serta 

peran guru sebagai role model. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah 

sama-sama membahas tentang pendidikan karakter dalam kebudayaan masyarakat. 
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Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian ini difokuskan pada 

integrasi pendidikan karakter berbasis budaya lokal pada Madrasah Aliyah di Aceh. 

Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu menggali nilai-nilai pendidikan 

karakter pada tradisi mattompang arajang serta bagaimana penerapannya pada 

lembaga pendidikan di Kabupaten Bone. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Hermino dan diterbitkan pada 

European Journal of Educational Research Volume 9, Issue 3 tahun 2020 dengan 

judul Contextual Character Education for Students in the Senior High School. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi menentukan keberlangsungan 

pendidikan. pembiasaan yang baik dapat timbul jika sekolah menerapkan disiplin 

positif dan komitmen untuk melaksanakan pendidikan karakter sesuai dengan 

kearifan lokal dan budaya lokal.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu 

sama-sama mengkaji tentang pendidikan karakter. Sedangkan yang menjadi 

perbedaan adalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi 

pendidikan karakter kontekstual di SMA di Desa Buli, Kabupaten Halmahera 

Timur, Indonesia Timur, dan peran Remote Indigenous Community (RIC) dalam 

menyikapi perilaku siswa untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut. 

Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu mengkaji tentang implementasi 

nilai-nilai pendidikan karakter pada tradisi mattompang arajang pada lembaga 

pendidikan di Kabupaten Bone. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ramlan dan diterbitkan pada Ricthmann 

Publishing: Journal of Educational and Social Research dengan judul Character 

Values of Elementary School Education from the Perspective of Local Wisdom of 

Sundanese Culture. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif kearifan 

budaya Sunda dalam rangka menjadikan manusia yang berkarakter maka harus 
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diterapkan nilai-nilai karakter sejak dini. Nilai yang dimaksud adalah jujur, sabar, 

patuh, rendah hati, penuh pertimbangan serta mudah bergaul. Nilai tersebut dapat 

diintegrasikan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran untuk membentuk 

karakter peserta didik.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu 

sama-sama menggali nilai kearifan lokal dengan pendidikan karakter. Adapun yang 

menjadi perbedaan adalah pada penelitian ini difokuskan pada nilai-nilai budaya 

Sunda yang merupakan bagian dari budaya Indonesia, lalu kemudian nilai tersebut 

diintegrasikan ke dalam nilai pendidikan karakter dalam rangka pencapaian tujuan 

pembelajaran pada Sekolah Dasar. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan 

yaitu menggali nilai-nilai pendidikan karakter pada tradisi mattompang arajang 

serta implementasinya pada lembaga pendidikan di Kabupaten Bone. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis pelaksanaan tradisi Mattompang Arajang di 

Kabupaten Bone. 

b. Untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung 

pada tradisi Mattompang Arajang di Kabupaten Bone. 

c. Untuk menganalisis penerapan nilai-nilai pendidikan karakter pada 

tradisi Mattompang Arajang pada peserta didik di Kabupaten Bone. 

2. Kegunaan Penelitian. 

Kegunaan yang diharapkan pada penelitian ini terdiri atas: 

a. Kegunaan Ilmiah. 

1) Penelitian ini dapat memberikan penjelasan terkait pelaksanaan 

Tradisi Mattompang Arajang di Kabupaten Bone. 
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2) Penelitian ini dapat menjelaskan nilai-nilai pendidikan karakter 

pada Tradisi Mattompang Arajang di Kabupaten Bone. 

3) Penelitian ini dapat menjelaskan penerapan nilai-nilai pendidikan 

karakter pada tradisi Mattompang Arajang di Kabupaten Bone. 

b. Kegunaan Praktis. 

Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan bagi peneliti pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai bahan referensi terkait bagi pemerhati 

pendidikan atau pemerhati budaya terkait Nilai-nilai Pendidikan 

Karakter pada Tradisi Mattompang Arajang di Kabupaten Bone. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pendidikan Karakter. 

1. Pengertian Pendidikan Karakter. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pendidikan karena 

hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya. Pendidikan 

merupakan hak bagi seluruh masyarakat dengan tujuan untuk melakukan 

pengembangan diri, sehingga pendidikan itu harus dituntut sepanjang hayat. 

Pendidikan merupakan proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu 

untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan.1 Sehingga menjadi seorang 

yang terdidik itu sangat penting dalam rangka melakukan pengembangan terhadap 

bangsa dan negara. Lingkungan pendidikan pertama kali yang diperoleh setiap 

insan yaitu di lingkungan keluarga (Pendidikan Informal), lingkungan sekolah 

(Pendidikan Formal), dan lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal).  

Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan 

dalam hidup seorang anak untuk tumbuh dan berkembang atas segala kodrat yang 

ada pada anak tersebut. Pendidikan merupakan sebuah proses humanisme yang 

selanjutnya dikenal dengan istilah memanusiakan manusia.2 Oleh karena itu kita 

seharusnya bisa menghormati hak asasi setiap manusia. Peserta didik merupakan 

sasaran dari sebuah proses pendidikan yang membutuhkan bimbingan namun tidak 

boleh diatur sesuai dengan kehendak kita.  Melainkan mereka adalah generasi yang 

perlu kita bantu dan memberi kepedulian dalam setiap reaksi perubahannya 

                                                           

1Yayan Alpian, Pentingnya Pendidikan bagi Manusia, Jurnal Buana Pengabdian, PGSD 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang, Vol. 1 No 1, 

(2019), h. 67 

2Desi Pristiwanti, dkk, Pengertian Pendidikan, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 

Universitas pahlawan, Vol. 6 No. 6 (2022), h. 7911 
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menuju pendewasaan supaya dapat membentuk generasi masa depan yang 

cemerlang. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada BAB I ayat 1 menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.3 

Pendidikan menurut UNESCO adalah “education is now engaged is 

preparing-ment for a life society which does not yet exist” (bahwa pendidikan itu 

sekarang adalah untuk mempersiapkan manusia bagi suatu tipe masyarakat yang 

masih belum ada), jadi menurut UNESCO konsep sistem pendidikan mungkin saja 

berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pengalihan nilai-nilai 

kebudayaan (transfer of culture value). Oleh sebab itu, konsep pendidikan saat ini 

tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pendidikan masa lalu, kebutuhan sekarang, 

dan masa depan.4 

Berdasarkan pada hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pendidikan 

sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi 

pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai dan norma-

norma yang ada dalam masyarakat. Selain itu, untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi dalam diri manusia pendidikan juga penting bagi 

kehidupan itu sendiri yaitu di antaranya bahwa pendidikan dapat meningkatkan 

karir dan pekerjaan, dimana dengan pendidikan manusia dapat mendapatkan 

keahlian yang diperlukan dalam dunia kerja serta membantu dalam mewujudkan 

perkembangan karir. Keahlian merupakan pengetahuan yang mendalam mengenai 

                                                           
3Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, h. 2 

4Abdul Halim Rofi’ie, Pendidikan Karakter adalah Sebuah Keharusan, Waskita: Jurnal 

Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter, Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 1 (2017), h. 116 
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suatu bidang tertentu yang dapat membuka peluang karir bagus untuk masa depan. 

Sehingga dengan adanya pendidikan yang layak dan baik maka dapat membantu 

kita sebagai manusia untuk mewujudkan impian. 

Setiap individu masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda yang 

dibawa dan terbentuk sejak ia lahir. Karakter seseorang dapat terbentuk dari 

lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat dimana individu tersebut 

tinggal. Segala bentuk perilaku manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari 

karakter yang dimilikinya. Ketika mereka memiliki karakter yang baik maka pola 

tingkah lakunya akan baik pula, namun ketika mereka memiliki karakter yang 

buruk maka akan berperilaku yang buruk pula. Asal kata karakter yaitu character 

yang sumbernya dari bahasa latin dan dapat diartikan sebagai watak, tabiat, sifat-

sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian.5  

Pertanggungjawaban setiap individu terhadap apa yang dilakukan 

merupakan bagian dari penerapan nilai pendidikan karakter. Karena dalam 

kehidupan bermasyarakat apapun yang dilakukan maka harus dipertanggung 

jawabkan. Menurut Supriyatno karakter adalah karakteristik yang melekat pada 

suatu individu atau objek. Karakteristik yang asli dan berakar pada kepribadian 

atau individu benda serta alat pendorong bagaimana bersikap, bertindak, 

berperilaku, berucap dan menanggapi sesuatu.6 Sedangkan menurut David Elkind 

& Freddy Sweet yang dikutip oleh Prof Sukiyat memaknai pendidikan karakter 

sebagai berikut:  

Character education is the deliberate effort to help people understand, core 
about, and act upon core ethical values. When we think about the kind of 
character we want for our children, it is clear that we want them to be able 
to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what 

                                                           
5Fadilah, dkk., Pendidikan Karakter, (Bojonegoro: CV. Agrapana Media, Cet. I, 2021) h. 

12 

6Supriyatno, A. Wahyudi, W. Pendidikan Karakter di Era Melenial. (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2020), h. 75 
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they believe to be right, even in the face of pressure from without and 
temptation from within.7 

Kepribadian yang lahir dari sebuah proses internalisasi seseorang yang 

berinflikasi pada akhlak, kepribadian tabiat serta watak merupakan bagian dari 

karakter. Proses penerapannya dapat dilihat bagaimana seseorang itu berpikir, 

bersikap dan bertindak yang merupakan bagian dari cara pandang seseorang 

tersebut, namun yang pasti bahwa segala sesuatu yang menjadi pola tingkah laku 

tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang ada.8 Kebijakan merupakan sejumlah 

tata aturan yang dikelola sedemikian rupa dengan tujuan adalah menjadikan 

perilaku individu atau kelompok tersebut terbiasa melakukan hal-hal yang baik. 

Secara terminologi, karakter adalah sikap pribadi yang stabil dan hasil proses 

konsolidasi secara progresif dan dinamis, integrasi pernyataan dan tindakan.9  

Membangun karakter diperlukan sikap dan orientasi nilai-nilai yang 

kondusif, di antaranya adalah: Sikap, orientasi dan praksis saling percaya (trust 

bukan prasangka), disiplin kerja keras (jangan hanya menyalahkan pihak lain), juga 

intropeksi, hemat cermat, mengutamakan pendidikan, berlakunya rule of law, 

menimba secara kritis konstruktif sikap hidup bersama, dan identitas kita bersama 

sebagai suatu bangsa. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan 

karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter remaja hanya dapat 

dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena 

remaja hidup dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat tertentu, maka 

pengembangan karakter remaja hanya dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, 

sekolah dan lingkungan masyarakat bersangkutan.  

                                                           
7Sukiyat, Strategi Implementasi Pendidikan Karakter. (Surabaya: CV Jakad Media 

Publishing, 2020), h. 51 

8Muhamad Priyatna, Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal, Edukasi Islam, Jurnal 

Pendidikan Islam, STAIA Bogor, Vol. 5. N. 10 (2016), h. 1316 

9Muhamad Priyatna, Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal, h. 1216 
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Pengembangan karakter remaja hanya dapat dilakukan dalam suatu proses 

pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan keluarga, sekolah, 

dan budaya masyarakat. Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan 

karakter bagi remaja sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa 

di masa mendatang. Pengembangan itu harus dilakukan melalui perencanaan yang 

baik, pendekatan yang sesuai dan metode belajar serta pembelajaran yang efektif. 

Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan karakter remaja adalah usaha bersama 

antara keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Pendidikan bukan hanya berusaha untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran di ruang kelas dan juga tidak hanya sekedar agar tercipta 

sebuah interaksi antara seorang pendidik dan peserta didik baik melalui media 

pembelajaran ataupun secara langsung. Pendidikan adalah sebuah upaya yang 

dilakukan secara aktif kepada peserta didik agar pengembangan potensi dirinya 

dapat menjadi lebih baik dalam segala aspek baik moral, kepribadian, maupun 

keterampilan atau life skill yang tentunya akan sangat diperlukan untuk dirinya 

sendiri, masyarakat, bangsa dan negara di masa sekarang serta di masa-masa yang 

akan datang. Ironinya, di Indonesia sekarang ini pendidikan lebih menekankan 

kepada pengembangan pengetahuan peserta didik terbukti pada pelaksanaannya 

banyaknya tugas ataupun ujian yang meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal 

dalam rangka meningkatkan pengetahuan mereka.  

Sangat jarang misalnya aktivitas yang menitikberatkan kepada menggali 

atau menumbuhkan empati, disiplin dan sifat mulia lainnya. Pada ranah kebijakan 

konsep pendidikan di Indonesia sejatinya mengacu pada tujuan pendidikan 

nasional yang mana bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik baik 

dalam ranah kognitif (pengetahuan) ataupun afektif (sikap). Akan tetapi pada taraf 

pada pelaksanaan belum mampu menggali semuanya melainkan hanya pada salah 
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satunya. Karena pendidikan karakter berkenaan dengan sikap dan tingkah laku 

maka rancangan yang baik dalam melaksanakan adalah dengan contoh yang baik 

(uswatun hasanah). Dalam artian bahwa kita tidak bisa menyuruh siswa kita untuk 

disiplin jika kita sebagai pendidik tidak melakukannya. Atau kita tidak bisa 

meminta anak didik kita sabar jika di dalam kelas kita selalu marah-marah. Tidak 

hanya guru namun semua komponen yang terlibat di lembaga sekolah harus 

memiliki karakter yang baik.  

Proses pembentukan sebuah kepribadian atau karakter baik hal itu disadari 

ataupun tidak akan dapat mempengaruhi mindset seseorang dalam memandang 

diri dan lingkungannya dan hal tersebut akan tercermin dalam perkataan dan 

perbuatannya sehari-hari. karakter berkaitan dengan konsep moral (moral 

knowing), sikap moral (moral feeling) dan perilaku moral (moral behavior).10 

Berdasarkan tiga komponen ini dapat kita simpulkan bahwa orang yang 

berkarakter akan berpengetahuan baik, bersikap baik, dan bertindak dengan baik. 

Karakter tidak terlepas dari nilai moral sebagai mana yang telah 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Firman Allah dalam QS. al-Qalam/68;4 

berbunyi: 

 وَإنَِّكَ لعََلىَٰ خُلقٍُ عَظِيمٖ  

Terjemahnya:  

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.11 

Ayat di atas mengatakan bahwa Nabi Muhammad mempunyai budi pekerti 

yang luhur dan agung sehingga beliau dikagumi oleh kawan maupun lawan. Sedang 

kata karakter, etika dan moral tidak ditemui dalam al-Qur’an, karena kata tersebut 

bukanlah Bahasa Arab, sedangkan bahasa al-Qur’an adalah bahasa arab. Proses 

                                                           
10Sukiyat, Strategi Implementasi Pendidikan Karakter, h. 70 

11Kementerian Agama RI, Asy-Syifa Al-Qur’an Tajwid Perkata Latin, (Jakarta Selatan: 

PT Insan Media Pustaka, 2014), h. 564. 
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penerapan pendidikan karakter harus diawali dari proses pemahaman terkait nilai-

nilai pendidikan karakter tersebut. Karena tanpa diawali dengan pemahaman 

melalui ilmu pengetahuan niscaya sebagian dari diri kita susah untuk menerapkan 

nilai-nilai karakter tersebut.  

Imam al-Ghazali memberikan pandangan bahwa pendidikan karakter 

merupakan inti dari ajaran agama. Nabi Muhammad saw. diutus di Bumi ini untuk 

memperbaiki karakter manusia, sebagaimana sabdanya: 

.  ُ ِ صَلَّى اللََّّ مَ صَالحَِ الِْخَْلََقِ عَنْ أبَيِ هرَُيرة قاَلَ: قاَلَ رسولُ اللََّّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: "إنَِّمَا بعُِثتُ لِِتُمَِّ   
Artinya :   

Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah 
bersabda: Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan 
akhlak-akhlak yang baik. (HR. Abu Huraerah).12 

Hakikat dari karakter adalah suatu bentuk dari jiwa yang benar-benar telah 

meresap dan dari situlah timbulnya berbagai perbuatan secara spontan dan mudah, 

tanpa dibuat-buat dan tanpa membutuhkan pemikiran atau angan-angan. Apabila 

dari jiwa tadi timbul kelakukan-kelakuan yang baik dan terpuji menurut 

pandangan syariat dan akal pikiran, maka jiwa yang demikian itulah yang 

dinamakan budi pekerti yag baik. Sebaliknya apabila yang timbul dari padanya itu 

kelakuan-kelakuan yang buruk, maka jiwa yang demikian itulah yang dinamakan 

budi pekerti yang buruk pula.13 

Menurut Imam al-Ghazali, jika ada seseorang yang mendermakan hartanya 

dalam keadaan yang jarang sekali untuk suatu hajat yang secara tiba-tiba maka 

bukanlah yang demikian itu disebut orang dermawan, selama keadaan semacam 

itu belum meresap dan menetap benar-benar dalam jiwanya. Selain itu imam al-

Ghazali mensyaratkan, bahwa timbulnya perbuatan-perbuatan tadi haruslah 

                                                           
12Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hambal Jilid I, (Beirut: Maktabah Islami, 1978), 

h. 132. 

13Kemdiknas, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, (Jakarta: Puskur, 

2010), h. 505 
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dengan cara sebagai kebiasaan dan mudah, tanpa diangan-angan atau memerlukan 

pemikiran. Sebab kalau ada seseorang yang dengan memaksa dirinya untuk 

menginfaqkan hartanya, atau memaksa hatinya untuk berdiam di waktu timbulnya 

sesuatu yang menyebabkan kemarahan, sedang hal itu diusahakan dengan 

sungguh-sungguh dan penekanan atau dipikir-pikir terlebih dahulu, maka orang 

tersebut tidak bisa dinamakan seorang dermawan atau penyantun dan sabar.14 

Pencapaian dari budi pekerti yang baik dan akhlak yang luhur itu harus 

dilakukan dengan cara melatih diri walaupun di awalnya harus memaksa diri untuk 

berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan budi dan akhlak yang baik tadi, sehingga 

akhirnya akan merupakan watak dan tabiat sehari-hari. Sebab pada dasarnya 

karakter yang baik dapat terbentuk karena memang tabiat (pembawaan sejak 

lahir), atau melalui penyadaran (pemahaman) dan latihan (pembiasaan).15 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap 

Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan tempat tinggal, maupun negara, 

sehingga menjadi manusia insan kamil.16 Dalam pendidikan karakter di sekolah, 

semua komponen yang berkaitan harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen 

pendidikan itu sendiri, seperti kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, 

kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan proses pembelajaran, 

pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ekstra kurikuler, 

                                                           
14Kemdiknas, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, h. 506 

15Saepuddin, Konsep Pendidikan Karakter dan Urgensinya dalam Pembentukan Pribadi 

Muslim Menurut Imam Al-Ghazali (Telaah atas Kitab Ayyuha al Walad Fi Nashihati al 

Muta’allimin Wa Mau’izhatihim Liya’lamuu Wa Yumayyizuu ‘Ilman Nafi’an), (Bintan: STAIN 

Press, 2019), h. 32 

16Rinja Efendi, Asih Ria Ningsih, Pendidikan Karakter Di Sekolah, (Pasuruan, CV. 

Penerbit Qiara Media, 2019), h. 14 
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pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan kerjasama seluruh warga dalam 

lingkungan sekolah.  

Pendidikan karakter sebaiknya diterapkan sejak dasar dari usia kanak-

kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (golden age), 

karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam 

mengembangkan potensinya. Namun pada sebagian keluarga, barangkali proses 

pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit, terutama bagi sebagian 

orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat. Karena itu, seyogyanya 

pendidikan karakter juga perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan 

sekolah terutama sejak play group dan taman kanak-kanak. Di sinilah peran guru 

yang dalam filosofi Jawa disebut digugu dan ditiru. Karena guru adalah ujung 

tombak di kelas yang berhadapan langsung dengan peserta didik.  

Pendidikan karakter pada dasarnya adalah suatu proses pendidikan yang 

bertujuan untuk membangun karakter dari siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa 

pendidikan dilakukan tidak hanya untuk memberikan anak ilmu pengetahuan 

tetapi juga untuk menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma 

yang ada dalam masyarakat agar ia bisa tumbuh dengan memahami nilai dan 

norma tersebut. Pendidikan karakter telah lama menjadi perhatian pemerintah. 

Pendidikan karakter dapat menanamkan perilaku peserta didik untuk jujur 

dalam bertingkah laku yang merupakan pondasi awal bagi masyarakat untuk 

berinteraksi dengan lingkungannya. Sikap yang selalu berupaya menyesuaikan 

atau mencocokkan antara informasi dengan fenomena seperti yang didasarkan 

pada kebenaran yaitu menepati janji menghindari perilaku yang salah dan 

menjadikan dirinya menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan dan pekerjaan. Pendidikan karakter telah ditetapkan di dalam Undang-

Undang SISDIKNAS Tahun 2003 yang dinyatakan dalam tujuan yakni agar 
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pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga 

berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa 

yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa 

serta agama.17 

Pendidikan karakter dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi, 

meningkatkan rasa percaya diri, dan dapat lebih mudah melakukan adaptasi pada 

lingkungan yang baru. Selain itu kemampuan dalam menerapkan pendidikan 

karakter akan menghasilkan pemuda penerus bangsa yang unggul, bukan hanya 

memiliki pengetahuan yang luas, namun juga kompetensi sikap kerja sama guna 

mewujudkan keberhasilan. Pendidikan karakter dapat diterapkan dalam dunia 

pendidikan salah satunya adalah proses pembelajaran dengan tugas kelompok atau 

tugas berdiskusi dalam semua mata pelajaran. Ketika ada karakter tanggung jawab 

yang dimiliki oleh siswa maka tentunya mereka akan melaksanakan proses 

tersebut.   

Pendidikan karakter saat ini memang menjadi isu utama pendidikan, selain 

menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter 

ini diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam mensukseskan Indonesia 

Emas 2025.18 Pendidikan karakter merupakan landasan bagi pendidikan 

kewarganegaraan untuk membentuk karakter peserta didik yang diharapkan dalam 

hal ini adalah konsisten, bersifat jelas memperhatikan harga diri, sebuah alasan 

yang bisa dipahami tentang peraturan tersebut, menghadiahkan pujian kepada 

siswa yang mematuhi tata tertib kedisiplinan yang ada di sekolah, memberikan 

                                                           
17Depdiknas, Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama, (Jakarta: 

Dirjend Dikdasmen, 2013), h. 4 

18Edy Riyanto dkk., Implementasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter, (Cet. I, 

Banten: Media Edukasi Indonesia, 2019), h. 3 



33 
 

hukuman yang bersifat mendidik, bersikap tegas dalam menerapkan peraturan 

kedisiplinan, dan jangan emosional yang berlebihan.  

Penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik dinilai penting, agar 

peserta didik mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan, santun dan berinteraksi 

dengan masyarakat. Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh 

pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan 

mengelola diri dan orang lain (soft skill). Sehingga, penanaman nilai karakter pada 

pembelajaran sudah seharusnya diterapkan oleh guru kepada peserta didik. 

Terkait dengan nilai dalam pendidikan karakter (character education) atau 

pendidikan watak sebenarnya sudah lama diterapkan dalam lingkungan sekolah 

atau masyarakat. Pendidikan watak merupakan sebuah istilah yang sering di 

gunakan di negara-negara Barat dan istilah ini kemudian dikenal dalam masyarakat 

kita dengan pendidikan moral (moral education).19 Dalam masyarakat Islam istilah 

tersebut yang lebih popular disebut dengan pendidikan akhlak atau pendidikan 

moral. 

Pendidikan karakter, pendidikan akhlak atau moral yang dimaksudkan oleh 

Islam adalah berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam pendidikan Barat. 

Paling kurang antara Barat dan Islam akan berbeda dalam hal memaknai tentang 

nilai-nilai akhlak itu sendiri. Pendidikan karakter atau budi pekerti plus adalah 

suatu yang urgent untuk dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan. Kemudian 

Theodore Roosevelt mengatakan bahwa: “To educate a person in mind and not in 

morals is to educate a menace to society” (Mendidik seseorang dalam aspek 

                                                           
19William K. Kilpatrick, Why Johnny Can’t Tell Right From Wrong, (New York: Simon 

& Schuster, 1992), h. 16 
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kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara bahaya kepada 

masyarakat).20 

Berdasar pada pendapat di atas rasanya sulit untuk mengatakan bahwa 

nilai-nilai karakter tersebut hampir tidak terlihat dalam pergaulan sehari-hari anak 

didik kita selama ini ketika mereka berada di lingkungan komplek pendidikan. 

Nampaknya tindakan dan pemikiran mereka telah agak jauh dari harapan karena 

mereka mungkin sudah terakulturasi dengan budaya luar dan pemikiran liberal 

yang mereka konsumsi melalui internet dan alat komunikasi lainnya yang serba 

bebas.  

Di negara-negara yang mengembangkan sistem pendidikannya atas dasar 

sekularisme, pengabaian nilai, khususnya nilai etika dan moral lebih dirasakan lagi 

dampaknya terhadap perilaku kaum mudanya. Sekularisme yang menggiring 

sistem pendidikan pada wilayah yang kontras antara kepentingan pengembangan 

ilmu dan pengetahuan dengan penumbuhan kesadaran beragama telah 

mengakibatkan aspek etika dan moral banyak tersisihkan dari kancah pendidikan. 

Dalam kurikulum pendidikan nasional kita, persoalan pendidikan yang 

berhubungan dengan karakter adalah sangat diperlukan bahkan ini merupakan 

komponen penting di setiap level atau strata pendidikan baik formal maupun non-

formal. 

Boleh dikatakan bahwa persoalan tingkah laku, etika, adab, akhlak atau 

moral adalah merupakan pelajaran penting sehingga dalam kurikulum pendidikan 

Islam mata pelajaran/mata kuliah ini selalu diajarkan kepada anak didik. Akhlak 

Islam tidak sekedar aturan sopan santun dalam berbagai kesempatan, tetapi 

meliputi segala macam hubungan manusia dari tindakan-tindakan yang paling 

sederhana sampai peristiwa-peristiwa sosial yang paling rumit. Jika karakter 

                                                           
20Muhammad Abdurrahman, Pendidikan Karakter bangsa, (Banda Aceh: Adnin 

Foundation Publisher, 2018), h. 2018 
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bangsa sudah bobrok maka kehancuran bangsa dan negara semakin dekat. 

Demikianlah pentingnya moral anak bangsa yang perlu dipertahankan dalam setiap 

dimensi kehidupan mereka demi menjaga keutuhan bangsa dan negaranya. 

Pendidikan karakter/akhlak merupakan sebuah model pendidikan yang 

semua orang atau semua bangsa di dunia ini memerlukannya. Semua orang 

mengharapkan adanya prilaku yang sopan walaupun nilai sopan itu agak sedikit 

berbeda antara masyarakat dunia hari ini. Nilai moral yang dipahami dalam Islam 

mungkin agak berbeda dengan nilai-nilai yang dipahami oleh orang-orang Barat 

dewasa ini dalam hal-hal tertentu. Nilai merupakan hakikat suatu hal yang 

menyebabkan hal tersebut pantas dianut atau diikuti oleh manusia dalam rangka 

meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Karena itu nilai itu harus dicintai, 

diminati dan dihormati serta dikagumi sebab di dalamnya terkandung makna 

dalam kehidupan manusia. Karena itu nilai moralitas bangsa sangat tergantung 

pada tolok ukur nilai pendidikan karakter yang diberikan kepada murid di setiap 

lembaga pendidikan. 

Nilai adalah sebuah konsep yang kompleks, terdapat beberapa ciri umum 

tentang konsep nilai. Biasanya nilai itu bisa terlihat secara lisan atau dalam 

perlakuan seseorang. Sebagai contohnya jika seseorang menghayati nilai tanggung 

jawab, dia akan menyatakannya dalam perbuatannya dan juga mempertahankan 

sebagai justifikasi tentang pengamalan nilai tanggung jawabnya. Dia juga akan 

mengkritik orang lain yang menyia-nyiakan tanggung jawab atau orang yang tidak 

bertanggung jawab. 

Nilai karakter antara Islam dan Barat juga berbeda, nilai baik dalam 

masyarakat Islam dan masyarakat Barat juga berbeda. Namun ada juga nilai –nilai 

yang diakui secara bersama walaupun dalam tataran pelaksanaannya tidak 

diperhatikan oleh manusia tersebut. Sebagai contoh “Religious Teachings come in 
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for the same treatment. “Religious Teachings come in for the same treatment. 

Many Catholics, Protestants, Jews, and Muslims believe sex outside marriage is 

sinful”. (Ajaran Agama masuk untuk perlakuan yang sama. Banyak orang Katolik, 

Protestan, Yahudi, dan Muslim percaya bahwa seks di luar nikah adalah dosa).21 

Pandangan agama terkait adanya pergaulan bebas hampir semuanya sama, namun 

dalam proses penerapannya inilah yang memiliki cara yang berbeda berdasar pada 

kultur budaya yang mempengaruhinya. 

Lembaga yang pernah melakukan penilaian pelaksanaan pendidikan di 

Amerika Serikat, yaitu Character Education Patnership pada tahun 2006 

mengeluarkan laporan mengenai sekolah-sekolah di Amerika Serikat yang 

mendapat penghargaan sebagai sekolah yang telah berhasil mengembangkan 

pendidikan karakter yang berjudul National Schools of Character: award-Winning 

Practise. Berdasar pengalaman sekolah tersebut dikemukakan ada 11 prinsip 

pelaksanaan pendidikan karakter, yaitu;  

1. Mempromosikan nilai-nilai etika inti.  

2. Menentukan "karakter" komprehensif untuk memasukkan berpikir, perasaan, 

dan perilaku. 

3. Menggunakan pendekatan kompherenship, disengaja, dan proaktif. 

4. Menciptakan sebuah komunitas sekolah yang peduli. 

5. Menyediakan peluang untuk tindakan moral. 

6. Memasukan kurikulum akademik yang bermakna dan menantang. 

7. Mendorong muncul motivasi diri siswa. 

8. Melibatkan staf sekolah sebagai pembelajaran dan komunitas moral. 

9. Kepemimpinan moral dan mengembangkan dukungan jangka panjang 

bersama. 

                                                           
21William K. Kilpatrick, Why Johnny Can’t Tell Right from Wrong, h. 53 
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10. Melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra, dan  

11. Mengevaluasi inisiatif pendidikan karakter.22 

Penerapan prinsip sebagaimana yang dikemukakan tersebut maka harus 

menggunakan pendekatan khusus. Pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter di sekolah harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual. 

Pendidikan karakter di sekolah didasari oleh sebuah kebutuhan dengan mengikuti 

kebutuhan perkembangan zaman. Pelaksanaan pendidikan karakter ini di bangun 

dengan tiga pilar pijakan, yaitu; pertama, visi, misi dan tujuan sekolah sebagai 

landasan yang paling kuat; kedua, komitmen, motivasi, dan kebersamaan, sebagai 

landasan berikutnya; dan ketiga, adanya tiga pilar yang ditegakkan secara bersama, 

yaitu; membangun watak, kepribadian, atau moral, mengembangkan kecerdasan 

majemuk, dan kebermaknaan pembelajaran. Ketiga pilar pijakan ini harus 

bersinergi bersama sehingga tercipta lingkungan sekolah yang berpendidikan 

karakter dan menghasilkan lulusan yang berkarakter pula.  

Manusia pada hakekatnya dilahirkan dengan potensi dasar baik. Manusia 

dilengkapi oleh akal pikiran dan hati nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk 

digunakan dalam menebar kebaikan. Potensi dasar yang dimiliki manusia harus 

dibangun agar terbiasa berpikiran baik (manacika parisudha), berhati baik 

(manacika parisudha), dan berperilaku baik (kayika parisudha). Potensi dasar 

inilah yang dapat membentuk jati diri ketika dalam prosesnya berinteraksi dengan 

lingkungan membentuk karakter yang akhirnya berwujud perilaku keseharian.23 

Penerapan pendidikan karakter juga harus memperhatikan bagaimana 

tradisi atau kebudayaan lokal dalam suatu wilayah tertentu, karena hal inilah yang 

                                                           
22Beland, K. and Team, National Schoolof Character: Award-Winning Practise, USA: 

Character Education Patnership, 2006), h. 4-5. 

23Ni Putu Suwardani, Quo Vadis Pendidikan Karakter: dalam Merajut Harapan Bangsa 

yang Bermartabat, (Denpasar, UNHI Press, 2020), h. 9 
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mendukung proses pelaksanaan berbagai interaksi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Pada wilayah tertentu khususnya pada tataran berbangsa dan 

bernegara pendidikan karakter merupakan suatu keharusan dalam rangka 

menanamkan jiwa nasionalisme pada generasi penerus. Ketika hal tersebut 

diabaikan maka dampaknya kemudian adalah ketidak pedulian generasi bangsa 

untuk berinovasi dalam rangka mencapai tujuan bersama, sehingga dengan 

permasalahan tersebut  maka salah satu solusinya adalah karakter kebangsaan 

harus dibangun sejak dini. 

Kebudayaan yang ada di berbagai masyarakat mempunyai banyak variasi, 

baik kebudayaan sebagai wujud hasil kebendaan, atraksi budaya (seni), atau nilai 

budaya. Semua bentuk kebudayaan itu, jika dicermati mempunyai kandungan nilai 

yang besar, misalnya pemikiran dasar yang terkandung dalam sebuah naskah, 

dongeng, berbagai nilai dalam pembelajaran tari, melukis, membuat patung, 

membatik atau aktivitas seni lainnya. Aktivitas terkait itu semua secara tidak 

langsung akan membelajarkan personal yang terlibat di dalamnya. Awalnya hanya 

tertarik akan salah satu kegiatan seni, namun dalam aplikasi pembelajaran seni itu 

ternyata juga terkandung akan nilai lain yang sangat berguna dalam berkehidupan, 

sehingga jika tertanam dan terpatri dalam tingkat ide personal yang bersangkutan 

akan menjadi sebuah karakter yang luar biasa. Kepemilikan karakter personal yang 

dimiliki oleh anggota keluarga, masyarakat, etnis, kelompok, dan unsur lain dalam 

masyarakat akan menentukan karakter nasional. Karakter bangsa atau nasional 

akan terbentuk jika kondisi sosial politik dan pemimpin nasional juga mendukung 

untuk terbentuknya karakter bangsa yang lebih baik. 

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter 

Pendidikan merupakan salah satu pilar yang ikut menopang berdirinya 

sebuah peradaban yang disebut dengan Bangsa. Eksistensi suatu bangsa sangat 
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ditentukan oleh karakter yang dimilikinya. Bangsa yang memiliki karakter kuat 

dapat menjadi bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa lain di seluruh 

dunia. Menjadi sebuah bangsa yang berkarakter sudah menjadi tujuan bangsa 

Indonesia. Hal ini sesuai dengan Fungsi Pendidikan Nasional yang tertuang dalam 

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berangkat dari hal tersebut di atas, secara formal upaya menyiapkan 

kondisi, sarana/prasarana, kegiatan, pendidikan, dan kurikulum yang mengarah 

kepada pembentukan watak dan budi pekerti generasi muda bangsa memiliki 

landasan yuridis yang kuat. Namun, sinyal tersebut baru disadari ketika terjadi 

krisis akhlak yang menerpa semua lapisan masyarakat. Tidak terkecuali juga pada 

anak-anak usia sekolah. Untuk mencegah lebih parahnya krisis akhlak, kini upaya 

tersebut mulai dirintis melalui pendidikan karakter bangsa. 

Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat 

Indonesia. Bahkan sejak awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan 

kini orde reformasi telah banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam 

kerangka pendidikan karakter dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. 

Berdasarkan Undang-Undang tentang pendidikan nasional yang pertama kali 

adalah Undang-Undang 1946 yang berlaku tahun 1947 hingga UU Sisdiknas 

Nomor 20 tahun 2003 yang terakhir pendidikan karakter telah ada, namun belum 

menjadi fokus utama pendidikan. Pendidikan akhlak (karakter) masih digabung 
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dalam mata pelajaran agama dan diserahkan sepenuhnya pada guru agama. Karena 

pelaksanaan pendidikan karakter hanya diserahkan kepada guru agama saja. Maka 

wajar hingga saat ini pendidikan karakter belum menunjukkan hasil yang optimal. 

Hal ini terbukti dari fenomena sosial yang menunjukkan perilaku yang tidak 

berkarakter.  

Pendidikan karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal 

yang terbaik, kapasitas intelektual seperti kritis dan alasan moral, perilaku seperti 

jujur dan bertanggung jawab, mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi 

penuh ketidakadilan, kecakapan interpersonal dan emosional yang memungkinkan 

sesorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan, dan komitmen untuk 

berkontribusi dengan komunitas dan masyarakatnya. Karakter merupakan nilai-

nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.24 

Apabila masyarakat tidak berpedoman pada hal tersebut maka bisa saja 

mereka masuk kategori perilaku yang tidak berkarakter. Perilaku yang tidak 

berkarakter itu misalnya sering terjadinya tawuran antar pelajar, adanya pergaulan 

bebas, dan adanya kesenjangan sosial-ekonomi-politik di masyarakat, kerusakan 

lingkungan yang terjadi di seluruh pelosok negeri, masih terjadinya ketidakadilan 

hukum, kekerasan dan kerusuhan, dan korupsi yang mewabah dan merambah pada 

semua sektor kehidupan masyarakat, tindakan anarkis, konflik sosial. Masyarakat 

Indonesia yang dahulu terbiasa santun dalam berprilaku, musyawarah mufakat 

dalam menyelesaikan masalah, mempunyai kearifan lokal yang kaya dengan 

                                                           
24Abdur Rohman, M., Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama (SMP): Teori, 

Metodologi dan Implementasi, QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, Vol. 11, No. 

2 (2019), h.  265 
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pluralitas, serta bersikap toleran dan gotong-royong kini mulai cenderung berubah 

menjadi hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku 

tidak jujur. 

Berdasarkan pada kondisi sosial masyarakat tersebut maka pendidikan 

karakter merupakan salah satu solusi yang sangat penting untuk menjadi perhatian. 

Karena pola tingkah laku positif yang lahir dari sebuah proses pembiasaan akan 

menghasilkan generasi yang bermartabat berdasarkan tujuan dan fungsi dari 

pendidikan karakter. 

a. Tujuan Pendidikan Karakter. 

Mengacu pada fungsi Pendidikan Nasional Undang-Udang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan, bahwa Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan dan membantu watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman yang 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang bertanggung jawab. Tujuan dari 

pendidikan karakter, yaitu:  

1. Mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga 

Negara yang berbudaya dan karakter bangsa.  

2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji. 

3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. 

4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang kreatif, 

mandiri, dan berwawasan kebangsaan. 
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5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar 

yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi.25  

Selain itu, tujuan pendidikan karakter adalah untuk mendorong lahirnya 

anak-anak yang baik. Tumbuh dengan karakter yang baik, anak akan tumbuh 

dengan kapasitas dan komitmen untuk melakukan yang terbaik. Mereka 

melakukan banyak hal dengan benar, dan cenderung memiliki tujuan dalam hidup. 

Pendidikan karakter yang efektif ditemukan di lingkungan sekolah yang 

memungkinkan semua peserta didik berpotensi mendemonstrasikannya untuk 

mencapai tujuan yang sangat penting. Tujuan pendidikan karakter lebih 

difokuskan pada menanamkan nilai dan mereformasi kehidupan, sehingga bisa 

sepenuhnya menciptakan karakter, dan karakter mulia peserta didik, terpadu dan 

seimbang, dan bisa dilakukan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Ini 

menjadi sangat penting karena pendidikan karakter memiliki posisi strategis dalam 

menciptakan manusia dengan karakter yang mulia.  

Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana yang benar dan mana 

yang salah kepada peserta didik, tetapi juga menanamkan kebiasaan (habituation) 

tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau 

melakukannya. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau 

unggul dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya 

tersebut. Individu yang berkarakter baik atau unggul merupakan seseorang yang 

berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, 

sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasioanl pada umumnya 

dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan 

kesadaran, emosi dan motivasi.  

                                                           
25Nurleli Ramli, Pendidikan Karakter: Implementasi Pembelajaran IPS Menengah 

Pertama, (Pare-Pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2020), h. 9 
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Karakter seseorang berkembang berdasarkan potensi yang dibawa sejak 

lahir atau yang dikenal sebagai karakter dasar yang bersifat biologis. Aktualisasi 

karakter dalam bentuk perilaku sebagai perpaduan antara karakter biologis dan 

hasil hubungan atau interaksi dengan lingkungannya. Karakter dapat dibentuk 

melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan alat yang paling efektif untuk 

menyadarkan individu dalam jati diri kemanusiaannya. Dengan pendidikan akan 

dihasilkan kualitas manusia yang memiliki kehalusan budi dan jiwa, memiliki 

kecermelangan pikir, kecekatan raga dan memiliki kesadaran penciptaan dirinya.  

Penekanan pendidikan karakter tidak terbatas pada transfer pengetahuan 

mengenai nilai-nilai yang baik, namun lebih dari itu menjangkau pada bagaimana 

menjadikan nilai-nilai tersebut tertanam dan menyatu dalam totalitas pikiran-

tindakan. Pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan 

nilai-nilai luhur dalam lingkungan satuan pendidikan (sekolah), lingkungan 

keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nilai-nilai luhur ini berasal dari teori-teori 

pendidikan, psikologi pendidikan, nilai-nilai sosial budaya, ajaran agama, 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pengalaman terbaik dan praktik 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pendidikan karakter juga dapat 

diartikan sebagai the deliberate us of all dimensions of school life to foster optimal 

character development (usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan 

sekolah untuk membantu pengembangan karakter secara optimal).26 

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam 

berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku 

yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam 

                                                           
26Abdah Munfaridatus Sholihah, Windy Zakiya Maulida, Pendidikan Islam sebagai 

Fondasi Pendidikan Karakter, Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Vol. 12 No. 1 

(2020), h. 54 
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interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama dan lingkungannya. Nilai-

nilai luhur tersebut antara lain: kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan 

sosial, kecerdasan berpikir, termasuk keingintahuan akan ilmu pengetahuan dan 

berpikir logis. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter tidak bisa hanya 

sekadar mentransfer ilmu pengetahuan atau melatih suatu keterampilan tertentu. 

Penanaman pendidikan karakter perlu proses, contoh teladan, dan pembiasaan atau 

pembudayaan dalam lingkungan peserta didik dalam lingkungan sekolah, keluarga, 

lingkungan masyarakat, maupun lingkungan (exposure) media massa.  

Nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan nilai-nilai 

yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa dan 

diidentifikasi dari sumber agama, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat 

beragama, maka kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada 

ajaran agama dan kepercayaan. Secara politis, kehidupan kenegaraan didasari pada 

nilai yang berasal dari agama. Sedangkan sumber yang kedua adalah Pancasila, 

Pancasila: Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip 

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut dengan Pancasila. Pancasila 

terdapat pada Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut 

lagi dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur 

kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya dan seni. 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan untuk mempersiapkan 

peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang 

memiliki kemampuan, kemauan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan sebagai warga negara. Budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada 

manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak disadari oleh nilai-nilai budaya 

yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam 
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pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota 

masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam pendidikan 

budaya dan karakter bangsa. 

Pendidikan memiliki peran fundamental di dalam pengembangan personal 

dan sosial, untuk mempercepat laju pembangunan manusia yang harmonis 

sehingga dapat mengentaskan manusia dari kemiskinan, ketertinggalan, 

kebodohan, kekerasan dan peperangan. Begitu pula dengan pendidikan karakter, 

menurut Kementerian Pendidikan Nasional bahwa pendidikan karakter bertujuan 

mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu: 

1. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, 

berpikiran baik, dan berprilaku baik. 

2. Membangun bangsa yang berkarakter Pancasila. 

3. Mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, 

bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.27 

Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan 

pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi 

anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga Negara 

yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan 

warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah 

nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan 

bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks 

pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur 

yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina 

kepribadian generasi muda. 

                                                           
27Kemendiknas, Panduan Pendidikan Karakter (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Kebukuan 

Kemendiknas, 2011), h. 2. 
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Pendidikan karakter juga bertujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan 

dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan 

karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai 

dengan standar kompetensi kelulusan. Melalui pendidikan karakter, diharapkan 

peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-

nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

Berdasarkan pada pembahasan tersebut maka dapat diartikan bahwa 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kesemuanya ini harus berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa berdasarkan Pancasila. 

b. Fungsi Pendidikan Karakter. 

Pada era modern sekarang ini, kemajuan semakin kompleks dengan 

berbagai macam kemudahan yang diakibatkan oleh kecanggihan teknologi. Seiring 

dengan kecanggihan teknologi, kini semakin kompleks pula permasalahan-

permasalahan yang menyangkut persoalan karakter bangsa. Fenomena degradasi 

moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan pemerintah 

menjadi tontonan setiap hari. Telah banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan 

yang menjadi bukti bahwa telah terjadi krisis jati diri dan karakteristik pada bangsa 

Indonesia. 

Ketimpangan-ketimpangan tersebut dapat berupa meningkatnya tawuran 

antarpelajar, serta bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya terutama di kota-kota 

besar, pemerasan atau kekerasan (bullying), kecenderungan dominasi senior 

terhadap junior, fenomena suporter sepakbola, penggunaan narkoba dan lain-



47 
 

lain.28 Terpuruknya bangsa Indonesia sekarang ini disebabkan oleh terpuruknya 

dunia pendidikan. Pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini dinilai sarat dengan 

muatan-muatan pengetahuan dan tuntutan arus global yang mana 

mengesampingkan nilai-nilai moral budaya dan budi pekerti dalam membentuk 

karakter siswa, sehingga menghasilkan siswa yang pintar tetapi tidak bermoral. 

Praktik pendidikan di Indonesia cenderung lebih berorientasi pada 

pendidikan berbasis hard skill (keterampilan teknis) yang lebih bersifat 

mengembangkan intelligence quotient (IQ), namun kurang mengembangkan 

kemampuan soft skill yang tertuang dalam emotional intelligence (EQ), dan 

spiritual intelligence (SQ).29 Banyak guru yang memiliki persepsi bahwa peserta 

didik yang memiliki kompetensi yang baik adalah memiliki nilai hasil 

ulangan/ujian yang tinggi. Asumsi ini sungguh merupakan kekeliruan yang cukup 

serius. Hal ini mengingat pengembangan kawasan afektif pada sistem pendidikan 

sangat memerlukan kondisi yang kondusif. Artinya, kita perlu dengan membuat 

rancangan pembelajaran budi pekerti secara sungguh-sungguh. Sebaliknya, 

pendidikan budi pekerti yang tidak dirancang secara sungguh-sungguh maka 

hasilnya akan mengecewakan.30 

Fenomena ini sesungguhnya menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, 

dimana pendidikan itu seharusnya mampu menjadi suatu wadah untuk 

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Hal ini 

sebagaimana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

                                                           
28A. Sulianti, R. M. Safitri, and Y. Gunawan, Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan 

Berbasis Kearifan Lokal dalam Membangun Karakter Generasi Muda Bangsa, Jurnal: Integralistik, 

vol. 30, no. 2, (2019), h. 100  

29R. N. Oktaviani, W. Trisnawaty, and I. T. Hariyani, Pemberdayaan Griyo Maos Banyu 

Ilmu untuk Meningkatkan Softskill dan Hardskill Anak Dusun Rembukidul Mojokerto, Jurnal 

Pengabdian Pada Masyarakat., vol. 5, no. 3, (2020), h. 815 

30R. Devianti, S. L. Sari, and I. Bangsawan, Pendidikan Karakter untuk Anak Usia Dini, 

Mitra Ash-Shibyan: Jurnal Pendidikan dan Konseling, vol. 3, no. 02, (2020), h. 67 
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Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.31 

Maksud dari pendidikan nasional yang telah dijabarkan di atas adalah agar 

pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga 

berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa 

yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur 

bangsa dan agama. Untuk itu diperlukan suatu sistem pendidikan yang menyentuh 

seluruh jalur dan jenjang yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter dipilih 

sebagai suatu upaya perwujudan pembentukan karakter peserta didik ataupun 

generasi bangsa yang berakhlak mulia.32 Dalam proses pendidikan karakter sendiri 

diperlukan kelanjutan dan tidak berakhir (never ending process), sebagaimana 

bagian yang terpadu untuk menyiapkan masa depan, berakar pada filosofi dan nilai 

cultural religius bangsa Indonesia.33 

Pendidikan karakter sebagai upaya untuk membantu perkembangan jiwa 

anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat alaminya menuju ke arah peradaban 

yang manusiawi dan lebih baik.34 Penekanan dan pemberdayaan penerapan 

                                                           
31Nurhayani, dkk., Model Evaluasi Cipp dalam Mengevaluasi Program Pendidikan 

Karakter Sebagai Fungsi Pendidikan, JIP: Jurnal Inovasi Pendidikan, Vol. 2, No. 8 (2022), h. 2354 

32Y. Yenti and A. Maswal, Pentingnya Peran Pendidik dalam Menstimulasi Perkembangan 

Karakter Anak di PAUD, Tambusai: Jurnal Pendidikan, vol. 5, no. 1, (2021), h. 2045  

33A. Atika, Pendidikan Karakter Sebagai Solusi Perbaikan Akhlak, Jurnal Pendidikan 

Guru, vol. 2, no. 2, (2021), h. 85 

34P. Adyanto, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Menjadi Lebih Mandiri Melalui 

Bermain Bahan Alam, Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, vol. 3, no. 1, (2018), h. 48 
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pendidikan karakter di berbagai lembaga pendidikan, baik informal, formal 

maupun nonformal diharapkan mampu pula menjawab berbagai tantangan serta 

permasalahan kompleks yang dialami bangsa Indonesia. Jadi pendidikan karakter 

sendiri harus dimulai sedini mungkin karena usia ini merupakan periode 

perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan dan 

perkembangan anak pada masa ini berlangsung sangat cepat dan akan menjadi 

penentu bagi sifat-sifat atau karakter anak di masa dewasa.   

Pelaksanaan pendidikan karakter tidak hanya bertumpu pada satu elemen 

saja yaitu pemerintah, akan tetapi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. 

Karena pendidikan karakter akan memberikan pengajaran pada masing-masing 

individu untuk berakhlak sesuai dengan karakternya. Pendidikan karakter 

mempunyai berbagai esensi serta makna yang sama dengan pendidikan moral serta 

akhlak. Dalam hal ini adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia 

yang baik, warga masyarakat, dan   warga negara yang baik. Oleh sebab itu, 

pendidikan karakter yang ada di Indonesia memiliki hakikat yaitu pendidikan yang 

menanamkan nilai-nilai luhur   yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia 

sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda. 

Proses pembentukan karakter bagi masyarakat dalam suatu bangsa tidak 

terlepas dari fungsi pendidikan karakter, adapun yang menjadi fungsi pendidikan 

karakter menurut Kementerian Pendidikan Nasional yaitu: 

1. Membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural. 

2. Membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu 

berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan ummat manusia; 

mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan 

berperilaku baik serta keteladanan baik. 
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3. Membangun sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan 

mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.35 

Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural sehingga dibutuhkan 

konsep khusus dalam penyatuan dan pengembangannya. Selain itu, terciptanya 

masyarakat yang cerdas dan berbudi pekerti yang baik merupakan harapan semua 

komponen masyarakat, dalam rangka membangun keharmonisan dan ketentraman 

suatu bangsa. 

Begitupula dengan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum 

Kementerian Pendidikan Nasional juga memberikan penjelasan secara rinci 

tentang fungsi pendidikan karakter yaitu:  

a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/ afektif peserta didik sebagai manusia 

dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. 

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. 

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa. 

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, 

kreatif, berwawasan kebangsaan. 

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar 

yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.36 

Secara khusus pendidikan karakter berfungsi membentuk dan 

mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran 

                                                           
35Kemendiknas, Panduan Pendidikan Karakter, h. 2 

36Pusat Kurikulum Depdiknas, Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran 

Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa, (Jakarta: 

Kemendiknas, 2010), h. 76 
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baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. 

Selain itu, pendidikan karakter juga berfungsi memperbaiki karakter manusia dan 

warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, 

satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan 

bertanggung jawab dalam pengembangan potensi manusia atau warga negara 

menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera. Pendidikan 

karakter bangsa berfungsi memilah nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan 

menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter 

manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat. 

Sehingga secara garis besar fungsi pendidikan karakter adalah mengembangkan 

potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik, kemudian 

memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur dan meningkatkan 

peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. 

3. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter. 

Nilai merupakan komponen akhir dari sebuah proses yang dijalani yang 

tidak memiliki keterbatasan dalam ruang lingkupnya, karena nilai itu lahir dari 

berbagai sudut padang dan pendekatan yang dilakukan.  Nilai tersebut sangat erat 

dengan pengertian-pengertian dan aktivitas manusia yang kompleks, sehingga 

sulit ditentukan batasannya. Nilai merupakan satu prinsip umum yang 

menyediakan anggota masyarakat dengan satu ukuran atau standar untuk 

membuat penilaian dan pemilihan mengenai tindakan dan cita-cita tertentu.  

Nilai adalah konsep suatu pembentukan mental yang dirumuskan dari 

tingkah laku manusia. Nilai adalah persepsi yang sangat penting, baik dan dihargai. 

nilai adalah standar yang waktunya agak langgeng. Dalam pengertian yang luas, 

suatu standar yang mengatur sistem tindakan. Nilai juga merupakan keutamaan 

(preference). Yaitu sesuatu yang lebih disukai, baik mengenai hubungan sosial 
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maupun mengenai cita-cita serta usaha untuk mencapainya. Di samping itu, nilai 

juga melibatkan persoalan apakah suatu benda dan tindakan itu diperlukan, 

dihargai atau sebaliknya.37  

Nilai merupakan suatu hal yang penting dalam diri seorang individu. 

Seseorang harus memiliki nilai yang baik dalam kehidupannya. Dengan memiliki 

nilai yang baik, maka individu akan terhindar dari hal-hal yang dapat 

menjerumuskan seseorang dalam bertingkah laku secara amoral.38 Nilai 

merupakan pola kehidupan yang tertata dan terkumpul dengan tertuju pada suatu 

sistem yang melandasi pola pikir, sikap dan perilaku yang tampil dalam kehidupan 

sehari-hari.39 Tujuan pendidikan mengisyaratkan bahwa core value pembangunan 

masyarakat Indonesia bersumber pada nilai-nilai ketuhanan dan akhlak mulia, 

yang bermakna bahwa pendidikan nilai merupakan bagian yang penting dalam 

sistem pengajaran di Indonesia. 

Pada umumnya nilai adalah sesuatu yang sangat dikehendaki. Oleh sebab 

itu, nilai melibatkan unsur keterlibatan (commitment). Nilai juga melibatkan 

pemilihan. Di kalangan masyarakat, biasanya ada beberapa pilihan sewaktu 

seseorang menghadapi suatu situasi. Pemilihan suatu pilihan tertentu biasanya 

ditentukan oleh kesadaran seorang individu terhadap standar atau prinsip yang ada 

di kalangan masyarakat itu. Kebanyakan tingkah laku yang dipilih melibatkan 

nilai-nilai individu atau nilai-nilai kelompoknya. 

                                                           
37Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: 

Laksbang Pressindo, 2020), h. 4 

38Ai Nurul Nurohmah, Dini Anggraeni Dewi, Penanaman Nilai Moral dan Karakter di Era 

Pandemi melalui Pendidikan dengan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila, EduPsyCouns: 

Journal if Education, Psychologi and Education: Universitas Muhammadiyah Enrekang, Vol. 3 No. 

1 (2021), h. 123 

39Muhammad Candra Syahputra, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Budaya Nengah 

Nyappur, J.PAI.RF: Jurnal Pendidikan Agama Islam Raden Fatah, Vol. 2, No. 1 (2020), h. 2 
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Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter 

bangsa Indonesia secara khusus diidentifikasi dari empat sumber yaitu: agama, 

pancasila, budaya dan tujuan pendidikan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat 

yang beragama, oleh karena itu kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu 

didasari pada ajaran agama. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas 

prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila, oleh 

karena itu sudah semestinya kalau Pancasila menjadi sumber nilai dalam 

berkehidupan. Posisi budaya sebagai sumber nilai juga tidak dapat diabaikan, 

demikian juga dengan tujuan pendidikan nasional yang di dalamnya telah 

dirumuskan kualitas yang harus dimiliki warga negara Indonesia. 

Nilai karakter dimaknai sebagai komponen yang terdapat dalam pola 

tingkah laku manusia baik dari segi cara berpikir dan berprilaku yang khas untuk 

hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan 

negara.40 Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai prilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia. 

Lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, perkataan, dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat-

istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan 

sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam berindak. Karakter merupakan 

keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang 

mendefinisikan seorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang 

menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak. 

Berdasar pada pembahasan tersebut maka nilai merupakan esensi dari 

sebuah pola tingkah laku yang dilakukan dalam suatu lingkungan masyarakat. 

                                                           
40Raihan Putry, Nilai Pendidikan Karakter Anak Di Sekolah Perspektif Kemendiknas, 

Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Ar-Raniri, Vol. 4. No. 1 

(2018), h. 42 
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Begitu pula dengan nilai pendidikan karakter yaitu hasil dari sebuah pembiasaan 

yang dilakukan secara sistematis dan bukan dari proses rekayasa atau perencanaan, 

namun akan muncul dengan sendirinya berdasarkan situasi dan kondisi yang 

terjadi pada saat itu. Dalam pendidikan karakter terdapat 18 nilai yang tekandung 

di dalamnya yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, cinta tanah air, peduli sosial, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, tanggung jawab. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Nilai Jujur pada Pendidikan Karakter 

Proses pencapaian tujuan pendidikan Nasional terus digalakkan oleh 

pemerintah sehingga tahun 2010 pemerintah Indonesia mencanangkan gerakan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa. Untuk mencapai hasil yang maksimal dari 

gerakan nasional pendidikan budaya dan karakter bangsa tersebut, perlu tindakan 

pengimplementasian secara sistematis dan berkelanjutan, sebab tindakan 

implementasi ini akan membangun kecerdasan emosi seorang anak. Muatan di 

dalam pendidikan karakter ini yang salah satunya adalah kejujuran, di dalam 

prosesnya pemerintah berharap bisa mendapatkan generasi penerus yang memiliki 

karakter jujur untuk memperbaiki ketimpangan di kalangan masyarakat.41  

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia dalam 

menciptakan suasana pembelajaran untuk membentuk dan mengembangkan sikap 

peserta didik yang sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga sekolah dapat 

berperan sebagai lembaga yang dapat mempersiapkan anak-anak baik secara 

                                                           
41Mansyur, U. Pemanfaatan Nilai Kejujuran dalam Cerpen sebagai Bahan Ajar Berbasis 

Pendidikan Karakter. (INA-Rxiv. 2018), h. 8 
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akademis dan agen moral dalam masyarakat.42 Pendidikan sendiri tidak akan lepas 

dari kehidupan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Pendidikan merupakan suatu 

cara dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan, 

misalnya dengan menanamkan akhlak pada manusia yang mana akhlak merupakan 

suatu kepribadian yang mempunyai tiga komponen antara lain pengetahuan, sikap, 

dan perilaku.  

Pendidikan kepribadian atau akhlak anak merupakan aktivitas untuk 

mengembangkan segala aspek kepribadian manusia yang berlaku sampai akhir 

hayat. Sehingga pendidikan kepribadian atau akhlak anak tidak hanya dalam ruang 

kelas saja, akan tetapi dapat juga berlangsung di luar kelas. Pendidikan kepribadian 

atau akhlak dapat berlangsung di mana dan kapan saja. Bentuk upaya untuk 

memperkuat fungsi dan tujuan pendidikan maka salah satu yang harus diperlukan 

pendidikan agama Islam sebagai harapan untuk membentengi dan mengarahkan 

para peserta didik dan dapat membentuk sikap dan kepribadian warga negara yang 

lebih baik. Pada hakikatnya pembelajaran pendidikan agama Islam berupaya dan 

mampu membina akhlak dan menanamkan sikap kejujuran kepada peserta didik, 

pendidikan agama berupaya terus membina dan menggali, membentuk dan 

mengarahkan kepada perbuatan atau akhlak terpuji sehingga pendidikan Agama 

Islam dapat berfungsi sebagai pendidikan karakter.  

Melalui pendidikan karakter mampu memunculkan kebajikan dari dalam 

diri seseorang dan mampu memunculkan sikap, nilai dan moral seperti sikap jujur 

dalam bercakap atau bertindak baik kepada dirinya, kepada orang lain dan kepada 

Tuhannya. Kemudian sikap ini akan terlihat dan muncul dalam tindakan yang 

                                                           
42Mulyadi, D., Sapriya, & Rahmat. Kajian Tentang Penumbuhan Karakter Jujur Peserta 

Didik Sebagai Upaya Pengembangan Dimensi Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture) di Sma 

Alfa Centauri Bandung. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, Vol. 6, No. 2, (2019). H. 220 
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nyata yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak 

orang lain, kerja keras dan lain sebagainya.43  

Pengembangan karakter jujur pada masyarakat akan melatih dirinya dalam 

menentukan bagaimana terbentuknya identitas suatu bangsa di masa yang akan 

datang. Oleh karena itu, diperlukan usaha dalam pengembangan paradigma 

pendidikan yang mampu membangun budaya sebagai bagian dari proses 

pendidikan secara keseluruhan dan proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara sebagai suatu keutuhan, maka diperlukan pendidikan yang mampu 

membina, membentuk dan mengarahkan dan mengutamakan penumbuhan sikap 

atau karakter jujur kepada peserta didik.44 Pendidikan karakter haruslah berpijak 

pada karakter dasar manusia yang bersumber dari nilai moral universal yang 

bersumber dari agama wahyu yang juga disebut the golden rule.  

Pendidikan karakter jujur di sekolah merupakan suatu kebutuhan yang 

sangat penting supaya generasi penerus dapat dibekali dengan kemampuan dasar 

yang tidak hanya mampu menjadi pembelajaran sepanjang kehidupan sebagai 

suatu karakter yang penting untuk hidup di era reformasi yang bersifat global, 

namun dapat berfungsi sebagai peran serta yang positif baik sebagai pribadi, 

anggota keluarga, warga negara, maupun sebagai warga dunia.45 Pendidikan 

karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, manakala berpijak pada nilai-nilai 

karakter dasar tersebut.  

                                                           
43Mulyadi, D., Sapriya, & Rahmat. Kajian Tentang Penumbuhan Karakter Jujur Peserta 

Didik Sebagai Upaya Pengembangan Dimensi Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture) di Sma 

Alfa Centauri Bandung. h. 221 

44Ani Jailani, dkk., Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Jujur pada 

Siswa, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 10. No. 2 (2019), h. 259 

45Ningsih, Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Siswa di Era Revolusi 

Industri 4.0 pada Madrasah Tsanawiyah 1 Banyumas. Insania: Jurnal pemikiran Alternatif 

Pendidikan, Vol. 24, No. 2, (2019), h. 46 
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Jujur atau bisa dikaitkan dengan benar atau siddiq adalah memberikan 

informasi kepada orang lain berdasarkan keyakinan akan kebenaran yang 

dikandungnya. Informasi yang diberikan tidak sebatas melalui perkataan, 

melainkan juga melalui bahasa isyarat atau tindakan tertentu. Kebenaran adalah 

mengkonfirmasikan sesuatu sesuai dengan kenyataan, mengarah kepada cara 

berfikir yang positif. Secara harfiah, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak 

curang. Jujur merupakan nilai penting yang harus memiliki setiap orang. Jujur 

tidak hanya diucapkan tetapi juga harus dalam perilaku sehari-hari.46 Nilai jujur 

penting untuk ditumbuhkan sebagai karakter karena sekarang ini kejujuran 

semakin terkikis. Hal ini disebabkan ketidakjujuran telah sedemikian mewabah 

dan mempengaruhi sistem kehidupan secara keseluruhan sehingga ketika orang 

yang jujur justru akan terperosok dalam kesulitan. 

Masa depan bangsa ini harus dibangun dengan konsep kejujuran jika tidak 

maka masa depan bangsa ini akan suram. Ketidak jujuran telah menjadi penyebab 

bagi lahirnya berbagai perilaku yang merugikan kehidupan bangsa ini. Ketidak 

jujuran yang mendorong berkembangnya perilaku korupsi, kolusi, nepotisme, 

kekerasan, penipuan dan sebagainya. Tidak dibutuhkan banyak logika dan 

argumentasi yang mengukuhkan arti penting jujur ini. Semua orang akan sepakat 

jika jujur itu penting, jujur itu mulia, jujur itu harus ditumbuh kembangkan dan 

jujur itu sifat yang layak untuk diteladani. Tetapi kesepakatan ini tidak boleh 

berhenti sebagai kesepakatan belaka. Harus ada kemauan dan kesadaran untuk 

menindak lanjutinya dalam aksi nyata. Ruang lingkup kejujuran dibagi menjadi 

lima bagian yaitu: 

                                                           
46Siti Yumnah, Pendidikan Karakter Jujur dalam Prespektif Al-Qur’an, 

PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam Vol.14, No.1, (2019), h. 33 
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1. Benar Perkataan (Bidq al-Hadis). Hal ini karena terlihat dalam benar 

tidaknya seseorang dalam menyampaikan informasi, menjawab pertanyaan, 

melarang, dan memerintah ataupun yang lainnya.  

2. Benar Pergaulan (Bidq al-mu’amalah). Benar pergaulan ini adalah sikap 

benar dalam bermu’amalah, tidak menipu, tidak khianat, tidak memalsu, 

sekalipun kepada non muslim. Sikap benar ini akan menjauhkan seseorang 

yang memilikinya dari sifat sombong dan riya, serta mendorongnya untuk 

selalu berbuat benar kepada siapapun tanpa melihat status sosial dan 

ekonomi. 

3. Benar Kemauan (Bidq al-azam). Hal penting bagi seseorang dalam 

mempertimbangkan sebuah perbuatan sebelum dilakukannya adalah apakah 

perbuatan itu benar dan bermanfaat atau tidak. Benar kemauan akan 

mendorong seorang muslim untuk melakukan perbuatan dengan sungguh-

sungguh dan tanpa ragu-ragu, tanpa terpengaruh dari luar dirinya. Akan 

tetapi sikap ini tidak berarti mengabaikan kritik, selama kritik itu 

argumentatif dan konstruktif.  

4. Benar Janji (Bidq al-wa’du) Seorang muslim akan senantiasa menepati 

janjinya sekalipun dengan musuh dan anak yang lebih muda daripadanya. 

Termasuk dalam menepati janji adalah mewujudkan azam (ketetapan hati) 

untuk melakukan suatu kebaikan.  

5. Benar Kenyataan (Bidq al-hal) Seorang muslim akan menampilkan diri 

seperti keadaan yang sebenarnya. Seorang muslim bukan orang yang 

memiliki kepribadian ganda atau sikap bermuka dua. Tidak menipu akan 

kenyataan, tidak memakai baju kepalsuan, tidak mencari nama dan tidak 

pula mengada-ada. 
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Salah satu cara untuk membangun kejujuran peserta didik dalam konteks 

pendidikan adalah dengan cara mengajarkan mereka agar selalu berkumpul dengan 

orang-orang yang jujur. Perintah Allah yang berupa shigot amar (kata perintah) 

agar orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang shodiqin yaitu orang-

orang yang jujur sebagai mana dijelaskan dalam QS. At-Taubah/9: 119 yang 

berbunyi: 

دِقيِنَ   َ وَكُونوُاْ مَعَ ٱلصَّٰ َٰٓأيَُّهاَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ ٱتَّقوُاْ ٱللََّّ  يَٰ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (QS. At-Taubah/9: 
119).47 

Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan  َدِقيِن  di sini adalah mereka  ٱلصَّٰ

yang jujur niatnya, teguh hatinya dan perbuatannya dan keluar bersama Rasulullah 

saw. pada perang tabuk dengan hati yang ikhlas.48 Sementara menurut Ala’uddin 

Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi dalam tafsir al-Khozin menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan  َدِقيِن  adalah orang-orang yang sama-sama Nabi  ٱلصَّٰ

dan sahabatnya dalam peperangan dan menghindari orang-orang munafik yang 

berpaling dari medan pertempuran dan memilih tinggal di rumah dan tidak 

berperang.49 Berdasarkan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa kejujuran akan 

terbangun ketika berada dengan orang-orang yang jujur pula. Dengan demikian, 

saran seorang guru pada siswanya agar senantiasa memberikan pesan agar peserta 

didik tidak salah pergaulan. Karena komunitas pembohong berdampak pula pada 

orang-orang yang baik menjadi pembohong. 

                                                           
47Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: 

Penerbit Asy.Syifa, 1998), h. 164 

48Abi Muhammad Husain bin Mas’ud al-Bagawi, Tafsir al-Bagawi, Jilid 4, (Riyad: Darat-

Taibah, 1411H), hal 109 

49Ala’uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al- Baghdadi, Tafsir al-Khazin 2, (Bairut: Dar 

al-Kutub, 2004), hal 419 



60 
 

Menanamkan sikap jujur kepada peserta didik apabila guru tidak 

memberikan pemahaman yang memadai tentang makna kejujuran memang sulit. 

Sebab ini kejujuran hanya menjadi pembahasan dalam mata pelajaran, seperti mata 

pelajaran agama dan lain sebagainya tanpa adanya penerapan secara konsisten 

yang tertanam dalam diri peserta didik. Sehingga peserta didik sekedar mengerti 

bahwa salah satu ciri orang baik adalah bersikap jujur. Namun ia kurang 

memahami alasan seseorang harus bersikap jujur, pengaruhnya terhadap berbagai 

hal, serta cara menumbuhkan sikap jujur, pengaruhnya terhadap berbagai hal, serta 

cara menumbuhkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, tema 

kejujuran berhenti sebatas pemahaman yang dihafalkan, namun tidak sampai pada 

tahap penghayatan dan pengamalan.  

Hal ini yang menjadi faktor utama pentingnya penanaman pemahaman 

tentang kejujuran kepada peserta didik yang dijadikan pemahaman mendasar 

untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, setidaknya peserta didik 

mengetahui alasan seseorang harus bersikap jujur. Dengan demikian, kejujuran 

akan tertanam dalam diri peserta didik yang berdasar dari pengetahuan yang 

dilandasi hati nurani yang tulus. 

Membentuk karakter jujur pada peserta didik memang tidak bisa dilakukan 

dengan sekedar menyampaikan materi kepadanya. Pihak sekolah harus 

menyediakan alat bantu yang dapat mendukung terciptanya iklim kejujuran pada 

dirinya. Dalam hal ini, yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan adalah 

mengerjakan dan menumbuhkan karakter jujur pada peserta didik. Untuk 

merangsang terbentuknya karakter jujur, sekolah seharusnya membuat kotak 

kejujuran. Kotak tersebut merupakan sebuah wadah untuk barang-barang yang 

ditemukan di sekitar sekolah, mulai dari dasi, kopiah, hingga uang. Peserta didik 

atau perangkat sekolah yang menemukan barang berharga di lingkungan sekolah 
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diwajibkan untuk memasukkannya ke dalam kotak itu. Sehingga, jika ada 

seseorang yang merasa kehilangan, ia bisa langsung melihat ke kotak tersebut, 

dengan seizin guru yang menjaganya.  

Alat lain yang disediakan oleh pihak sekolah dalam menumbuhkan sifat 

jujur pada diri peserta didik adalah membuat buku Kontak Bina Prestasi (Kobinsi). 

Buku tersebut merupakan buku catatan yang memuat beberapa kegiatan peserta 

didik selama berada di rumah, kemudian dilaporkan di sekolah. Tujuan dibuatnya 

buku itu adalah untuk memantau kegiatan keagamaan peserta didik selama berada 

di rumah, seperti shalat lima waktu dan membaca al-Qur’an. Buku tersebut berisi 

catatan tentang kegiatan ibadah peserta didik yang harus diisi sendiri, sehingga 

bisa melatih sikap jujur dan kedisiplinan peserta didik baik di sekolah maupun di 

luar sekolah. Dengan adanya kotak kejujuran dan buku Kontak Bina Prestasi 

setidaknya merupakan sarana untuk menanamkan kejujuran pada diri peserta didik 

sedini mungkin dari hal yang paling kecil. Sehingga harapan ke depannya akan 

menumbuhkan kejujuran dalam ranah yang lebih luas.  

Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai tindakan preventif agar peserta didik 

tidak melakukan hal-hal yang tidak jujur dengan menganggap barang milik orang 

lain sebagai hak milik pribadi ketika ditemukan barang-barang yang tertinggal. 

Guru merupakan sosok panutan bagi peserta didik ketika di sekolah yang segala 

gerak gerik dan sikapnya langsung terlihat oleh peserta didik. Oleh karena itu, 

untuk menumbuhkan sikap jujur pada dirinya, guru juga harus memberikan contoh 

yang konkret dengan cara berusaha bersikap jujur dan disiplin dalam setiap 

kesempatan. Selain guru, orang tua juga memegang peranan penting dalam 

menumbuhkan karakter jujur bagi peserta didik. Oleh karena itu, sekolah perlu 

melakukan kerja sama yang intensif dengan keluarga peserta didik agar mereka 

membantu program pengembangan karakter yang diselenggarakan di sekolah.  
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Di lingkungan sekolah guru harus berusaha membangun iklim keterbukaan 

dengan peserta didik. Jika ada peserta didik yang melakukan pelanggaran, 

sebaiknya ditegur dengan cara menunjukkan letak kesalahan yang dilakukan oleh 

peserta didik dengan alasan apa pun. Sebab, hal ini akan menjadikan peserta didik 

selalu merasa aman saat berbuat kesalahan. Selain itu, berbagai macam peraturan 

juga harus disampaikan secara jelas beserta sanksi-sanksinya. Hal ini akan 

menjadikan peserta didik merasa bahwa ia tidak dapat berbuat sesuai dengan 

keinginannya sendiri karena keberadaannya telah diikat oleh peraturan tertentu. 

Keterbukaan sikap orang tua dan guru akan memperkecil kemungkinan ia bersikap 

kurang jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Sebab, dengan terbangunnya 

sikap keterbukaan, ia merasa memiliki tempat curahan perhatian dan kasih sayang, 

yang ditunjukkan dengan adanya sikap keterbukaan itu.  

Cara lain untuk mendorong peserta didik agar bisa bersikap jujur adalah 

tidak bereaksi berlebihan bila ia berbohong. Guru semestinya bereaksi secara wajar 

sekaligus membantunya agar berani mengatakan kebenaran. Sebab, sebenarnya ia 

sadar bahwa kebohongan yang telah ia lakukan membuat gurunya kecewa, namun, 

jika guru bereaksi berlebihan saat menunjukkan kekecewaan, peserta didik akan 

merasa ketakutan untuk berkata jujur di depan gurunya. Ketakutan karena reaksi 

berlebihan, seperti marah, memberi hukuman terlalu berat, ataupun yang lainnya, 

akan memaksa peserta didik secara perlahan mempelajari kebohongan. Peserta 

akan berusaha mencari cara untuk mengingkari dan tidak berani berkata jujur 

karena takut akan mendapatkan reaksi serupa. Oleh karena itu, meskipun guru 

merasa kecewa atas kebohongan yang telah dibuat oleh peserta didiknya, 

sebaiknya guru menunjukkan kekecewaan secara wajar. Selain itu, hendaknya guru 

memberi pengertian kepada peserta didik dengan cara yang arif bahwa kebohongan 

yang ia perbuat memang membuat guru kecewa, namun sebaiknya guru 



63 
 

menjelaskan bahwa guru merasa senang karena ia telah berani mengakui dan 

mengatakan kejujuran. Dalam hal ini, yang terpenting adalah mendorongnya untuk 

berani mengatakan kejujuran, bukan sebaliknya.  

Sikap jujur pada pendidikan karakter merupakan sikap yang lahir dari 

dalam diri seseorang tanpa ada proses rekayasa karena adanya proses pembiasaan, 

oleh karena itu hakikat dari sikap jujur adalah: 

1. Kejujuran adalah mengatakan yang sebenarnya. 

2. Jujur adalah ketika melakukan sesuatu sesuai dengan yang dipikirkan. 

3. Jujur adalah saat menyatakan yang sebenarnya sekalipun orang tidak 

setuju. 

4. Dengan kejujuran hidup jadi bahagia dan membahagiakan orang di sekitar 

kita. 

Jujur termasuk dalam golongan akhlak yang terpuji atau biasa disebut 

dengan akhlak mahmudah. Jujur berkaitan erat dengan benar, maka sebuah 

kejujuran adalah suatu kebenaran. Jujur dan benar memiliki arti yang sama, yaitu 

kesesuaian dengan kenyataan. Baik itu ucapan, perbuatan, dan lain-lain.50 

Kejujuran juga menentukan kualitas seseorang. Dimana manusia dapat 

mengkomunikasikan dirinya dengan benar apa adanya tanpa dibuat-buat. 

Jujur merupakan perilaku yang terpuji dalam Islam dan hal tersebut 

dijelaskan dalam QS. Al- Ahzab/33;70-71 yaitu:  

لكَُمۡ وَيغَۡفرِۡ لكَُ  ا يصُۡلحِۡ لكَُمۡ أعَۡمَٰ َ وَقوُلوُاْ قوَۡلٗا سَدِيدا َٰٓأيَُّهاَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ ٱتَّقوُاْ ٱللََّّ َ وَرَسُويَٰ لهَُۥ فقَدَۡ مۡ ذُنوُبكَُمۡۗۡ وَمَن يطُِعِ ٱللََّّ

 يمًا  فاَزَ فوَۡزًا عَظِ 

 

Terjemahnya:  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan  
Katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki 
bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. 

                                                           
50Humaidi Tatapangsara, Akhlaq Yang Mulia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 149 
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Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka 
sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.51 

Jujur adalah salah satu karakter atau akhlak yang penting untuk 

ditanamkan dalam diri. Karena dengan kejujuran akan terwujud kehidupan 

masyarakat yang saling percaya, makmur dan harmonis. Kerusakan serta 

perpecahan banyak bermunculan diakibatkan kurangnya kejujuran. Jujur juga 

merupakan nilai fundamental yang diakui oleh semua orang. Hal tersebut karena 

bagi sebagian besar orang jujur adalah tolak ukur kebaikan seseorang begitupula 

bahwa kesuksesan dan kemajuan suatu bangsa lahir dari sikap jujur.52 

Nilai karakter jujur adalah salah satu nilai karakter yang tetap berlaku 

sepanjang zaman. Meskipun dalam praktiknya, bentuk nilai kejujuran dapat 

berubah-ubah. Misalnya adalah “Pendidikan Anti Korupsi” atau “Kantin 

Kejujuran”. Yang intinya adalah nilai karakter jujur. Jujur adalah salah satu akhlak 

atau karakter yang bersumber dari ajaran agama. Jujur termasuk akhlak mahmudah 

yang berarti benar yang lawannya adalah bohong atau dusta. Jujur sangat erat 

kaitannya dengan kebenaran. Jujur adalah menyatakan sesuatu yang benar, 

melakukan sesuatu dengan sebenar-benarnya, tidak mengelabuhi orang lain, 

menepati janji dan apa adanya. 

b. Nilai Toleransi pada Pendidikan Karakter. 

Toleransi dalam Islam adalah topik yang sangat penting ketika didapatkan 

pada situasi saat ini ketika Islam di hadapkan pada banyak kritikan bahwa Islam 

adalah agama intoleran, diskriminatif dan ekstrim. Islam dituduh tidak 

memberikan ruang kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, sebaliknya Islam 

sarat dengan kekerasan atas nama agama sehingga jauh dari perdamaian, kasih 

sayang dan persatuan. Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri yang 

                                                           
51Kementerian Agama RI, Asy-Syifa Al-Qur’an Tajwid Perkata Latin, h. 427 

52Agus Zaenul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah, (Malang: 

Ar-Ruz Media, 2012), h. 132 
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detail-detailnya kemudian di rumuskan oleh para ulama dalam karya-karaya tafsir 

mereka, kemudian rumusan ini disempurnakan oleh ulama dengan penggayaan-

pengayaan baru sehingga akhirnya terjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat 

Islam.53 

Agama Islam sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Sikap toleransi 

bagi Islam, baik yang bersumber dari al-Qur’an maupun Hadits Rasulullah saw. 

merupakan tuntunan bagi umat Islam, Namun pada kenyataannya praktek toleransi 

tidak berjalan dengan baik di masyarakat, di sekolah atau di kantor, masih ada 

konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan. Sehingga dapat dipahami bahwa 

ajaran toleransi belum dilaksanakan secara maksimal atau bahkan bisa dikatakan 

masih hanyalah sebatas teori, belum sampai pada tataran penghayatan dan praktek 

sebagai hakikat dari kerukunan umat beragama. Dari serangkaian peristiwa masih 

banyak terjadi kekerasan dan kerusuhan yang di latar belakangi perbedaan ras, 

suku, dan agama yang masih saja mewarnai tidak berjalan toleransi Indonesia. hal 

ini masih begitu mudah masyarakat terprovokasi oleh isu yang membuat 

masyarakat terpancing untuk melakukan tindakan yang bersifat anarkis dan 

dekstruktif. Perbedaan yang terjadi di masyarakat Indonesia cenderung melahirkan 

gesekan dan permusuhan. padahal cita-cita bangsa ini adalah berbeda-beda tapi 

tetap satu jua, harmonisasi dalam kehidupan masyarakat sangat diutamakan. 

Pengembangan nilai karakter pada dunia pendidikan dalam hal ini peserta 

didik khususnya nilai karakter toleransi di tingkat satuan pendidikan dilakukan 

berdasarkan grand design (strategi pelaksanaan) yang tercantum di dalam Panduan 

Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Adapun strategi pelaksanaan 

implementasi nilai-nilai karakter yaitu program pengembangan diri dalam hal ini 

                                                           
53Usman, Devi Syukri Azhari, Toleransi Kehidupan Beragama Menurut Hukum Islam, 

Journal on Education, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Vol. 5, 

No. 2 (2023), h. 1739 
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perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan melalui 

pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah.54 

Toleransi memiliki nilai sikap yang baik ditanamkan pada siswa. Toleransi 

merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku ras, etnis, 

pendapat sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Sikap siswa 

yang menghargai perbedaan sesama untuk membangun masyarakat menjadi 

memiliki peradaban. Indikator yang muncul pada indikator sekolah adalah 

menghargai dan memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga sekolah 

tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, status ekonomi dan 

kemampuan khas dan memberikan perlakuan yang sama terhadap stakeholder 

tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan status ekonomi. Pada tingkatan 

sekolah sikap toleransi berkembang pada budaya sekolah yang mengembangkan 

siswa untuk dapat menghargai sesama. 

Unsur-unsur yang perlu ditekankan dalam sikap toleransi memberikan 

kebebasan, mengakui hak setiap orang dan menghormati keyakinan orang lain 

yaitu: Pertama, memberikan kebebasan atau kemerdekaan dimana setiap manusia 

diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak menurut 

dirinya sendiri. Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir sampai nanti ia 

meninggal dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat 

digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun. Kedua, mengakui hak 

setiap orang suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam 

menentukan sikap perilaku masing-masing. Ketiga, menghormati keyakinan orang 

lain landasan keyakinan di atas adalah berdasarkan kepercayaan, bahwa tidak 

benar ada orang atau kelompok yang berkeras memaksakan kehendaknya sendiri 

                                                           
54Muhammad Rizki Risdianto, dkk., Penanaman Nilai Toleransi dalam Pembelajaran 

Tematik di Sekolah Dasar, Pedadidaktika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol. 7, 

No. 1 (2020), h. 56 
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kepada orang atau kelompok lain. Keempat, saling mengerti tidak akan terjadi, 

saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. 

Saling anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat 

dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang 

lain.55 

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki keberagaman budaya 

terbesar di dunia, keberagaman etnis, budaya, suku, agama, ras yang terbagi dalam 

pulau-pulau menjadikannya dikenal dengan sebutan negara multikultural atau 

pluralitas. Keberagaman Indonesia dapat dilihat dari kondisi geografis dan kondisi 

sosiokultural Indonesia yang begitu luas, beraneka ragam dan kompleks. 

Keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya menjadikan sebagai sebab 

bangsanya semakin erat untuk saling menerima dan menjadikannya sebagai suatu 

perbedaan dan perselisihan.56  

Keberagaman etnis, budaya, ras, suku, agama dan golongan yang dimiliki 

negara Indonesia merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya karena 

tidak semua negara lain memiliki kekayaan seperti halnya yang dimiliki oleh 

negara Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia menuntut bangsanya agar 

menjadi masyarakat yang bijak, cerdas dan selektif dalam menerima segala 

informasi yang ada karena informasi yang beredar tidak sedikit menjadi akar dalam 

perselisihan yang sering terjadi antar etnis yang ada di Indonesia, oleh karenanya 

Pancasila menjadi dasar untuk pemersatu bangsa di atas keberagaman yang ada di 

Indonesia. Para pemimpin Republik Indonesia terdahulu telah menyiapkan dan 

                                                           
55Dian Nastiti, Penanaman Karakter Toleransi dan Pendidikan Multikultural di Sekolah 

dalam Mengahadapi Keragaman Budaya, Ras dan Agama, FASCHO: Kajian Pendidikan dan Sosial 

Kemasyarakatan, Vol. 12, No. 1 (2022), h. 4 

56Kusumohamidjojo, B., Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat 

Kebudayaan, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 45  
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meyadari keanekaragaman di tanah air dengan memberikan Dasar Negara yakni 

Pancasila sebagai pemersatu bangsa. 

Keberagaman bangsa yang ada di Indonesia harus dijaga eksitensinya guna 

mencapai tujuan bersama yakni menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan 

bangsa salah satunya dengan sikap toleransi. Kata toleransi yang berarti 

membiarkan atau mendiamkan. toleransi merupakan sikap ataupun tindakan yang 

memberikan kebebasan dan memperbolehkan orang lain untuk memiliki, pendapat, 

keyakinan, pilihan, agama, dan keputusannya sesuai dengan pilihannya walaupun 

tidak sama dengan kita. Sedangkan pendidikan toleransi diartikan sebagai upaya 

untuk melawan dan menolak sikap radikalisme di kalangan siswa.57 Selain itu 

toleransi pada dasarnya ditujukan guna membelikan latihan untuk dilakukan 

memberikan manfaat yang sangat dan dikembangkan secara luas dalam kehidupan 

masyarakat merupakan tujuan penting dari pendidikan toleransi di kalangan 

peserta didik di sekolah maupun kelompok sosial. 

Toleransi merupakan sikap atau tindakan menghargai perbedaan agama, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari keyakinan yang 

seseorang yakini. Toleransi terbagi menjadi beberapa macam yaitu:  

1. Toleransi sosial, merupakan toleransi yang berhubungan dengan 

kedudukan seseorang di dalam masyarakat, dikarenakan dalam kehidupan 

bermasyarakat harus ada sikap saling menghargai antara status sosial 

individu satu dengan individu yang lain. 

2. Toleransi budaya, yang berarti sikap menghargai keberagaman budaya 

serta adat istiadat yang dimiliki setiap masyarakat dan tidak bersikap 

etnosentris atau menganggap budayanya yang paling bagus atau benar.  

                                                           
57Kurniawan, K. N., Tolerance Education in tthe Hidden Curriculum: A Case Study on 

Indonesian Public School. (Masyarakat Jurnal Sosiologi, 2018), h. 30  
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3. Toleransi agama, yaitu sikap menghargai keyakinan orang lain yang 

berbeda dengan dirinya, keberagaman agama dan keyakinan serta tidak 

menjadikan orang yang berbeda keyakinan dengan kita sebagai musuh, 

maka toleransi agama sangat penting kita lakukan. 

Karakter toleransi menjadi salah satu dari sembilan pilar karakter anak usia 

dini yang berasal dari nilai-nilai luhur yang sudah diakui secara universal. 

Pengembangan yang dilakukan dalam sikap toleransi yakni mengembangkan 

kebiasaan bersabar, menerima perbedaan, sikap tenggang rasa dan kemampuan 

menahan emosi ketika melihat adanya perbedaan. Pentingnya karakter toleransi 

dibentuk pada anak usia dini dikarenakan di usia tersebut adalah usia emas dimana 

seorang anak lebih mudah menerima stimulus yang diberikan dari luar dan pada 

usia tersebut seorang anak jika dilakukan pembiasaan lebih mudah dilakukan 

dengan harapan karakter toleran tersebut sudah tertanam dalam diri.  

Karakter toleransi merupakan sikap atau tindakan menghargai perbedaan 

agama, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari keyakinan yang 

seseorang yakini serta sikap membiarkan orang lain memiliki pendapat yang 

berbeda dengan pendapat kita sendiri, atau melakukan hal yang tidak sesuai 

dengan pendapat kita, tanpa adanya gangguan. Toleransi secara lisan dapat 

diartikan sebgai sikap menghargai perbedaan. Wujud dari perilaku toleransi seperti 

menghargai perbedaan agama, pendapat, sikap dan tindakan yang berbeda.58 

Pentingnya pembentukan karakter toleransi yakni terdapat banyak sekali 

permasalahan yang berasal dari perilaku warga masyarakat banyak yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai luhur dari yang diajarkan nenek moyang bangsa Indonesia 

seperti sikap mementingkan diri sendiri dengan meng-gunakan segala cara untuk 

                                                           
58Mega Rahmawati, Harmanto, Pembentukan Nilai Karakter Toleransi Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Bagi Siswa Tunagrahita, (JCMS Vol. 5 

No. 1 Tahun 2020), h. 69 
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mencapai tujuan dan kepentingan pribadi maupun kelompok sendiri, termasuk 

dengan cara-cara dan upaya yang melanggar hukum seperti korupsi dan memeras 

warga masyarakat melalui budaya konflik dan saling curiga dengan bentuk saling 

mencela budaya lainnya, mencaci dan mencari berbagai kesalahan yang bertujuan 

untuk menjatuhkan budaya lain. Sedangkan di dunia pendidikan, perilaku 

menyimpang di kalangan pemuda yang menunjukkan perilaku dekadensi moral di 

buktikan dengan banyak dari mereka yang terjerat narkoba, pergaulan bebas, 

tawuran dan premanisme maka perlu dilakukan pembentukan karakter toleransi 

yang lebih ditingkatkan lagi guna mengatasi segala permasalahan dan mencegah 

segala penyebab permasalahan bahkan konflik yang terjadi akibat dari perilaku 

intoleransi. 

Nilai karakter toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. Sikap toleransi merupakan hal yang sederhana namun bisa 

berdampak baik jikan diterapkan pada anak di sekolah. Selain karakter toleransi 

upaya yang bisa dilakukan oleh guru dalam mencegah terjadinya perpecahan 

adalah dengan pendidikan multikultural. Pendekatan pembelajaran multikultural 

yang dapat diterapkan antara lain: tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan 

(education) dengan persekolahan (schooling), menghindari pandangan yang 

menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik, upaya untuk mendukung 

sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik merupakan antithesis terhadap tujuan 

pendidikan multikultural, meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan, 

dan meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. 

Adapun langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala pendidikan 

multikultural dan penanaman karakter toleransi di sekolah yaitu: menambah 

wawasan dengan membaca buku, atau penelurusan internet, melatih 
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pengembangan frame of reference dari budaya dalam perspektif ilmiah melalui 

diskusi dengan guru lain atau kelompok kerja guru. 

c. Nilai Disiplin pada Pendidikan Karakter. 

Pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk 

perkembangan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.59 

Dalam pendidikan terjadi proses belajar mengajar antara guru dan peserta didik. 

Belajar diartikan sebagai proses interaksi antara individu dengan lingkungannya, 

di mana melalui interaksi tersebut individu akan dapat memperoleh pengalaman 

serta pengetahuan yang baru yang mampu menarik perhatian individu sehingga 

memungkinkan terjadinya interaksi.  

Kegiatan belajar dilakukan dengan melibatkan aktivitas fisik maupun 

psikis yang kemudian menghasilkan suatu perubahan tingkah laku pada diri 

individu dalam bentuk peningkatan kemampuan yang relatif konstan dan bukan 

disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang bersifat sementara. Melalui 

kegiatan belajar peserta didik akan mampu meningkatkan kemampuan serta 

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya serta mengembangkan berbagai 

karakter positif melalui pembelajaran pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem pendidikan yang 

menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang di dalamnya 

terkandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya 

kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga 

                                                           
59Sugiarto, A. P., dkk., Faktor Kedisiplinan Belajar pada Siswa Kelas X SMK Larenda 

Brebes. Jurnal Mimbar Ilmu, Vol. 24, No. 2, (2019), h. 232 
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akan tercipta peserta didik yang berkarakter mulia.60 Pendidikan karakter ini 

merupakan salah satu bentuk layanan kualitas belajar yang disediakan oleh 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun pada 

kenyataannya nilai karakter yang ada dalam diri peserta didik masih belum 

maksimal, hal ini dilihat dari banyaknya siswa yang senang menunda-nunda 

pekerjaan, datang ke sekolah tidak tepat waktu, tidak memakai seragam yang 

lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam tata tertib sekolah.61   

Berdasarkan fenomena tersebut maka nilai disiplin pada pendidikan 

karakter perlu dibangun sejak dini pada peserta didik. Pendidikan karakter disiplin 

peserta didik dapat dilakukan dalam bentuk penerapan disiplin pada segala 

kegiatan di sekolah dalam bentuk membudayakan 5s, membantu peserta didik 

untuk mengenali potensi yang ada dalam dirinya, membiasakan siswa untuk gemar 

membaca.62 Pendidikan karakter disiplin dapat dilakukan dengan melaksanakan 

kegiatan rutin seperti piket kelas, kegiatan spontan dan memberikan contoh 

keteladanan kepada peserta didik seperti datang tepat waktu untuk mengajar siswa 

di kelas. Implementasi pendidikan karakter disiplin di sekolah dilakukan melalui 

kegiatan rutin di sekolah, ekstrakurikuler dan kerjasama antara orang tua dan pihak 

sekolah. Berdasarkan ketiga hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan 

karakter disiplin di sekolah.63 

Kultur sekolah merupakan bentuk kesepakatan bersama yang dipakai 

dalam menjalani hidup bersama serta diterapkan untuk memecahkan kesulitan dan 

problem yang dihadapi sekolah dalam mencetak lulusan yang cerdas dan 

berkarakter yang baik. Budaya sekolah sebagai sebuah sistem orientasi bersama 

(norma-norma, nilai-nilai, dan asumsi-asumsi dasar) yang dipegang teguh oleh 

warga sekolah, yang akan menjaga kolektifitas unit dan memberikan identitas 

yang berbeda dari sekolah lain. Jadi, kultur sekolah sebagai keyakinan dan nilai-

nilai milik bersama yang menjadi pengikat kuat kebersamaan mereka sebagai suatu 

warga masyarakat sekolah. Dengan penjelasan yang lain dapat dikatakan bahwa 

budaya sekolah adalah suatu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan tradisi-tradisi 

yang dianut bersama oleh semua warga sekolah, diyakini telah terbukti dapat 

dipergunakan untuk menghadapi berbagai masalah dalam beradaptasi dengan 

lingkungan yang baru dan melakukan integrasi internal, sehingga pola nilai dan 

asumsi tersebut dapat diajarkan kepada Pembentukan karakter disiplin siswa 

melalui anggota dan generasi baru agar memiliki pandangan yang tepat bagaimana 

seharusnya memahami, berpikir, merasakan dan bertingkah laku menghadapi 

berbagai situasi dan lingkungan yang ada.64 

Kajian mengenai pembentukan karakter disiplin sudah banyak dilakukan 

dengan tujuan untuk menggali, mengkaji, dan mendeskripsikan pelaksanaan 

pendidikan karakter disiplin di sekolah dan diharapkan dapat ditemukan kebijakan 
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yang mendukung keberhasilan pendidikan karakter. Pembentukan karakter disiplin 

dapat dilakukan melalui sembilan kebijakan, yaitu:  

1. Membuat program pendidikan karakter;  

2. Menetapkan aturan sekolah dan aturan kelas;  

3. Melakukan sholat dhuha dan sholat dhuhur berjamaah;  

4. Membuat pos afektif di setiap kelas;  

5. Memantau perilaku kedisiplinan siswa di rumah melalui buku catatan 

kegiatan harian;  

6. Memberikan pesan-pesan afektif di berbagai sudut sekolah;  

7. Melibatkan orang tua;  

8. Melibatkan komite sekolah; dan  

9. Menciptakan iklim kelas yang kondusif.65  

Kebijakan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut dalam rangka 

untuk menunjang penerapan pendidikan karakter khususnya karakter disiplin. 

Pendidikan karakter disiplin sangat penting untuk diterapkan hal ini dikarenakan:  

a. Cara terbaik untuk menjamin anak-anak (siswa) memiliki kepribadian yang 

baik dalam kehidupannya.  

b. Cara untuk meningkatkan prestasi akademik.  

c. Sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya 

sendiri di tempat lain.  

d. Mempersiapkan siswa untuk menghormati pihak lain atau orang lain dan 

dapat hidup dalam masyarakat yang beragam.  

e. Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan masalah moral sosial, 

seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan 

seksual, dan etos kerja (belajar) yang rendah.  
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f. Sebagai persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja.  

g. Mengajarkan akan nilai-nilai budaya merupakan bagian dari kerja 

peradaban.66 

Penerapan pendidikan karakter di era sekarang merupakan hal yang penting 

untuk dilakukan mengingat banyaknya peristiwa yang menunjukkan terjadinya 

krisis moral baik di kalangan anak-anak, remaja, maupun orang tua. Oleh karena 

itu, penguatan pendidikan karakter perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai dari 

lingkungan keluarga, sekolah, dan meluas ke dalam lingkungan masyarakat. Salah 

satu nilai karakter yang perlu dikembangkan adalah disiplin. Nilai karakter disiplin 

sangat penting dimiliki oleh manusia agar kemudian muncul nilai-nilai karakter 

yang baik lainnya. Pentingnya penguatan nilai karakter disiplin didasarkan pada 

alasan bahwa sekarang banyak terjadi perilaku menyimpang yang bertentangan 

dengan norma kedisiplinan. Perilaku tidak disiplin yang lain contohnya adalah 

membuang sampah sembarangan, parkir tidak di tempat yang telah ditentukan, 

tidak mematuhi perizinan mendirikan bangunan, dan sebagainya. Adanya perilaku 

melanggar tersebut menunjukkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk 

berperilaku disiplin terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah. 

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut adalah 

adanya disiplin belajar yang rendah, yakni perilaku siswa yang tidak mematuhi 

peraturan dan kurang tanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar. Maka 

untuk mencapai tujuan pendidikan salah satunya dengan meningkatkan disiplin 

belajar para peserta didik. Pendidikan karakter sangat diperlukan untuk 

menanamkan sikap disiplin kepada anak didik. Karena disiplin merupakan bakat 

mereka untuk menjadi manusia yang baik. Apalagi setelah mereka lulus dan 

bekerja maka yang sangat dibutuhkan adalah sikap disiplin, baik disiplin dalam hal 

                                                           
66Septi Wahyu Utami, Penerapan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Kedisiplinan 

Siswa, Jurnal Pendidikan, Volume 04m Nomor 01, (2019), h. 4 



76 
 

waktu ataupun disiplin dalam bekerja. Oleh karena itu, banyak sekali pendidikan 

memberi program ekstrakulikuler yang tujuannya adalah menerapkan siswa untuk 

disiplin yang lebih kuat.  

Pendidikan yang baik tentulah pendidikan yang bukan hanya bertujuan 

untuk mengubah anak yang berintelektual saja, tapi karakternya juga perlu dilatih 

agar kelak menjadi orang yang baik. Di zaman globalisasi ini hampir semua anak 

didik hanyalah mencari nilai semata, karna takut kalau nilainya nanti jelek dan 

kemudian dimarahi oleh orang tuanya, makanya anak lebih cenderung melakukan 

hal apapun juga yang menurut mereka itu dapat membantu mereka untuk bisa 

mendapatkan nilai yang baik. 

Pendidikan karakter disiplin merupakan hal yang penting untuk 

ditanamkan kepada generasi muda. Orang tua, pendidik, institusi agama, 

organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab yang besar untuk membangun 

karakter disiplin pada generasi muda. Pendidikan karakter disiplin bukanlah 

tanggung jawab segelintir orang atau lembaga tertentu saja. Pelaksanaan 

pendidikan karakter disiplin adalah tanggung jawab bersama, baik lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut harus 

bekerja bersama-sama untuk mendukung konsistensi dan kontinuitas pendidikan 

karakter disiplin, sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan pendidikan karakter disiplin dapat didukung dengan 

melakukan sosialisasi tentang moral dasar yang perlu dimiliki anak dan remaja 

untuk mencegah remaja melakukan tindakan yang dapat merugikan diri remaja itu 

sendiri maupun orang lain. Melalui pendidikan karakter disiplin akan tertanam 

nilai-nilai karakter yang baik di dalam diri individu. Nilai-nilai karakter yang baik 

akan menuntun seseorang dalam berperilaku sehari-hari. Pendidikan karakter 

disiplin merupakan proses pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan 
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karakter-karakter luhur kepada anak didik, sehingga mereka memiliki karakter 

luhur, dan menerapkan serta mempraktekkan dalam kehidupannya, baik di 

lingkungan keluarga, warga masyarakat, maupun warga negara. 

Pendidikan karakter disiplin tidak dapat dilakukan di dalam suatu ruang 

hampa (vacuum tube) yang bebas nilai karena karakter sangat erat (bounded) 

dengan kehidupan.67 Berdasarkan penjelasan tersebut maka pendidikan karakter 

disiplin tidak akan berhasil jika penerapannya hanya berupa teori secara verbalistik 

saja. Tidak ada jaminan jika pendidikan karakter disiplin itu berdiri sendiri sebagai 

mata pelajaran. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan karakter hendaknya dapat 

dilakukan dengan mengintegrasikan ke dalam perilaku kehidupan sehari-hari. 

Pengembangan pendidikan karakter disiplin dalam masyarakat sangat 

penting untuk dilakukan yang dalam proses penerapannya dapat dilakukan dalam 

bentuk kultur masyarakat bermutu yang mencakup mutu input, mutu akademik, 

dan mutu nonakademik, kultur masyarakat Islam dengan fokus penanaman 

karakter disiplin, keterbukaan, kepedulian, kebersamaan, dan kerja sama dan 

Kultur disiplin dengan fokus penanaman karakter antara lain religius. 

Pendidikan karakter disiplin merupakan hal penting untuk diperhatikan 

dalam rangka membina karakter seseorang. Berbekal nilai karakter disiplin akan 

mendorong tumbuhnya nilai-nilai karakter baik lainnya, seperti tanggung jawab, 

kejujuran, kerjasama dan sebagainya. Pendidikan karakter displin memiliki tiga 

dimensi yaitu: a). Disiplin untuk mencegah masalah, b) Disiplin untuk 

menyelesaikan masalah agar tidak semakin buruk, dan c) Disiplin untuk mengatasi 

masyarakat yang berperilaku di luar kontrol. Ketiga dimensi tersebut sangat 

berpengaruh pada polarisasi kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, karena 
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masyarakat Indonesia lahir secara heterogen yang berpotensi akan terjadinya 

masalah di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pendidikan karakter disiplin 

merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.  

d. Nilai Cinta Tanah Air pada Pendidikan Karakter. 

Karakter merupakan aspek penting yang perlu dikembangkan saat ini, 

mengingat berbagai tantangan dan hambatan yang datang dari luar sangat 

membahayakan bagi kondisi karakter remaja Indonesia. Karakter menentukan 

kondisi bangsa, jika karakter remajanya acuh dan tidak peduli maka bangsa 

tersebut akan terpuruk. Hal yang paling penting ditanamkan dalam karakter adalah 

nilai cinta tanah air. Hal ini harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda, 

sehingga dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Cinta 

tanah air bisa diartikan sebagai sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa 

bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, 

ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran 

Bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Cinta tanah air adalah cara 

berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, kultur, ekonomi 

dan politik Bangsanya. 

Pembahasan nilai cinta tanah air dan nasionalisme menjadi urgen yang 

perlu diperhatikan. Mengacu pada kejadian-kejadian diatas jika terus terulang, 

bukan tidak mungkin Bangsa Indonesia ini menjadi Bangsa yang hanya bisa 

mengekor kepada Bangsa lain. Artinya tidak memiliki identitas dan karakter serta 

hanya mengekor pada Bangsa lain dalam sistem nilai, budaya, dan pemikiran. Oleh 

sebab itu, untuk tetap eksis maka Bangsa Indonesia harus mempertahankan 

identitasnya dan karakter masyarakatnya yang dimulai dari lembaga 

pendidikannya. Lebih lanjut, kuat lemahnya karakter suatu Bangsa jelas berawal 
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dari individu-individu yang membentuknya. Jika individu-individu pada Bangsa 

itu telah baik maka Bangsa yang bersangkutan telah memiliki modal sangat besar 

untuk maju. 

Salah satu upaya dalam menanamkan karakter cinta tanah air adalah 

melalui pendidikan.68 Pendidikan merupakan salah satu pilar yang ikut menopang 

berdirinya sebuah peradaban yang disebut dengan Bangsa. Eksistensi suatu Bangsa 

sangat ditentukan oleh karakter yang dimilikinya. Bangsa yang memiliki karakter 

kuat dapat menjadi Bangsa yang bermartabat dan disegani oleh Bangsa lain di 

seluruh dunia. Proses pencapaian tersebut dapat dilakukan melalui lembaga 

pendidikan dalam hal ini adalah sekolah yang bertindak sebagai kontrol sosial dan 

perubahan sosial sebagaimana yang dijelaskan berikut:  

1. Sekolah sebagai kontrol sosial dapat dilakukan dengan memperbaiki 

kebiasaan-kebiasaan buruk anak di rumah dan di masyarakat.  

2. Sekolah sebagai perubahan sosial antara lain dengan menyeleksi nilai-nilai, 

menghasilkan warga negara yang baik dan menciptakan ilmu dan teknologi 

baru. 

3. Sekolah sebagai kontrol sosial dan perubahan sosial, sekolah mempunyai 

kebiasaan yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah.69 

Pemahaman karakter cinta tanah air dapat dilakukan dalam berbagai 

disiplin keilmuan diantaranya adalah pendidikan muatan lokal. Karena karakter 

merupakan nilai-nilai perilaku individu yang saling berkaitan dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan bangsa yang 

dimanifestasikan ke dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan tindakan 
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berdasarkan norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.70 

Karakter yang baik tentu menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap individu 

sebagai modal awal dalam menjalani kehidupan sosial.71 Karakter dibentuk dari 

tiga macam bagian yang berkaitan antara lain pengetahuan moral, perasaan moral 

dan perilaku moral.72 Karakter diibarat seperti otot yang sudah terbentuk dan 

berkembang melalui proses yang panjang dari latihan juga kedisiplinan yang 

dilakukan setiap hari hingga kokoh dan kuat. Seseorang bisa dikatakan memiliki 

karakter baik jika dia mampu menunjukan nilai positif yang ada pada dirinya 

sehingga terlihat serta dirasakan oleh orang disekitarnya, seperti jujur, 

bertanggung jawab, disiplin, dapat bekerja sama, toleransi dan lain sebagainya.  

Selain itu seseorang dapat dikatakan berkarakter kurang baik jika 

memperlihatkan nilai-nilai negatif pada dirinya yang dirasakan oleh orang lain 

seperti suka membuat keributan, mencuri, membunuh, membulying dan lain 

sebagainya.73 Salah satu karakter yang diperlukan serta dapat di lakukan pada 

siswa adalah karakter cinta tanah air. Karakter cinta tanah air merupakan upaya 

sepenuh hati menerima tanah tumpah darah negara sebagai bagian yang wajib kita 

lindungi serta kita kembangkan.74 Cinta tanah air dapat diartikan juga cara 

berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan 
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penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa. 

Rasa cinta tanah air harus ditanamkan kepada anak sejak dini agar sebagai 

generasi penerus bangsa dapat mewujudkan sikap dan tingkah laku yang 

bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan menghindari penyimpangan-

penyimpangan sosial yang bisa merusak norma dan nilai kebudayaan Indonesia. 

Penanaman karakter cinta tanah air dilakukan, mengingat bahwa bangsa ini 

membutuhkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Menanamkan 

karakter cinta tanah air dapat diawali dengan mengenal, memahami, serta 

menghargai budaya lokal yang ada di lingkungan sekitar. 

Nilai-nilai kebudayaan bangsa inilah yang mencerminkan kecintaan kita 

terhadap bangsa dan negara. Namun dari karakter yang diharapkan masih belum 

mampu diterapkan secara maksimal oleh siswa. Berdampak terhadap sikap adanya 

gelombang globalisasi yang begitu besar menjadikan kemerosotan moral dan 

lunturnya karakter yang dimiliki oleh warga negara.75 Rasa cinta tanah air yang 

masih rendah maka akan berdampak terhadap permasalahan karakter yang terjadi 

saat ini antara lain sering terjadinya tawuran antar pelajar, kurang menghargai 

akan seseorang yang lebih tua, pencurian, terjadinya pembunuhan dengan faktor 

pemicu yang dapat dianggap sepele, serta maraknya terjadi bulying antar sesama 

siswa di sekolah, dan masih banyak lagi permasalahan karakter yang terjadi.76   

Melalui pendidikan karakter berbasis kebudayaan lokal yang diterapkan di 

sekolah, peserta didik dapat meningkatkan kecintaannya terhadap budaya 

daerahnya dan menanamkan nilai sosio kultural yang melingkupi peserta didik. 
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Pemahaman nilai karakteristik daerah kepada peserta didik diharapkan dapat 

membentuk karakter peserta didik. Dengan begitu peserta didik akan menjadikan 

arus global menjadi tambahan kekayaan nilai sosio kultural tanpa menghilangkan 

nilai budaya daerah. Muatan lokal diberikan dalam rangka usaha pengenalan 

pemahaman dan pewarisan nilai karakteristik daerah kepada peserta didik.77 

Kedudukan muatan lokal bukanlah mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi 

merupakan mata pelajaran terpadu, yaitu bagian dari mata pelajaran yang sudah 

ada.  

Pendidikan karakter juga memiliki tujuan yakni menguatkan dan 

mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga 

menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-

nilai yang dikembangkan. Kemudian mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak 

bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Serta membangun 

koneksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan 

tanggung jawab pendidikan karakter secara umum. Oleh karena itu, penanaman 

pendidikan karakter tidak bisa hanya sekadar mentransfer ilmu pengetahuan atau 

melatih suatu keterampilan tertentu. Penanaman pendidikan karakter perlu 

rangkaian proses berupa teladan, pembiasaan atau pembudayaan, dan penguatan 

dalam lingkungan peserta didik baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, 

lingkungan masyarakat, maupun lingkungan (exposure) media masa. Pencapaian 

misi pendidikan karakter diperlukan harmoni yang selaras dari segenap unsur 

lingkungan agar tercapai sinergi. 

Pembentukan karakter cinta tanah air dapat dilakukan dalam tiga tahap 

yaitu, tahap pembentukan, pengembangan dan pemantapan yang disesuaikan 
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berdasarkan jenjangnya. Karakter dalam membentuk sikap dan perilaku sosial 

siswa di lakukan agar menjadi kebiasaan sehingga nilai-nilai karakter yang 

nantinya dapat membentuk sikap dan perilaku sosial siswa. Setelah penerapan 

pembelajaran karakter cinta tanah air sikap serta perilaku sosial siswa dapat 

dikatakan sudah baik.78 Pelaksanaan pembelajaran karakter cinta tanah air, sikap 

dan tindakan siswa telah mencerminkan nilai-nilai dair pada pendidikan karakter. 

Pembelajaran karakter berbasis cinta tanah air, orang tua dan guru juga bekerja 

sama dalam mengajarkan pendidikan karakter dan moral untuk siswa.79 Dengan 

demikian siswa menjadi lebih cinta tanah air sehingga karakter-karakter yang di 

harapkan dapat tercapai. Agar kecintaan terhadap tanah air tidak tergerus dengan 

perkembangan zaman yang semakin modern, dengan begitu penanaman karakter 

cinta tanah air dapat diperoleh dari pembelajaran muatan lokal yang dapat 

diterapkan sejak tingkat sekolah dasar.   

Usaha pembentukan karakter memiliki makna yang dalam terhadap 

pembentukan moral, karena pembentukan karakter tidak hanya berkaitan dengan 

masalah benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal 

yang baik dalam kehidupan, sehingga anak atau peserta didik memiliki kesadaran 

dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan 

kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Ea, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

                                                           
78Utomo, C. B., dan Muntholib, A., Implementasi Pendidikan Karakter dalam Membentuk 

Sikap dan Perilaku Sosial Peserta Didik Melalui Pembelajaran Sejarah di SMA PGRI 1 Pati Tahun 

Pelajaran 2017/2018, Indonesian Journal of History Education, Vol. 6, No. 1, (2018), h. 3 

79Birhan, W., dkk., Exploring the context of teaching character education to children in 

preprimary and primary schools. Social Sciences & Humanities Open,Vol. 4, No. 1, (2021), h. 171 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Salah satu upaya pemerintah tentang pendidikan karakter adalah 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terintegrasi dalam Gerakan Nasional 

Revolusi Mental, yaitu perubahan cara berpikir, bersikap dan bertindak menjadi 

lebih baik.80 Salah satu nilai positif yang perlu ditanamkan kepada masyarakat 

adalah karakter cinta tanah air. Mengingat kenyataan yang ada saat ini banyak di 

kalangan generasi muda yang sudah mulai luntur rasa cinta tanah air. Rendahnya 

rasa cinta tanah air di tunjukan dengan adanya kenyataan di lapangan khususnya 

pada lingkungan sekolah bahwa peserta didik yang datang terlambat saat 

mengikuti upacara, kurangnya penghayatan peserta didik ketika upacara bendera, 

lagu nasional maupun lagu daerah kurang disukai, sementara peserta didik lebih 

senang lagu orang dewasa yang belum pantas dimengerti dan dipahami untuk anak 

seusia mereka. Apabila kondisi ini dibiarkan maka dikhawatirkan peserta didik 

tidak mengenal bangsa Indonesia dan segala kekayaan budayanya yang dapat 

berimbas pada kurangnya sikap cinta tanah air pada peserta didik. 

Cinta Tanah Air adalah perilaku yang menunjukan kepedulian, 

penghargaan, yang dilandasi semangat kebangsaan dan rela berkorban demi nusa 

dan bangsa. Perilaku sikap cinta tanah air berarti mencintai produk dalam negeri, 

rajin belajar bagi kemajuan bangsa dan Negara, mencintai lingkungan hidup, 

melaksanakan hidup bersih dan sehat, mengenal wilayah tanah air tanpa fanatisme 

kedaerahan. Sikap cinta tanah air tiap individu dapat tercermin melalui perilaku 

kehidupannya sehari-hari. Di Indonesia anak-anak diwajibkan untuk menempuh 

pendidikan, karena melalui pendidikan peserta didik dikenalkan dan diajarkan 

untuk mengenal dan mencintai negaranya. Cinta tanah air sama halnya cinta 
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dengan lingkungan dimana kita tinggal. Meyakini bahwa pancasila sebagai dasar 

negara dan mengimplementasikannya dalam keseharian. 

e. Nilai Peduli Sosial pada Pendidikan Karakter. 

Pendidikan merupakan sebuah transformasi nilai dan pembentukan 

kepribadian dengan segala aspek yang dicukupinya seperti pembentukan kesadaran 

dan kepribadian peserta didik di samping transfer ilmu dan keahlian. Pendidikan 

mengarah kepada proses memanusiakan manusia melalui transfer knowledge, 

transfer of value, transfer of culture and transfer of religious. Artinya pendidikan 

harus mampu membentuk seorang individu untuk mengenal, mengerti, dan 

memahami realitas kehidupan yang ada di lingkungan sekitarnya yang mengalami 

perubahan semakin pesat.81 Agar peserta didik berkarakter yang positif dan 

mempunyai kepedulian sosial di masyarakat. Maka sekolah dalam pembelajaran 

menekankan aspek kognitif dan juga pendidikan karakter agar peserta didik 

semakin bertumbuh dan berkembang baik secara intelektual dan berkarakter. 

Kepedulian sosial merupakan rasa yang timbul dari seseorang, yaitu 

keinginan membantu, baik dalam bentuk materi ataupun tenaga kepada orang lain. 

Bertujuan untuk meringankan beban orang tersebut, agar lebih dimudahkan 

urusannya.82 Nilai peduli sosial adalah salah satu karakter yang sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat yang tujuan utamanya adalah menumbuhkan rasa kepedulian 

sosial. Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.  

Nilai peduli sosial adalah salah satu karakter yang sangat dibutuhkan oleh 

siswa dalam rangka menumbuhkan nilai kepedulian sosial dalam diri siswa serta 

                                                           
81Wenselinus Nong Kardinus, Implementasi Program Pendidikan Karakter untuk 
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82Ade Juli Saraswati, dkk., Nilai Kepedulian Sosial Siswa Sekolah Dasar, JRPD: Jurnal 
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sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan.83 Nilai kepedulian sosial harus dimiliki siswa 

baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dunia pendidikan 

kepedulian sosial harus dimiliki siswa baik di lingkungan sekolah maupun di luar 

lingkungan sekolah. pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang sebagian 

hidupnya saling ketergantungan. Siswa merupakan makhluk sosial yang pasti 

membutuhkan orang lain dalam melakukan aktivitasnya. Siswa yang memiliki 

jiwa sosial tinggi akan lebih mudah bersosialisasi dan dihargai. Namun, kehidupan 

masyarakat sekarang ini bergeser menjadi lebih individualis. Kebersamaan dan 

saling tolong menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat saat ini semakin 

menghilang. Kepedulian terhadap sesama pun semakin menipis. Pembentukan jiwa 

sosial yang tinggi perlu dilakukan dengan mengajarkan dan menanamkan nilai-

nilai kepedulian sosial melalui kegiatan yang bersifat sosial, melakukan aksi sosial, 

dan menyediakan fasilitas yang menunjang untuk melakukan aktivitas sosial. 

Penanaman nilai peduli sosial sangat penting dilaksanakan di sekolah 

sebagai bentuk pembiasaan siswa agar bersikap peduli terhadap sesama baik di 

lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Penanaman nilai 

kepedulian sosial melalui integrasi dalam program pengembangan diri meliputi 

kegiatan rutin sekolah, kegiatan spontan, keteladanan dan pengkondisian. 

Kegiatan rutin yang dilakukan sekolah adalah guru selalu membiasakan siswa 

untuk berjabat tangan dengan guru ketika masuk dan pulang sekolah. Kebiasaan 

berjabat tangan siswa dengan guru menandakan rasa hormat siswa kepada guru. 

Rasa hormat merupakan salah satu nilai kepedulian sosial.  

Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter kepada peserta didik harus 

dilakukan sejak dini agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan karakter 

                                                           
83Ade Juli Saraswati, dkk., Nilai Kepedulian Sosial Siswa Sekolah Dasar, h. 2 



87 
 

yang baik. Guru sangat berperan dalam penguatan pendidikan karakter bagi anak 

didiknya, di mana guru harus mencontohkan apa yang disampaikan dan akan ditiru 

oleh anak didiknya. Keteladanan yang dicontohkan oleh guru akan memudahkan 

penerapan nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Guru adalah seorang yang di gugu 

dan ditiru. Di gugu diartikan adalah apa saja yang disampaikan oleh guru, baik 

lisan maupun tulisan dapat dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh semua 

peserta didik. Sedangkan ditiru artinya sebagai seorang guru harus menjadi suri 

tauladan dalam setiap perbuatannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru 

dijadikan panutan dan teladan bagi semua anak didiknya. 

Kondisi sekarang ini dimana meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, 

penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk oleh peserta didik, semakin 

rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab 

individu dan kelompok, membudayanya ketidakjujuran, dan adanya rasa saling 

curiga dan kebencian antar sesama menjadikan Pendidikan karakter menjadi satu 

hal prioritas yang harus selalu dikuatkan. 

Disisi lain, banyak pihak berpendapat bahwa hasil pendidikan terutama 

yang menyangkut moral dan akhlak sangat memprihatinkan. Seolah-olah dunia 

pendidikan tidak memberi resonansi kepada kepribadian peserta didik dan hanya 

bertumpu pada peningkatan akademik peserta didik saja. Padahal, setiap satuan 

pendidikan berkewajiban untuk melaksanakan pembentukan karakter peserta didik 

di sekolah masing-masing. Penguatan pendidikan karakter seyogyanya adalah 

gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk 

memperkuat karakter peserta didik melalui olah hati, oleh rasa, olah pikir dan olah 

raga dengan keterlibatan serta kerja sama antar satuan pendidikan, keluarga dan 

masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.  
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Pada hakikatnya, pendidikan karakter diharapkan dapat membentuk 

manusia secara utuh (holistik) yang berkarakter selain untuk membentuk 

pembelajar sepanjang hayat, yang sejatinya akan mampu mengembangkan semua 

potensi peserta didik secara seimbang (spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan 

jasmani) dan juga secara optimal.  Hal ini menjawab pendapat yang selama ini 

mengemuka bahwa pendidikan hanya memberi penekanan dan berorientasi pada 

“aspek akademik” saja dan tidak mengembangkan aspek sosial, emosi, kreativitas, 

dan bahkan motorik. Peserta didik hanya dipersiapkan untuk dapat nilai bagus, 

namun mereka tidak dilatih untuk bisa hidup. 

Sejatinya, hal ini dapat terwujud apabila penguatan pendidikan karakter ini 

terprogram dan terencana secara baik, misalnya penguatan pendidikan karakter 

berbasis kelas, seharusnya sudah dapat diimplementasikan oleh setiap guru pada 

saat pembelajaran berlangsung. Pembiasaan dan penumbuhan nilai yang baik akan 

dapat diserap oleh peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Dalam 

implementasinya, selain berbasis kelas, penguatan pendidikan karakter bisa 

dilaksanakan dengan berbasis sekolah, berbasis keluarga (rumah tangga) dan 

berbasis masyarakat. Pada penguatan pendidikan berbasis sekolah, sekolah tidak 

hanya diartikan sebagai tempat belajar, namun sekaligus dijadikan juga tempat 

memperoleh peningkatan karakter bagi peserta didik yang merupakan bagian 

terpenting dari pendidikan karakter itu sendiri, dengan kata lain sekolah bukanlah 

sekedar tempat “transfer knowledges” namun juga lembaga yang berperan dalam 

proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai yang baik (value-oriented 

enterprise).  Di samping itu sekolah bertanggung jawab bukan hanya dalam 

mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi 

juga dalam karakter dan kepribadian. 
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Sementara untuk penguatan pendidikan karakter yang berbasis keluarga, 

dapat dilaksanakan dengan menjadikan keluarga dan rumah tangga sebagai 

lingkungan pembentukan watak dan karakter pertama dan utama bagi peserta 

didik sehingga keluarga dijadikan sebagai “school of love” tempat belajar yang 

penuh cinta sejati dan kasih sayang serta tempat pertama penyemaian nilai-nilai 

kebaikan serta  prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan sehingga diharapkan peserta 

didik telah memiliki potensi dan bekal yang memadai untuk mengikuti proses 

pembelajaran di sekolah. 

Penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat dapat dilaksanakan 

karena masyarakat luas memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan 

penanaman nilai-nilai estetika dan etika untuk pembentukan karakter peserta didik 

di mana masyarakat telah memiliki sistem nilai yang selama ini dianutnya. Hal ini 

akan mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan 

termasuk peserta didik sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama 

dalam menegakkan nilai-nilai yang baik dan mencegah nilai-nilai yang buruk. 

Dalam rangka untuk memberikan nilai positif bagi peserta didik maka 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter perlu disupport oleh keteladanan, 

pengajaran dan penguatan. Dari sisi keteladanan,  dimana guru,  orang tua atau 

anggota masyarakat dapat menjadi panutan/model positif bagi peserta 

didik,  sedangkan dari sisi pengajaran, guru dan keluarga mengajarkan 

karakter/nilai-nilai yang baik serta menggabungkan pengetahuan akademik 

dengan nilai-nilai kearifan lokal, dan yang lebih penting juga dari sisi penguatan 

dimana sekolah dan keluarga harus dapat meningkatkan atau memperkuat karakter 

dan nilai-nilai yang baik dengan kegiatan pendukung di luar sekolah,  di 

luar  rumah, maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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Pada dasarnya, penguatan pendidikan karakter bermuara kepada 

terbentuknya peserta didik yang memiliki keselarasan dan keseimbangan antara 

pengetahuan akademik, sikap/prilaku yang baik dan keterampilan menuju era 

revolusi industry 4.0 maupun era society 5.0. Semoga dengan selalu melakukan 

penguatan pendidikan karakter akan menghasilkan peserta didik yang tidak hanya 

mempunyai pengetahuan akademik yang baik tetapi juga memiliki karakter yang 

berkualitas. 

  

B. TRADISI MATTOMPANG ARAJANG. 

Era globalisasi sekarang ini menuntut kita untuk melakukan 

pengembangan khususnya budaya dengan segala kreativitas yang dimiliki. 

Globalisasi budaya terdiri atas serangkaian proses dimana relasi akal dan budi 

manusia relatif terlepas dari wilayah geografis. Hal tersebut memunculkan jalinan 

situasi yang integratif antara akal dan budi manusia di suatu belahan bumi dengan 

yang lainnya. dari pemahaman tersebut tidak menutup kemungkinan muncul 

budaya pop yang mengglobal atau disebut dengan global pop culture, yakni budaya 

tren dalam suatu wilayah yang kemudian dipopulerkan dan diterima hingga ke 

taraf dunia atau lingkup global. Hal tersebut sesuai pendapat kaum hiperglobalis 

bahwa globalisasi budaya adalah homogezination of the world under the auspices 

of American popular culture of western consumerism in general.84  

Globalisasi budaya adalah proses homogenisasi dunia dengan mengusung 

kemasan budaya populer Amerika. Kondisi tersebut jelas dapat dilihat dan dinilai 

dari penekanan konsumsi terhadap budaya Barat pada umumnya, sehingga muncul 

istilah Westernisasi yang digunakan sebagai simbol terhadap sifat konsumerisme. 

Dalam konteks tersebut dapat diartikan bahwa budaya barat adalah budaya yang 
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diperjual belikan sementara masyarakat dunia pada umumnya adalah konsumen 

atau penikmat. Sebagai contoh konsumsi terhadap bentuk pemerintahan atau 

sistem politik, mekanisme pasar, aliran musik gaya hidup makanan, seni, desain 

pakaian dan sebagainya. Paham hiperglobalis tersebut tidak terlepas dari sifat-sifat 

yang cenderung berorientasi pada ekonomi kapitalis. 

Budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat biasanya lahir dari dorongan 

spritual masyarakat dan ritus-ritus lokal yang secara rohani dan material sangat 

penting bagi kehidupan sosial suatu lingkungan masyarakat desa. Budaya lokal 

memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat di suatu lingkungan 

dengan seluruh kondisi alam di lingkungan tersebut. Ia ditampilkan dalam berbagai 

upacara adat suatu desa, bersih desa, misalnya dilakukan untuk menghormati roh 

nenek moyang sebagai penunggu desa. Maksud upacara agar desa dilimpahi 

kesejahteraan oleh penunggu tersebut. Terlepas dari kepercayaan tersebut, upacara 

yang dilakukan dengan cara membersihkan desa menghasilkan dampak lingkungan 

yang baik. Apabila desa bersih dari limbah apapun maka alirannya yang berfungsi 

mengaliri persawahan akan lancar. Lingkungan desa akan menjadi bersih dan sehat 

sehingga panen menjadi baik. 

Budaya lokal yang ditampilkan dalam upacara adat tersebut mempunyai 

fungsi yang sangat penting. Memberi dorongan solidaritas kepada masyarakat 

dalam rangka mempersatukan niat, kemauan dan perasaan mereka dalam 

menjalankan upacara tersebut. Budaya lokal sebagaimana seni yang lain secara 

historis selalu memiliki suasana kontekstual, dimana seni tidak bisa dilihat tanpa 

fungsi tertentu bagi sebagian masyarakat masing-masing budaya.  

Rupanya upacara adat dan budaya lokal yang menjadi kesatuan budaya 

lingkungan tersebut di samping merupakan ekspresi spritualitas, di dalamnya 

terkandung suatu budaya dalam rangka mengarahkan masyarakat pada kepedulian, 
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pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan. Justru sangat besar kemungkinan 

landasan spritual yang ditanamkan nenek moyang tersebut memang dimaksudkan 

sebagai upaya pelestarian alam lingkungan yang akan menjaga kestabilan, 

kesehatan, lingkungan, dan memberi dorongan perilaku manusia dalam menyikapi 

kehidupan dan lingkungannya. Sikap budaya ini menjadi utuh ketika upaya 

peningkatan kualitas hidup dalam sistem ekonomi dan teknologi tidak 

mengganggu harmoni antara hidup manusia dan kehidupan alam semesta. 

Transformasi budaya ke dalam nilai-nilai karakter tidak terlepas dari 

sebuah konsep pendidikan karena dapat menginternalisasikan nilai-nilai luhur. 

Pendidikan pada hakikatnya adalah seperangkat sarana yang diperoleh untuk 

membudayakan nilai-nilai budaya masyarakat yang dapat mengalami perubahan-

perubahan bentuk dan model sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat 

dalam rangka mengejar cita-cita hidup yang sejahtera lahir maupun batin. 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan budaya karena antara pendidikan dan 

budaya terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya berkenaan dengan 

suatu hal yang sama yaitu nilai-nilai. Dengan demikian tidak ada suatu proses 

pendidikan tanpa kebudayaan dan tidak ada suatu pendidikan tanpa kebudayaan 

dan masyarakat.85 

Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan, karena pendidikan adalah 

upaya memberikan pengetahuan dasar sebagai bekal hidup. Pengetahuan dasar 

untuk bekal hidup yang dimaksudkan adalah kebudayaan. Pendidikan bertujuan 

membentuk manusia agar dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang 

berbudaya yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup. 
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Pendidikan berbasis budaya menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk 

terus belajar sepanjang hayat dalam mengatasi segala tantangan kehidupan yang 

berubah-ubah dan semakin berat. Selain itu pendidikan memberikan jawaban dan 

solusi atas penciptaan budaya yang didasari oleh kebutuhan masyarakat sesuai 

dengan tata nilai dan sistem yang berlaku di dalamnya. 

Pendidikan sebagai transformasi budaya dapat dikatakan sebagai kegiatan 

pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Seperti bayi lahir 

sudah berada di dalam suatu lingkungan budaya tertentu. Di dalam lingkungan 

masyarakat di mana seorang bayi dilahirkan telah mendapatkan kebiasaan-

kebiasaan tertentu. Larangan-larangan, anjuran dan ajakan tertentu seperti yang 

dikehendaki oleh masyarakat. Hal-hal tersebut mengenai banyak hal seperti 

bahasa, cara menerima tamu, makan, bercocok tanam dan lain-lain. 

Di antara mahluk ciptaan Allah hanya manusia yang mampu memainkan 

perannya sebagai pencipta melalui rekayasa sosialnya namun dalam wilayah 

keterbatasan. Kesadaran manusia terhadap pengalamannya mendorongnya 

menyusun rumusan, batasan, definisi, dan teori tentang kegiatan-kegiatan 

hidupnya yang kemudian disebut kebudayaan, ke dalam konsepsi tentang 

kebudayaan. Kesadaran demikian bermula dari karunia akal, perasaan dan naluri 

kemanusiaannya, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti hewan atau 

binatang. Sementara pemahaman, secara biologis manusia pun digolongkan 

sebagai binatang, namun binatang berakal (reasoning animal).86 

Penerapan kebudayaan sebagai bagian dari hasil olah manusia tidak 

terlepas dari pendidikan karakter yang proses penerapannya membutuhkan 

pembiasaan, sehingga dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan agen dari 

pendidikan karakter. Kajian ini akan memberikan suatu tawaran atau contoh suatu 

                                                           
86Nurdien Harry Kistanto, Tentang Konsep Kebudayaan (Sabda: Jurnal Kajian 

Kebudayaan, vol. 10, no. 2, Feb. 2017), h. 2 
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pendidikan karakter dapat dilakukan melalui seni sebagai agen yang secara makro 

sebagai bagian dari kebudayaan yang mempunyai habitat untuk menjadikannya 

berperilaku yang baik.  

Kebudayaan lahir dari sebuah ide atau gagasan yang mengatur pola 

aktivitas manusia baik dalam bentuk perilaku atau karya-karya berupa benda. Oleh 

karena itu dapat dipahami bahwa sebagai suatu penghasil langsung makna-makna 

obyektif yang tindakan dan pekerjaannya merupakan produk modus operandi yang 

bukan penghasil dan memiliki penguasaan tanpa disadari. Ide dan gagasan yang 

lahir harus memandang manusia sebagai pelaksana atau pelaku dalam penerapan 

budaya tersebut. 

Bourdieu dalam tulisannya yang berjudul The Purpose of Reflexsive 

Sociology: The Chicago workshop dan Language and Symbolic Power 

mengemukakan bahwa (Habitus adalah sejumlah watak yang menunjukkan 

kecenderungan pelaku-pelaku bertindak dan bereaksi dengan cara-cara tertentu. 

Watak menghasilkan tindakan, persepsi, dan sikap yang bersifat teratur kecuali 

ada upaya mengkoordinir atau mengaturnya secara sadar dengan aturan tertentu. 

Watak yang menjadi bagian dari habitus banyaknya tak terhitung, terstruktur, 

bertahan lama, menurun dan bisa menjalar ke orang lain sehingga perlu 

diperhatikan.87 

Gambaran budaya secara individual ini antara lain terlihat di dalam 

jaringan kerja, jaringan sosial, dan sistem sosialisasi pada kasus kajian stratifikasi 

sosial masyarakat Eropa untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang 

diutarakan oleh Harker. Ketiga komponen itu, ternyata juga berperan dalam 

reproduksi sosial nilai yang terkandung dalam aktivitas tiga wujud kebudayaan. 

Konsep lain yang perlu dijelaskan yakni pendidikan karakter yang terdiri dari dua 

                                                           
87P. Bourdieu dan Wacquant. J.D., The Purpose of Reflecsive Sociology The Chicago 

workshop, (Chicago: The University of Chichago Press, 1984), h. 115 
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kata yakni: pendidikan dan karakter. Kedua kata ini memiliki arti dan makna yang 

berbeda. Namun, ketika digabungkan, akan memiliki makna dan semangat lain 

hingga memiliki kekuatan tersendiri untuk mengubah kepribadian anak-anak. 

Kebudayaan dengan berbagai wujudnya sebenarnya merupakan sebuah 

agen mengingat mempunyai habitus yang secara tidak langsung melakukan 

pendidikan personal karakter. Kondisi itu terjadi mengingat entitas budaya sebagai 

bangunan logika empiris terbentuk melalui observasi perilaku verbal atau 

nonverbal terhadap aktivitas individual manusia. Keilmiahan kosakata yang 

terdapat pada deskripsi entitas budaya masih berada pada pernyataan sederhana. 

Validitas definisi secara operasional masih belum mencapai keseluruhan waktu 

pada umumnya. Usaha-usaha mengembangkan data perbendaharaan bahasa untuk 

mendeskripsikan kebudayaan berlangsung tidak diikuti dengan variabel dari 

kombinasi bagian respon etik yang menggambarkan emosi dan kognisi yang 

terkait. 

Hal tersebut, sangat bisa diterima secara luas bahwa pernyataan yang 

bersifat psikologis memiliki makna maksud dan tujuan merupakan syarat 

minimum standar deskripsi etnografi. Hal ini memperjelas kebenaran dari seluruh 

anggota gerakan kebudayaan dan kepribadiannya. Kita telah perlihatkan 

bagaimana pentingnya mentalistik atau pandangan "emik" yang disebut 

kematangan orientasi prospek teoritis ilmu antropologi budaya. Keberadaan 

berbagai kontroversi dari perbedaan latar belakang menuju suatu perluasan 

kesamaan premis mentalistik.  

Berbagai kebudayaan yang ada dalam masyarakat atau bentuk kebudayaan 

yang ada dalam masyarakat misalnya naskah, dongeng, ungkapan, tari, wayang, 

dolanan, dan ketoprak menjadi sebuah agen dalam pendidikan karakter personal. 

Apabila dicermati dan dipelajari secara detail di dalam isi naskah akan ada ajaran, 
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pengalaman, atau langkah yang sangat berguna bagi manusia untuk berpedoman 

dalam hidup. Kemudian, dalam sebuah dongeng jika dimaknai dengan baik akan 

ada sebuah contoh kehidupan yang baik dan buruk, yang dapat dipergunakan 

sebagai contoh untuk dipetik pelajaran. Begitu pula dengan ungkapan. Sedangkan 

dengan tari, wayang, dan dolanan personal akan dapat berlatih bersama, saling 

toleransi dengan sesama, menghargai orang lain, dan masih banyak pelajaran hidup 

yang dapat dipetik dari latihan berkesenian tersebut. 

Para personal yang mengikuti latihan berkesenian atau belajar naskah atau 

mencermati dongeng dan ungkapan itu, pada awalnya ada yang hanya 

menginginkan belajar menari, mendengarkan atau melihat wayang dan ketoprak 

atau membaca dan mempelajari naskah dan ungkapan serta dongeng, namun secara 

tidak langsung mereka juga mendapatkan pelajaran tentang toleransi, menghargai 

orang lain, ulet, dan lain sebagainya. Fenomena itu terjadi karena kebudayaan 

tersebut mempunyai habitus yang secara sengaja dapat tersosialisasikan bagi yang 

mendalaminya. Kondisi itu, pada akhirnya menjadikan sebuah pendidikan karakter 

personal. Karakter-karakter personal tersebut, pada akhirnya yang akan 

membentuk karakter bangsa.   

Terbentuknya karakter bangsa itu tidaklah semudah mengucapkan, karena 

melalui proses yang relatif lama hingga beberapa generasi. Pemikiran itu dipahami 

mengingat budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang 

berbeda. Oleh karenanya, tiap budaya akan mempunyai habitus sendiri bagaimana 

mempengaruhi dan pada akhirnya terpatri pada personal. Personal-personal yang 

berasal dari berbagai jenis komunitas, masyarakat, keluarga besar, pendidikan 

asrama, pendidikan sekolah, dan berbagai kelompok pendidikan tersebut akan 

membentuk karakter personal dari masyarakat desa, perkotaan, pertanian, 
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masyarakat nelayan, lingkungan militer, priyayi, dan masih banyak karakter yang 

ada dalam masyarakat. 

Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda 

dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda. Cara kita 

berkomunikasi sangat bergantung pada budaya kita, bahasa, aturan, dan norma kita 

masing-masing. Pada tahun 1929, seorang linguis terkemuka, Edward Sapir 

mengingatkan para ilmuwan sosial bahwa bahasa-bahasa yang berlainan 

mempengaruhi cara berpikir. Sebagai ilustrasi, fakta bahwa orang-orang Eskimo 

mempunyai sekitar 20 kata untuk melukiskan salju, menunjukkan betapa berbeda 

kelompok tersebut dalam memikirkan salju. Mungkin ada kata-kata khusus untuk 

melukiskan salju yang lembek, salju yang keras, salju yang indah, salju yang licin 

atau berbahaya, dan sebagainya. 

Begitu pula dengan tradisi yang lahir dari sebuah proses pemerintahan yang 

ketika Indonesia masih dalam bentuk kepulauan nusantara dikenal istilah kerajaan. 

Terdapat berbagai macam tradisi yang ada pada saat itu dan sampai hari ini masih 

dilestarikan sebagai bagian dari penghargaan terhadap budaya yang ada. Salah 

satunya adalah Bone yang merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan 

masih memegang teguh terhadap tradisi dari nenek moyangnya. Salah satunya 

adalah Tradisi Mattompang Arajang yang dilaksanakan setiap tahunnya. Tentunya 

dalam pelaksanaannya memiliki tahapan-tahapan yaitu Malekke Toja 

(Memindahkan atau mengambil air), Ritual Mappaota, Masossoro/Mattompang, 

Arajang Mappatinro Arajang yang dalam prosesnya dilaksanakan pada hari jadi 

kabupaten Bone setiap tahunnya. 

a. Proses Pelaksanaan Mattompang Arajang.  

Seiring dengan perkembangan tehnologi dalam era modernisasi sekarang 

ini maka yang menjadi kekhawatiran utama dalam pengembangan kearifan lokal 
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adalah kurangnya kepedulian generasi sekarang dalam melestarikannya. Banyak 

gejala yang menunjukkan bahwa para kalangan muda lebih memilih dan tertarik 

pada budaya asing. Seharusnya generasi muda harus menjadi tulang punggung 

dalam mempertahankan eksistensi kearifan lokal. Untuk mencapai hal tersebut, 

diperlukan penguatan agar kecintaan terhadap nilai kearifan lokal kembali 

tertanam dalam diri generasi muda.  

Pembudayaan nilai-nilai kearifan lokal bermuatan karakter memiliki 

tingkat efektivitas yang tinggi dan praksis pembelajaran menjadi tempat yang 

sangat representatif dalam penanaman nilai-nilai karakter. Dalam hal ini, kearifan 

lokal dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran, ekstrakurikuler, atau 

kegiatan lainnya. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka 

mengimplementasikan kearifan lokal tersebut melalui rumusan kurikulum, baik 

yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maupun Merdeka 

Belajar. Hal ini bertujuan agar lingkup pendidikan dapat mempertimbangkan 

kondisi dunia yang berubah pesat dengan berbagai faktor pendorongnya, termasuk 

perkembangan arus revolusi industri pada bidang IPTEK.  

Pengembangan karakter berbasis kearifan lokal ini ini merupakan upaya 

mempersiapkan remaja pada era globalisasi dengan membangun karakter dan 

kecintaan pada nilai budaya kearifan lokal.88 Dalam hal ini, kearifan lokal 

merupakan sumber nilai, yang berlandaskan pada tradisi sehingga menjadi filosofi 

hidup yang dipegang teguh oleh penganutnya guna menjalankan keberlangsungan 

generasi adat. Hal tersebut merupakan pedoman dan ilmu pengetahuan dengan 

berbagai strategi yang diterapkan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi 

kebutuhan pengikutnya. Apabila tidak dibudayakan, nilai-nilai kearifan lokal akan 

luntur yang berakibat pada degradasi moral bangsa. Dalam hal ini, kebaikan moral 

                                                           
88Aiman Faiz, Bukhori Soleh, Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal, 

Jurnal Inovasi Pembelajaran, Volume 7, Nomor 1, (2021), h. 69 
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menjadi falsafah hidup masyarakat, dan pemandu untuk menjalankan proses 

kehidupan. Jika nilai kearifan lokal menurun, hal tersebut menjadi ancaman 

terhadap eksistensialisme suatu generasi.   

Kearifan lokal merupakan warisan kebudayaan yang patut dijaga dan 

diperhatian dalam upaya membangun bangsa plural dan berbudaya tinggi. Dari 

kearifan lokal tersebut, memunculkan berbagai nilai yang relevan dengan 

pendidikan karakter. Kearifan lokal menyediakan demikian banyak prinsip dasar 

yang dapat diapresiasi secara lebih serius dalam upaya membangun kembali nilai-

nilai pendidikan nasional yang sudah mulai bergeser dipengaruhi oleh budaya. Dari 

kearifan lokal pula, dapat ditemukan kekuatan yang dapat membentuk sikap dan 

perangai khas pada masyarakat tertentu. Mattompang Arajang merupakan salah 

satu tradisi diantara banyaknya tradisi masyarakat di Indonesia terkhusus 

Kabupaten Bone. Prosesi tersebut lahir dan berkembang atas dasar inisiasi dari 

masyarakat dan dilakukan secara turun temurun dengan berbagai bentuk dan 

tahapannya. 

Adapun bentuk-bentuk prosesi dalam ritual mattompang arajang akan 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Malekke Toja (Memindahkan atau mengambil air).  

Masyarakat bugis Bone memiliki nilai-nilai budaya tradisionalnya sendiri 

yang telah diciptakan oleh orang-orang dahulu kala. Tentunya mengandung 

makna, serta nilai-nilai filosofis, agama dan adat istiadat yang dianut dalam 

masyarakat bugis Bone. Ini akan mengalami kemunduran akibat generasi pelanjut 

yang secara emosional terkondisikan oleh era-globalisasi dan informasi sains dan 

teknologi yang semakin merebak disetiap sendi kehidupan manusia. Artinya 

perhatian dan kesadaran untuk mempertahankan nilai-nilai warisan leluhur, 

teralihkan pada situasi dan kondisi di mana kebutuhan akan seni dan lebih 
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terpenuhi karena relevansinya sangat memungkinkan. Meskipun bersifat temporer 

namun lebih mamukau sesuai dengan zaman. Proses ini akan berlanjut dinamis dan 

terus menghujam untuk semua zaman kehidupan. 

Di daerah bugis seperti Kabupaten Bone, acara budaya yang merupakan 

upacara adat dan selalu dilaksanakan setiap tahun adalah Mattompang Arajang 

yakni pembersihan pusaka-pusaka kerajaan Bone yang dilakukan melalui suatu 

prosesi adat. Dalam kenyataannya warisan budaya tersebut terkesan seremonial 

formal saja karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosesi tersebut. 

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses tradisi Mattompang Arajang 

terjadi akibatnya minimnya pengetahuan lokal masyarakat akan kebudayaannya 

sendiri. Hal ini terjadi akibat gerusan modernitas yang ditandai dengan 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta tuntutan zaman yang modern 

di mana kompetisi kualitas individu mewarnai interaksi sosial masyarakat dalam 

memenuhi standar kebutuhan dunia kerja dan industri, kondisi tersebut 

berimplikasi pada kecenderungan sebagian masyarakat mengabaikan kondisi 

budaya lokalnya. Sangat berbeda dengan tradisi masyarakat bugis Bone terdahulu, 

yang menghargai setiap pilihan hidup masyarakatnya dan menjunjung tinggi nilai-

nilai kearifan budayanya melalui sikap dan tutur dalam interaksi sosialnya.89 Salah 

satu contohnya adalah tahapan pertama dalam prosesi Mattompang Arajang 

adalah Malekke Toja (memindahkan atau mengambil air). 

Proses ini dilaksanakan beberapa hari sebelum kegiatan Masossoro Arajang 

(Mattompang) dilakukan. Kegiatan ini dilakukan di beberapa tempat yaitu: di 

Bubung Parani, Bubung Bissu, keduanya berada di wilayah Kecamatan Barebbo 

yang disebut oleh para nenek moyang terdahulu berada di Saliweng Benteng (di 

luar dari benteng), juga di Bubung Tello’ dan Bubung Laccokkong yang ada di 

                                                           
89Adrian Perdana, dkk., Reproduksi Makna Simbolik Mattompang Arajang Pada 

Masyarakat Di Kabupaten Bone, (Jurnal Sosiologi Kontemporer, Volume 1 No 2, 2021), h. 55 
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Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang atau dalam bahasa terdahulu 

berada di Laleng Benteng (di dalam benteng). Prosesi ritual adat pengambilan 

dilakukan dengan perjalanan menuju mata air suci.  

Sepanjang perjalanan, pembacaan doa-doa dengan bahasa Torilangi terus 

terucap dan bunyi-bunyian dari alat seperti ana baccing, kancing, gendang dan 

lain-lain terus dibunyikan dengan tujuan mengusir roh-roh jahat yang dapat 

mengganggu prosesi ritual pengambilan air suci. Prosesi awal dalam pengambilan 

air dilakukan dengan doa dalam bahasa Bugis (pembacaan mantera dengan bahasa 

torilangi). Prosesi dilakukan pada pukul 6 pagi di Museum kota Bone. Toja (air) 

ini dimaksudkan untuk digunakan membersihkan benda-benda pusaka atau 

arajang, setelah dilakukan pengambilan air dari beberapa sumur tersebut maka air 

dibawa ke dalam tempat benda-benda pusaka dan didiamkan.90  

Prosesi ritual ini mallekke toja dilaksanakan sebelum pelaksanaan 

matteddu arajang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan pada tahapan ini. 

Matteddu arajang merupakan proses pengambilan benda pusaka dari tempatnya 

untuk dibersihkan. Tentunya yang melaksanakan ini adalah tokoh adat yang 

diberikan kepercayaan untuk mengambil arajang tersebut.  

2. Ritual Mappaota (Permohonan Ijin).  

Prosesi Mattompang Arajang yang kedua adalah Ritual Mappaota 

(Permohona Ijin), permohonan ijin tersebut dilaksanakan pada setiap pelaksanaan 

upacara adat pada masing-masing daerah. Upacara adat pada masyarakat adalah 

bagian dari sistem budaya karena merupakan manifestasi dari konsepsi ideal yang 

berfungsi mengarahkan masyarakat memaknai kehidupan. Sistem nilai budaya 

berfungsi sebagai acuan moral dan tindakan, serta dipergunakan untuk 

                                                           
90Indarwati, dkk., Ritual Mattompang Arajang Prosesi Penyucian Benda Pusaka Kerajaan 

Bone: Tinjauan Semiotik Budaya, Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra, PBSI FKIP 

Universitas Cokroaminoto Palopo, Volume 6 Nomor 2, (2019) h. 662  
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mempertahankan eksistensi komunitas. Sistem budaya merangkum seperangkat 

pengetahuan yang meliputi pandangan, hidup, keyakinan, nilai, norma, aturan, 

hukum yang menjadi milik suatu masyarakat melalui proses belajar yang kemudian 

diacu menata, menilai, dan menginterpretasi benda dan peristiwa dalam berbagai 

aspek kehidupan masyarakat.   

Upacara tradisional merupakan bagian yang integral dari kebudayaan 

masyarakat pendukungnya dan kelestarian hidupnya dimungkinkan oleh fungsinya 

bagi kehidupan masyarakat pendukungya.91 Penyelenggaraan upacara tradisional 

itu sangat penting artinya bagi pembinaan sosial budaya masyarakat yang 

bersangkutan. Hal ini disebabkan salah satu fungsi dari upacara tradisional adalah 

sebagai penguat norma-norma serta nilai-nilai budaya yang telah berlaku. Norma-

norma dan nilai-nilai itu secara simbolis ditampilkan melalui peragaan dalam 

bentuk upacara yang dilakukan oleh seluruh masyarakat pendukungnya. Sehingga 

dengan upacara itu dapat membangkitkan rasa aman bagi setiap warga masyarakat 

di lingkungannya. Selain itu, dapat pula dijadikan pegangan bagi mereka dalam 

menentukan sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. 

Ritual Mappaota merupakan suatu permohonan ijin untuk mendapatkan 

restu dalam pelaksanaan ritual Mattompang Arajang, dalam proses pelaksanakan 

pelaksanaannya yaitu pemimpin Bissu (Puang Matoa) mempersembahkan Ota, 

yakni daun sirih yang diletakkan dalam sebuah cawan kepada Bupati Bone sebagai 

laporan bahwa upacara adat segera dimulai. Selanjutnya diiringi oleh para bissu ke 

tempat arajang. Dalam prosesi ritual ini, Ota (daun sirih) diletakkan di depan pintu 

ruangan tempat arajang disimpan, dengan maksud memohon izin kepada dewa 

                                                           
91Abdul Asis, Nilai Budaya Dalam Upacara Adat Mappogau Hanua Di Karampuang, 

Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, (WALASUJI Volume 6, No. 2, Desember 2015), h. 

382 
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selaku leluhur terdahulu dan sebagai pemberitahuan bahwa arajang akan diambil 

dan dibersihkan.92  

Prosesi mappaota disini dilaksanakan dalam dua bagian yaitu kepada 

Bupati Bone dan kepada dewata seuwwae, permohonan ijin kepada pemerintah 

daerah dalam hal ini dalah Bupati Bone merupakan bentuk penghargaan kepada 

pemerintah sekaligus meminta restu untuk pelaksanaan tahapan mattompang 

arajang tersebut. Begitu pula dengan permohonan ijin kepada dewata seuwwae 

merupakan ritual permohonan restu kepada sang pencipta dengan tujuan agar 

selama pelaksanaan tradisi mattompang arajang berjalan dengan lancar tanpa ada 

kendala yang berarti.  

3. Masossoro/Mattompang Arajang (Proses Pembersihan Benda Pusaka) 

Kabupaten Bone yang dikenal sebagai kota beradat menyimpan banyak 

keunikan dan kebudayaan tersendiri. Dalam rangka Hari Jadi Bone, salah satu 

upacara adat yang setiap tahunnya dilaksanakan adalah pembersihan pusaka 

peninggalan Kerajaan Bone (Arajang) yang dianggap sakral karena memiliki nilai 

magis dan pernah dipergunakan oleh raja atau pembesar Kerajaan yang disimpan 

khusus dan sangat dihormati. Pusaka-pusaka ini disimpan sangat baik dalam 

museum khusus arajang yang hanya sekali setahun bisa kembali dibuka tepatnya 

pada rangkaian hari jadi Bone. Masyarakat dan para turis dapat melihatnya kapan 

saja di museum lapawawoi, tentunya di museum tersebut yang hadir hanya pusaka 

replika. Pusaka-pusaka ini dirawat dan dijaga karena beberapa dari pusaka itu 

berlapiskan emas murni. Kegiatan pembersihan pusaka dinamakan Mattompang 

Arajang atau Mappepaccing Arajang atau dalam istilah Pangedereng Rilangiri dan 

secara khusus disebut Massosoro Arajang. 

                                                           
92Nurainun Hamida, Zainal Arifin, Eksistensi Tradisi Mattompang Arajang di Kabupaten 

Bone (Studi Sosiokultural), Pinisi Journal of Sociology Education Review, Vol. 2, No.3, (2022), h. 

147 
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Prosesi Mattompang Arajang merupakan acara inti dari berbagai rangkaian 

acara yang mengiringi pelaksanaan upacara Mattompang Arajang. Dapat 

dikatakan bahwa prosesi Mattompang Arajang ini merupakan puncak dari berbagai 

nilai imanen dalam pelaksanaan upacara Mattompang Arajang. Dalam 

pelaksanaannya, benda-benda pusaka kerajaan Bone yang telah dipindahkan dari 

tempat penyimpanannya dan siap disucikan dibawa ke pattompang yang siap 

untuk disucikan benda-benda pusaka tersebut. Prosesi tersebut dilakukan dengan 

terus menabuh kendang bali sumange yang semakin menambah nilai sakral dari 

prosesi tersebut, terutama saat Puang Matowa yang merupakan wakil ketua adat 

membawanya ke pattompang untuk disucikan.93 

Proses pelaksanaannya yaitu setelah arajang diambil dari tempat 

penyimpanannya dan telah mendapatkan restu dari leluhur maka ketua adat atau 

ammatoa yang diwakili puang lolo (wakil ketua adat) mengarak pusaka kerajaan 

yang ingin dibersihkan kepada pattompang atau passossoro untuk disucikan atau 

ditompang yang diiringi gendrang bali sumange serta sere bissu yang dilakukan 

oleh para bissu dengan mengelilingi para pattompang dan arajang yang 

dibersihkan. Pada prosesi mattompang arajang oleh para bissu menggabungkan 

kelima gerakan sere, salah satunya gerakan sere terakhir, yaitu sere maddampu 

alameng/maggiri atau mencabut senjata. Bissu berada pada keadaan antara sadar 

dan tidak sadar. Bissu melakukan gerakan menusuk-nusuk diri dengan benda tajam 

sementara para bissu yang lainnya melakukan sere sambil bergerak mengelilingi 

hingga prosesi tersebut selesai. Tarian yang diperagakan oleh bissu memiliki 

makna tersendiri khususnya pada kehidupan masyarakat. 

                                                           
93Syahrianti Syam, dkk., Symbolic Meaning of Sere Bissu in Matompang Arajang 

Ceremony for Bugis Bone Community, South Sulawesi, Journal of Social Science, Vol. 2, No. 4, 

(2021), h. 527 

,  
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4. Mappatinro Arajang (Menyimpan Benda Pusaka).  

Benda pusaka merupakan alat kelengkapan bagi raja-raja terdahulu yang 

biasanya dibawa pada sebuah prosesi tertentu seperti pada perayaan adat atau 

bahkan ketika ingin berperang. Benda pusaka tersebut dianggap sakral dan 

memiliki kekuatan pada saat digunakan sehingga ketika raja selesai menggunakan 

benda pusaka tersebut maka dia menyimpannya ditempat khusus dan tidak semua 

orang bisa mengaksesnya.  

Mappatinro arajang ialah menidurkan nilai spiritual dari benda-benda 

pusaka lalu kemudian bissu kembali membacakan baca-baca yang biasa disebut 

Mamemmeng. Setelah itu selesai maka dikeluarkanlah para pattompang ketua adat 

ataupun ammatoa mengambil kembali benda pusaka atau arajang untuk 

dikembalikan ke tempat penyimpangannya, mappatinro Arajang ialah prosesi 

akhir dari tradisi mattompang arajang.94    

Arajang (Benda Pusaka) Benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Bone 

(arajang) yang disucikan atau dibersihkan pada saat prosesi mattompang, yaitu:  

1) Sembangeng Pulaweng (Selempang emas) Merupakan pusaka kerajaan Bone 

pada masa Raja Bone yang ke-15 La Tenri Tatta Arung Palakka. Pusaka ini 

dipersembahkan kepada pemerintah kerajaan Bone sebagai penghargaan atas 

keberhasilan kerajaan Bone membangun kerja sama dengan raja Pariaman. 

Pusaka ini merupakan rantai besar dari emas 63 potong dengan panjang 1,77 

meter dan berat 5 kg dengan dua medali emas berbahasa Belanda.95 

Sembangeng Pulaweng ini kemudian menjadi perlengkapan resmi dalam 

upacara pelantikan dan penobatan raja-raja Bone.  

                                                           
94Nurainun Hamida, Zainal Arifin, Eksistensi Tradisi Mattompang Arajang di Kabupaten 

Bone (Studi Sosiokultural), h. 148 

95Indarwati, dkk., Ritual Para Bissu, Para Waria Sakti di Kabupaten Bone, (IDIOMATIK; 

Jurnal Pendidikan dan Sastra, Vol. 1. No. 1, Universitas Muslim Maros, 2018), h. 21 
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2) La Makkawa (Keris) Sebuah kalewang yang disebut Alameng serta hulunya 

berlapis emas dan dihiasi intan permata. Keris Lamakkawa, di mana pusaka 

ini merupakan pusaka kerajaan pada abad XVI ketika itu rajanya adalah Raja 

Bone XV Arung Palakka digunakan sebagai salah satu senjata dalam 

menghadapi setiap peperangan.96 Pada zamannya, pusaka ini dipergunakan 

oleh Arung Palakka dari setiap pertempuran melawan musuh kerajaan. 

Pusaka ini memiliki sifat ketajaman dan berbisa sehingga sekali tergores 

atau terluka, orang yang cedera tersebut akan meninggal dengan cepat yang 

dalam Bahasa Bugis “Makkawa”.  

3) La Tea Riduni (Kalewang) Sebuah kalewang yang disebut Alameng, sarung 

serta hulunya berlapis emas dan dihiasai intan permata.97 Pusaka ini 

merupakan pusaka Raja Bone yang ke-15 La Tenri Tatta Arung Palakka. 

Pusaka selalu di kebumikan bersama raja yang mengangkat, namun setiap 

kali itupun memunculkan diri di atas makam yang diliputi cahaya terang 

benderang. Sehingga atas kejadian itu, maka pusaka ini disebut La Tea 

Riduni (yang tak untuk di kebumikan). Pusaka ini kemudian di simpan dan 

mendapatkan pemeliharaan, serta dipergunakan sebagai perlengkapan resmi 

dalam upacara pelantikan dan pengangkatan raja-raja Bone.  

4) La Salaga (Tombak) Merupakan sebuah tombak yang pada pegangan dekat 

mata tombak dihiasi emas.98 Tombak ini merupakan simbol kehadiran Raja 

Bone. Tombak tersebut diberikan nama La Salaga dikarenakan pada saat 

                                                           
96Andi Hasbi, Muh. Zainuddin Badollahi, Analisis Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah 

dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, PUSAKA: Journal of 

Tourism, Hospitality, Travel and Busines Event, Volume 1, No.2 (2019), h. 20 

97Ary Prihardhyanto Keim, Bone, Mattompang Arajang, ‘Kayu Galadupa’ (Sindora 

galedupa; Fabaceae) dan Jejaring Bugis Nusantara, Journal of Tropical Ethnobiology Vol.3 No.1 

(2020), h. 18 

98Kasdiawati Kasdiawati, dkk., Analysis of the Interpretation of the Meaning of the 

Karampuang Traditional House in Sinjai Regency, IJMESH: International Journal of Management, 

Entrepreneurship, Social Science and Humanities, Volume 4 Number 2 (2021), h. 66 
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perang raja-raja terdahulu sering menggunakan tombak ini dengan 

mempunyai kelebihan bahwa pada saat dilepaskan oleh pemiliknya tombak 

tersebut akan mencari sasaranya sendiri. 

5) Alameng Tatarapeng (Senjata adat tujuh atau Ade’ Pitu) Pusaka kerajaan ini 

adalah sejenis kalewang yang hulu serta sarungnya berlapis emas, dan 

merupakan kelengkapan pakaian kebesaran anggota Ade’pitu.99 Selain itu 

adapula perlengkapan-perlengkapan yang dipakai oleh bissu. Bissu adalah 

sebutan bagi pemimpin agama Bugis kuno yang dipercaya oleh para raja 

untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan demi memuji sang 

pencipta.  

6) Teddung Pulaweng (Payung emas) Merupakan payung pusaka kerajaan Bone 

yang telah ada sejak zaman kejayaan raja Bone XV La Tenri Tatta Arung 

Palakka (1645-1696).100 Pusaka ini merupakan suatu pusaka karajaan yang 

diterima oleh kerajaan Bone sebagai bentuk penghargaan dari kerajaan 

Pariaman yang merupakan wujud sikap persaudaraan antara kedua kerajaan. 

Sesudah pemerintahan raja Bone ke-15, maka pusaka ini menjadi suatu alat 

perlengkapan resmi pengangkatan dan pelantikan raja-raja hingga ke masa 

raja terakhir. 

b. Peran Bissu dalam Proses Mattompang Arajang. 

Pada hakikatnya semua bissu adalah calabai, tetapi calabai belum tentu 

bissu. Meskipun bissu adalah calabai, mereka bukan calabai biasa. Penampilan dan 

sikap yang membedakan derajat mereka dalam masyarakat calabai. calabai biasa 

kadang menjadi bahan ejekan pemuda, sedangkan bissu disegani karena fungsi dan 

                                                           
99https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=781, diakses pada 

tanggal 5 Desember 2022 

100http://eprints.unm.ac.id/24251/1/ARTIKEL%20-%20Akhmad%20Taufiq.pdf, diakses 

pada tanggal 1 Januari 2023 

https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=781
http://eprints.unm.ac.id/24251/1/ARTIKEL%20-%20Akhmad%20Taufiq.pdf
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kesaktianya dalam setiap upacara ritual atau upacara adat. Jika para calabai 

cenderung mengenakan pakaian feminim, seksi dan buka-bukaan, maka para bissu 

tidak boleh mengenakan pakaian yang dipandang tidak pantas, bila calabai bersifat 

menggoda dan genit, maka para bissu harus bersifat anggun kalem dan anggun. 

Kaum bissu di Sulawesi Selatan mempunyai klasifikasi sendiri tentang calabai ini. 

Terdapat tiga tingkatan calabai yang mereka akui, yaitu, calabai tungkena 

lino, paccalabai dan calabai kedo-kedonami. Jenis yang pertama, calabai tungkena 

lino, yaitu calabai yang sudah berhak menyandang dan menamakan dirinya sebagai 

bissu. Tidak menutup kemungkinan jenis calabai ini dapat menjadi bissu bila di 

antara mereka ada yang tiba-tiba mendapat berkah dari dewata untuk menjadi 

seorang bissu. Jenis kedua adalah paccalabbai yang di kalangan remaja di Bone 

dikenal dengan istilah maju kena-mundurpun kena, yang maksudnya adalah 

calabai yang bisa berhubungan dengan laki-laki maupun wanita. calabai yang jenis 

ini disebut pula piso sile (pisau silet) yang maknanya dapat mengiris pada dua 

sisinya secara bolak balik. Jenis calabai ketiga adalah calabai kedo kedonami atau 

calabai yang hanya meniru gayanya saja. Menurut para bissu calabai jenis ini 

sangat berbahaya karena mereka sebenarnya lelaki tulen. Maka jenis ini sangat 

berbahaya karena maka mereka bergaya menyerupai wanita (calabai) sehinga 

dengan mudah memberdayai wanita.101 Di antara jenis tingkatan calabai, maka 

jenis calabai tungkena lino menjadi jumlah yang dipandang paling tinggi 

kedudukannya. Hal ini dibuktikan dengan sebutan gelar “guru” setiap calabai 

jenjang lain memanggil calabai tungkena lino.  

Nama lain selain dari calabai tungkena lino adalah bissu. Calabai jenis 

kedua dan ketiga sangat dicela oleh calabai tungkena lino atau bissu. Para bissu 

                                                           
101Andi Misdayanti, Fungsi dan Peran Sosial Komunitas Bissu di Kabupaten Bone, 

(ALLIRI, Journal of Antropolgi, Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial UNM 

Makassar, Vol. 3, No. 1, 2021), h. 7 
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menganggap diri mereka lebih suci dari harkatnya lebih tinggi dari calabai biasa 

lainya. Untuk menjadi seorang bissu seorang calabai terlebih dahulu harus 

ditasbihkan, proses pelantikan bissu tersebut disebut irebba. Pada saat irebba 

tersebut, kandidat bissu dalam keadaan kesurupan bila saat mengalami keadaan 

tersebut barulah resmi menjadi bissu karena keganjilan inilah mereka bisa 

menikmati kebebasan yang amat sangat dan bahkan memberikan jalan mereka bisa 

menikmati kebebasan yang amat sangat dan bahkan memberikan jalan bagi mereka 

masuk ke kamar putri-putri muda dalam istana raja. Disana mereka secara resmi 

merupakan penjaga pusaka raja. 

Peran bissu pada masa kerajaan-kerajaan bissu kuno sangat besar. Bissu 

pada masa itu masuk dalam lingkaran birokrasi kerajaan. Para bissu ini diberi 

jabatan sebagai penasihat spiritual raja. Komunitas bissu yang ada sekarang ini 

semakin berkurang dan berada dalam ambang kepunahan. Dapat menjadi tiada 

ketika masyarakat yang semula menopang ritual para bissu, Para Waria Sakti di 

Kabupaten Bone keberadaannya kemudian meninggalkannya karena berbagai 

sebab. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa bissu saat ini hanya sebagai 

perhiasan saja, dalam arti keberadaannya kini masih dirasakan kehadirannya 

namun dianggap tidak ada lagi. Dalam proses mattompang arajang di Kabupaten 

Bone bissu memiliki banyak peran, adapun peran yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Maggiri.  

Ritual maggiri merupakan tarian yang mempergunakan sebilah keris 

pusaka yang mengandung unsur mistis di dalamnya.102 Tarian spiritual para Bissu 

ini merupakan ritual yang sudah berusia ratusan tahun. Dalam tarian tersebut, para 

bissu berpakaian adat lengkap dan berdandan sedemikian rupa, berjalan sambil 

                                                           
102Andi Hasriani, Bissu Rituality on Bugis Community in Sub District Segeri Pangkep 

Regency South Sulawesi, Journal on Leadership and Policy Vol. 3 No.2, (2018), h. 2 
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menari, kemudian mereka menusukkan keris ke arah tubuh mereka. Tentu saja 

senjata tajam yang berupa keris dan semacamnya itu sama sekali tidak melukai 

mereka. Maggiri berarti menusuk-nusukkan keris ke tubuh bissu, terutama ke 

daerah-daerah yang vital seperti leher, perut, dan pergelangan tangan. Para bissu 

yang melakukan pertunjukan tarian ini dianggap kemasukan roh dan mendapat 

kemampuan kebal pada senjata tajam.  

Tari maggiri biasanya dipentaskan pada acara-acara seperti hari jadi 

Kabupaten Bone, penyambutan tamu agung, atau menjadi pelengkap upacara adat 

tertentu. Tarian ini dapat dilakukan sendirian dan bisa pula dilakukan secara 

bersama-sama oleh beberapa orang bissu. Tari maggiri ini sarat dengan nuansa 

mistis dan memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya menarik untuk 

disaksikan. Dalam melakukan tarian maggiri, para bissu diiringi oleh gendang, pui-

pui, lae-lae, dan berbagai peralatan lain. “Ritual ini sebenarnya pernyataan sikap 

bahwa sebenarnya antara manusia itu dengan besi satu”. Bentuk ritual maggiri ini 

memiliki makna bahwa manusia dan besi (keris) dapat menyatu. Artinya, saat 

manusia dan besi menyatu maka besi tidak dapat melukai atau mencelakai manusia 

yang menggunakannya. Dalam hal ini, terlihat adanya harmonisasi alam, di mana 

manusia dan logam (besi) menyatu. Maggiri menggambarkan pengorbanan yang 

dilakukan dengan jalan melukai diri. Tapi, seperti yang sudah dibilang di atas, tak 

ada luka. Sebab, para bissu sudah kerasukan dan menjadi kebal. Inilah cara mereka 

mengalahkan dunia roh yang kadang datang dengan niat buruk untuk mengganggu 

manusia.  

2. Massulo (Sulo Wara). 

Massulo atau sulo wara merupakan ritual membakar diri dengan 

menggunakan obor yang menyala.103 Para bissu menari sambil membakar tangan, 

                                                           
103https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=1587, diakses 

tanggal 5 Desember 2022 

https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=1587
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lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya tanpa terluka sedikit pun. Nyala api 

tersebut bahkan tidak meninggalkan luka bakar sedikit pun pada badan dan 

pakaian para bissu. Para bissu ketika melakukan ritual seakan tak sadarkan diri dan 

selalu menganggap dirinya bebas. “Kita seperti melayang layang dan api itu kita 

rasa dingin”. Ritual massulo ini memiliki makna bahwa jiwa manusia dan api bisa 

menyatu. Dalam tubuh dan jiwa manusia pun ada unsur api yang membangunnya. 

Itulah sebabnya api tidak dapat melukai (membakar) badan mereka. “Sebelum 

memulai ritual, mereka memohon kepada Dewata (Tuhan) agar diberikan 

pengasihan supaya api bisa menyatu dengan kami. Kalau sudah diberikan 

pengasihan, api itu akan terasa dingin di kulit mereka”.  

3. Sere Wara.  

Ritual sere wara atau berjalan di atas bara api merupakan sebuah ritual yang 

dilakukan dengan cara berjalan di atas bara api.104 Para bissu berjalan di atas bara 

api sambil menari tanpa menggunakan alas kaki. Akan tetapi, bara api membara 

yang diinjak-injak oleh para bissu tersebut sama sekali tidak melukai kaki mereka. 

Seperti halnya ritual sulo wara, ritual sere wara juga merupakan bentuk penyatuan 

antara manusia (bissu) dengan api. “Api itu juga bagian dari manusia, jadi tidak 

usah takut pada api.  

Pelaksanaan ritual sebagaimana yang disebutkan oleh para bissu 

membutuhkan perlengkapan. Perlengkapan para bissu dalam melakukan prosesi 

tarian sakral yang dinamakan tarian sere bissu dalam mengiringi prosesi 

mattompang arajang, mulai dari awal mattompang hingga akhir prosesi 

mattompang arajang adalah sebagai berikut.  

                                                           
104Dian Triastuti Azis, dkk., Makna Gerak Tari Alusu Sebagai Tari Penyambutan Tamu 

dalam Upacara Adat di Kabupaten Bone, Jurnal Sendratasik, Eprints: Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Seni Pertunjukan, Vol. 11., No. 4 (2022), h. 3 
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a) Bessi Banranga, yang terdiri atas sarung yang terbuat dari kayu, mata besi 

yang terbuat dari besi, tanda (poko pasorong) terbuat dari rambut manusia 

atau rambut ekor kuda. Teddung baburu (payung baburu), yang terdiri atas 

payung daun yang telah disambung rangkaian dengan bambu, kain sutra 

yang berwarna kuning atau orange sebagai sampul dari daun payung 

tersebut yang pinggirannya diberi hiasan renda-renda, dan tangkai payung 

yang terbuat dari bambu.  

b) Tiang bendera Arajang, yang terbuat dari kayu atau bambu yang dibungkus 

dengan kain berwarna kuning, merah, putih, dan hitam.  

c) Lellung (tandu), yang terdiri atas kain sutera yang berhiaskan sulaman 

benang emas yang berfungsi sebagai tenda dan tangkai tandu (ajelellu) 

yang terbuat dari kayu atau bambu.  

d) Alameng, yang terdiri atas hulu yang terbuat dari kayu ditata dengan emas 

dan perak, mata yang terbuat dari besi, dan sarung yang terbuat dari kayu 

yang pada bagian dan tengahnya dibalut dengan perak atau emas sebagai 

pengikat.  

e) Alusu (anyam-anyaman bambu), yang terdiri atas kepala yang terbuat dari 

kayu, badan yang terbuat dari bambu yang dibalut dengan anyaman daun 

lontar yang berbentuk kotak kecil (persegi empat), dan ekor yag terbuat 

dari anyaman daun lontar. Arumping (Anyam-anyaman kayu), yang terdiri 

atas kepala yang terbuat dari kayu, badan yang terbuat dari bambu yang 

dibungkus dengan kain berwarna merah atau putih, dan ekor yang terbuat 

dari pita yang disesuaikan dengan warna badan.  

f) Tongkat kayu, yang terdiri atas ujung kepala yang terbuat dari kain, kepala 

terbuat dari kain, bagian kepala yang terbuat dari kayu, bagian leher terbuat 
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dari kain yang berbentuk pita, dan badan yang terbuat dari kayu yang 

bersegi delapan dan dibungkus dengan kain.  

g) Oiye, yang berupa rangka yang terbuat dari irisan bambu dan dibungkus 

dengan anyaman daun lontar berwarna-warni.  

h) Lae-lae (Lea-Lea), yang terbuat dari bambu yang terbagi dua bagian, yaitu 

bagian badan dan bagian daun yang terbelah.  

i) Kancing, yang terbuat dari dua buah logam yang berbentuk piring dan 

diberi tali pengikat.  

j) Ana’ baccing, yang terbuat dari dua batang logam dan diberi tali pengikat.  

k) Gendang, yang terdiri atas dua bagian yaitu bagian badan gendang yang 

terbuat dari kayu dan bagian atas dan bawah gendang yang ditutupi kulit 

kambing sebagai penutup.  

l) Pui-Pui, yaitu alat tiup yang terbuat dari pipa besi pendek yang pada bagian 

kepalanya terdapat semacam klep yang terbuat dari daun lontar yang jika 

ditiup menimbulkan getaran suara.  

m) Gong, terbuat dari logam yang berbentuk bulat yang pada bagian 

tengahnya menonjol sebagai tempat jatuhnya pemukul.105 

Tahapan tersebut merupakan tahapan yang harus dilaksanakan oleh para 

bissu dengan tujuan untuk kelancaran prosesi mattompang arajang. Setiap tahapan 

dalam prosesi ini sangat disakralkan karena kesemuanya ini mengandung nilai-

nilai luhur dari setiap proses kehidupan. Manusia dalam kehidupan di Bumi ini 

harus membaur dan berinteraksi dengan berbagai komponen yang merupakan 

ciptaan Tuhan.  

Budaya merupakan salah satu sudut pandang yang diyakini akan bisa 

memberikan warna yang lebih baik sebagai perekat persatuan masyarakat. Budaya 

                                                           
105Indarwati, Ritual para Bissu’ Para Waria Sakti di Kabupaten Bone, h. 19-23 
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diharapkan mampu menjadi jawaban dari ide-ide yang selama ini mentok, dan 

tidak bisa dikembangkan lagi. Bukan hanya berpedoman pada literatur modern tapi 

belajar dari budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Indonesia memiliki 

keragaman budaya yang mampu digali dan dikembangkan untuk menambah varian 

pada cara kerja dan dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh 

bangsa saat sekarang ini.  

Mengelola perbedaan budaya merupakan sebuah keniscayaan bagi 

tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan menjadi hal yang menarik untuk 

mengelola budaya dalam sebuah keharmonisan di tengah keberagaman. Budaya 

merupakan salah satu warisan dari nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. 

Budaya juga merupakan identitas bangsa yang menandakan ciri khas suatu bangsa 

yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Kebudayaan memiliki peran strategis bagi 

sebuah bangsa dengan menjadi satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, berbagai macam budaya yang terbentang dari Sabang hingga Merauke 

menjadi kekayaan Indonesia. Selain itu budaya juga menjadi alat untuk 

mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia.  

Keberagaman budaya bukanlah suatu hal yang memecah persatuan dan 

kesatuan. Keragaman hadir dalam kesatuan kebangsaan, keragaman hadir dalam 

kebersamaan, dan keragaman juga hadir di dalam kekeluargaan, dampak lain 

keberagaman budaya adalah untuk memperluas toleransi, menjadi daya tarik 

wisata, dan menjadi warisan budaya dunia. Perkembangan lingkungan strategis 

saat ini memang memberikan tantangan yang berbeda dari masa lalu. Tergerusnya 

batas-batas kebangsaan dalam dunia komunikasi sebagai akibat revolusi teknologi 

komunikasi dan globalisasi dalam mobilitas warga berbagai negara menimbulkan 

banyaknya pilihan bagi seseorang dalam menentukan sikap hidup. Namun, jika 
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tidak diimbangi dengan kepedulian terhadap bangsa dan negara serta hal-hal yang 

ada di dalamnya maka akan menimbulkan berbagai permasalahan. 

Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang menjadikan seluruh bagian 

di dunia mampu membangun sebuah sistem dunia terintegrasi satu sama lain yang 

tidak terbatas. Hal tersebut tentunya didukung dengan perkembangan dunia dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi faktor dalam terealisasinya 

globalisasi. Semakin majunya arus globalisasi menjadikan rasa cinta terhadap 

budaya nasional semakin tertantang untuk berbagi dengan nilai-nilai universal 

kemanusiaan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan budaya lokal dan 

bagi masyarakat asli Indonesia. Di dalam era globalisasi ini, tantangan bagi kita 

adalah bagaimana untuk membangun daya saing nilai-nilai nasional yang bisa 

hidup berdampingan dan mempunyai kompatibilitas dengan nilai-nilai yang 

diadopsi sebagai nilai-nilai universal global. 

Lahirnya globalisasi dalam kebudayaan maka tidak dapat dielakkan lagi 

perkembangan budaya yang semakin cepat. Globalisasi telah menimbulkan 

percepatan dan kemudahan dalam memperoleh akses berkomunikasi dan 

mendapatkan informasi apa pun. Kecepatan arus informasi tersebut merupakan 

kesempatan yang baik untuk menampilkan dan menyebarluaskan budaya dan 

identitas Indonesia yang selama ini dirasa hanya pasif dipengaruhi tanpa cukup 

pernah secara signifikan mempengaruhi. Hal tersebut merupakan akar 

permasalahan yang perlu diubah secara paradigmatis. Dampak lain dari globalisasi 

adalah berkembangnya teknologi-teknologi canggih yang sangat membantu 

manusia, tetapi juga dapat mempengaruhi mental dan moral generasi muda. 

Hal pertama dan utama yang harus kita miliki untuk melestarikan 

kebudayaan Indonesia adalah kesadaran diri akan besarnya rasa cinta terhadap 

tanah air Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa era globalisasi dan modernisasi 
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menimbulkan kemungkinan tantangan tergerusnya nilai-nilai budaya yang 

merupakan ciri khas dari suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk memiliki 

ketahanan nasional demi mempertahankan budaya nasional agar tidak mengalami 

dampak negatif disebabkan dari arus globalisasi dan modernisasi yang masuk. 

Melestarikan budaya Indonesia bukan berarti menutup diri sepenuh-penuhnya 

dengan budaya bangsa lain, nasionalisme Indonesia menggambarkan ikatan 

budaya yang menyatukan dan juga mengikat rakyat Indonesia yang majemuk 

menjadi satu bangsa dalam ikatan suatu negara-bangsa. Oleh karena itu, konsep 

nasionalisme Indonesia dapat dikatakan bukan semata-mata konsep politik, 

melainkan juga konsep budaya. 

Nasionalisme Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses 

nasionalisme budaya yang merupakan bentuk bentuk nasionalisme bangsa yang 

lahir dari budaya bersama. Oleh karena itu, nasionalisme budaya fokus pada 

identitas nasional yang lahir dari sebuah proses tradisi budaya dan bahasa yang 

sama, namun mereka berasal dari nenek moyang, rasa atau etnis yang berbeda. 

Nasionalisme budaya cenderung tidak terwujud dalam gerakan independen, akan 

tetapi nasionalisme budaya merupakan posisi moderat dalam spektrum ideologi 

nasionalis yang lebih luas. Sehingga gerakan nasionalisme budaya juga dapat 

dijadikan bagian dari nasionalisme etnis dan mistisisme nasional.  

C. KERANGKA KONSEPTUAL. 

Lembaga pendidikan yang ada di Indonesia selain mampu menjadi tempat 

untuk mentransfer ilmu, juga dituntut untuk mampu menjadi tempat pembentukan 

karakter. Karakter merupakan bagian sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Secara teknis 

pendidikan karakter dapat diimplementasikan melalui beberapa cara yaitu dengan 

mengajarkan pembelajaran khusus yang memiliki pesan moral, mengelompokkan 
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pelajaran yang memuat nilai karakter, membuat peraturan yang berbasis nilai 

karakter atau proses pendidikan sepanjang hayat. 

Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, 

kebiasaan, praktik dan lainya yang diwariskan secara turun menurun termasuk cara 

penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktik tersebut. Tradisi menentukan nilai-

nilai dan moral masyarakat karena budaya merupakan aturan-aturan tentang apa 

yang dianggap benar dan yang dianggap salah oleh suatu masyarakat. Konsep 

tradisi menyangkut masalah pandangan dunia, sistem kepercayaan, nilai-nilai dan 

cara serta pola pikir masyarakat. 

Pendidikan karakter dan kebudayaan merupakan komponen yang tidak 

dapat dipisahkan karena keduanya lahir atas dasar pembiasaan. Penelitian ini 

membahas mengenai nilai-nilai pendidikan karakter pada tradisi mattompang 

arajang yang mana pada setiap prosesnya mengandung nilai-nilai pendidikan 

khususnya pada pendidikan karakter. Oleh karena itu dalam kajiannya melakukan 

analisis secara mendalam terkait nilai yang terkandung pada tradisi mattompang 

arajang tersebut khususnya pada tahapan-tahapannya. sebagai langkah awal maka 

tetap memperhatikan dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis serta 

sumber legalitas formal yang memiliki keterkaitan dengan pendidikan karakter. 

Begitu pula akan dibahas mengenai pelaksanaan tradisi mattompang arajang serta 

nilai-nilai pendidikan karakter di dalamnya. Sehingga timbullah pemahaman 

peserta didik terkait nilai yang pendidikan karakter yang terkandung pada tradisi 

mattompang arajang tersebut.   

Setelah adanya pemahaman peserta didik terhadap nilai pendidikan karater 

pada tradisi mattompang arajang, maka selanjutnya adalah bagaimana agar supaya 

adanya proses implementasi terhadap nilai yang terkandung pada tradisi tersebut. 

Hal ini sangatlah penting untuk dilakukan agar supaya segala pola tingkah laku 



118 
 

peserta didik pada khususnya tidak berhenti pada tataran konsep saja, namun 

adanya kolaborasi terhadap pemahaman secara teori serta praktek nyata 

dilapangan.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka konseptual 

sebagai berikut:   

Gambar 2.1 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

atau perilaku yang diamati.1 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi 

obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksprimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowboal, teknik pengambilan data trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.2 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran 

tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, 

sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan 

akumulasi dasarnya saja.3 Pada penelitian ini mengkaji mengenai fenomena yang 

terjadi pada tradisi mattompang arajang kemudian mendeskripsikan terkait nilai-

nilai pendidikan karakter pada tradisi tersebut. 

Menurut Sukardi bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian 

untuk menggambarkan dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang 

                                                           

1Sulaeman Saat, Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, (Sulawesi Selatan, Pusaka Alamida, 2020), h., 129 

2Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Cet. VI; Bandung, CV. Alfabeta 2008), h. 1. 

3Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 6. 
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berlaku atas dasar-dasar yang diperoleh di lapangan.4 Penelitian ini berupaya 

mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang 

diteliti. Baik melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen.5 

Penelitian kualitatif ini memberikan gambaran secara sistematis, cermat dan 

akurat mengenai nilai-nilai pendidikan karakter pada tradisi mattompang arajang 

di Kabupaten Bone. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone yang merupakan salah satu 

wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas 4.559 km2. Kabupaten Bone terdiri 

terdiri dari 27 Kecamatan, 44 Kelurahan dan 328 desa.  Letak Kabupaten Bone 

yaitu 174 Km kearah timur kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena ada beberapa 

pertimbangan diantaranya tradisi mattompang arajang dilaksanakan setiap tahun 

pada perayaan hari jadi Kabupaten Bone. Pertimbangan lainnya bahwa Kabupaten 

Bone masih mempertahankan budaya leluhur yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan. 

Wilayah Kabupaten Bone terdiri atas daerah pegunungan dan laut 

sehingga kehidupan masyarakat bervariasi mulai dari pekerja kebun, petani yang 

menggarap sawah, petani tambak serta nelayan. Secara geografis wilayah 

perbatasan Kabupaten Bone terdiri atas Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng 

pada bagian Utara, teluk Bone pada bagian Timur. Sedangkan pada bagian selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dengan Kabupaten Gowa. Begitu pula 

dengan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep 

serta Kabupaten Barru. Adapun suku yang terdapat di Kabupaten Bone yaitu suku 

                                                           

4Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetisi dan Prakteknya (Cet. VI; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), h. 14. 

5Mardalis, Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 26. 
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bugis dengan dialek bahasa bugisnya yang kental serta di daerah pesisir 

khususnya di daerah Bajoe dihuni oleh suku bajo.  

Bupati yang pernah memimpin Kabupaten Bone dari tahun ke tahun terdiri 

atas Abdul Rahman Daeng Mangung (1951), Andi Pangerang Daeng Rani (1951-

1955), Ma’mun Daeng Mattiro (1955-1957), H. Andi Mappanyukki (1957-1960), 

Andi Suradi (1960-1966), Andi Djamuddin (pejabat tahun 1966), Andi Tjatjo 

(pelaksana tugas tahun 1966-1967), Andi baso Amir (1967-1969), H. Andi Suaib 

(1967-1976), H. P.B. Harahap (1976-1982), H. Andi Madeali (pejabat tahun 

1982-1983), Andi Samsu Alam (1983-1993), Andi Muhammad Amir (1993-

2003), H. Andi Muhammad Idris Galigo (2003-2013), Dr. H. Andi Fahsyar 

Mahding Padjalangi (2013-2023), Ir. Andi Bakti Haruni CES (pejabat tahun 2018) 

dan Drs. H. Andi Islamuddin, S.H. (pejabat tahun 2023).  

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian merupakan teori yang dapat digunakan sebagai 

dasar dalam melakukan analisis data serta pola pikir yang digunakan untuk 

membahas objek penelitian. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau 

sudut pandang terhadap sesuatu. Pendekatan secara metodologi yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat 

positivistik yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.6 

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Pedagogik. 

Pendekatan paedagogik adalah pendekatan yang menerangkan tentang 

gejala-gejala perbuatan mendidik atau dengan kata lain paedagogik adalah ilmu 

yang memberikan landasan, pedoman dan arah sasaran dalam usaha membentuk 

peserta didik menjadi manusia yang berketerampilan, berbudaya dan 

                                                           

6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XVIII; Bandung: 

Alfa beta, 2013), h. 9. 
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berpengetahuan.7 Pendekatan pedagogik digunakan untuk mempertimbangkan 

memperhitungkan aspek manusiawi dalam pendidikan dalam hubungannya 

dengan kebutuhan akan pendidikan, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang 

dicita-citakan. Teori-teori yag terdapat dalam pendekatan ini akan dijadikan 

sebagai dasar analisis untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap 

penelitian yang dilakukan. 

2. Pendekatan Budaya/etnografi 

Penelitian ini membahas mengenai tradisi atau kebudayaan pada suatu 

kelompok masyarakat sehingga dalam proses kajiannya menggunakan pendekatan 

budaya. Pendekatan budaya merupakan sesuatu yang khas disebabkan karena 

segala sesuatu yang terdapat dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari 

kebudayaan.8 Sehingga pada penelitian ini harus dilakukan dalam bentuk 

pemikiran reflektif karena hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka 

memahami fakta dan sasaran sehingga dalam penelitian budaya selalu melibatkan 

perspektif manusia. Teori-teori kebudayaan yang relevan akan dijadikan sebagai 

dasar analisis data pada penelitian ini. 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka 

diklasifikasikan menjadi tiga bagian yang sering diistilakan oleh Suharsini 

Arikunto dengan 3P yaitu: Person, sumber data berupa person. Place, sumber data 

berupa tempat, dan sumber data paper, yaitu sumber data berupa simbol.9 

                                                           

7Uyoh sadullah, dkk, Pedagogik (Ilmu Mendidik), (Cet. I, Jakarta: Alfa Beta, 2010), h. 7. 

8Indra Tjahyadi dkk., Pengantar Teori dan Metode Penelitian Budaya, (Cet. I, Lamongan, 

Agan Press, 2021), h. 81. 

9Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 36. 
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Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi Social 

Situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan 

aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Sehingga sampel dalam penelitian 

kualitatif tidak dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipasi 

dan informan. Kemudian penentuan sumber data dalam penelitian kualitatif 

ditempuh dengan tehnik puroposive.10 

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam dua jenis, yakni 

sumber data primer dan sumber data sekunder.11 

1. Data Primer 

Data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber 

pertama.12 Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari data lapangan yang 

diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang berkompeten dan memiliki 

pengetahuan tentang penelitian ini. Data primer ini diperoleh langsung pada lokasi 

penelitian baik dalam bentuk observasi maupun wawancara. Data primer juga 

berarti sumber data dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari 

seseorang tentang masalah yang sedang diteliti oleh seorang peneliti (sumber 

informan).13 Informasi yang dimaksud adalah bukan yang berasal kepustakaan, 

kajian teori atau karya ilmiah. data primer lebih banyak diperoleh di lapangan. 

Sumber data primer pada penelitian ini terdiri atas tokoh pendidik, tokoh 

budaya, tokoh agama, komunitas pencinta parewabessi serta para bissu. Untuk 

mendapat data yang valid dan sesuai dengan kebutuhan pada penelitian ini maka 

                                                           

10Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. IV; Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 

51. 

11Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 170. 

12 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gaja Mada 

University Press, 1996), h. 216. 

13Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif), h. 

87. 
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peneliti harus berhadapan langsung dengan informan yang proses pengambilan 

datanya dapat dilakukan dalam bentuk wawancara.   

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak 

langsung didapatkan peneliti pada subjek penelitian, atau data sekunder adalah 

jenis data yang diperoleh dari hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil 

penelitian.14 Data sekunder ini diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi, 

baik bersumber dari buku-buku, atau sumber referensi lainnya yang berkaitan 

dengan pembahasan pada penelitian ini.  Muljono Damopoli mengatakan bahwa 

penelitian yang valid dan reliabel selalu mengemukakan sumber datanya secara 

tertulis. Walaupun penelitian tersebut tergolong Field Reseach, tetapi data yang 

diperlukan tidak hanya berasal dari lapangan saja, melainkan diperlukan juga 

data tertulis untuk mendukung data lapangan.15 

Sumber data sekunder, teknik dalam mengumpulkan data sekunder 

dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yakni penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam 

material yang terdapat di perpustakaan. Dalam study perpustakaan ini penulis 

mengumpulkan data dan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul 

penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penting untuk dilakukan dalam proses penelitian, tujuan 

utamanya adalah menemukan kebenaran terhadap masalah yang dikemukakan, 

maka untuk memperoleh data yang akurat dapat dilakukan dalam bentuk Field 

                                                           
14 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. VIII, Jakarta, Raja Grafindo, 2011), 

h. 155. 

15Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern, (Cet. I; 

Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 23. 
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research (penelitian lapangan) yakni turun ke lokasi penelitian untuk memperoleh 

data-data konkrit mengenai masalah yang akan dibahas melalui tiga cara, yaitu: 

1. Observasi yakni mendatangi lokasi penelitian dengan mencatat data-data 

yang diperlukan dalam penelitian ini. Observasi ini digunakan untuk 

melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian,16 pengamatan 

dilakukan secara langsung dengan mencatat hal-hal atau fenomena-

fenomena yang terjadi selama penelitian dilakukan. Terkait data yang 

akan diobservasi meliputi benda-benda pusaka, sumur pengambilan air 

serta data pendukung lainnya yaitu orang yang memahami terkait data 

penelitian ini. 

2. Interview (wawancara) yaitu mengadakan tanya jawab dengan informan 

yang dianggap paham mengenai masalah-masalah yang akan dibahas, 

yaitu para tokoh pendidik, tokoh budaya, tokoh agama, komunitas 

pencinta parewabessi serta para bissu. Metode wawancara penulis 

menggunakan dua cara yaitu: 

a. Wawancara terstruktur, yaitu semua pertanyaan telah dirumuskan 

sebelumnya dengan cermat, biasanya tertulis sehingga dengan mudah 

mengajukan pertanyaan kepada responden.17 

b. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara dilakukan secara bebas, 

wawancara semacam ini tidak dipersiapkan daftar pertanyaan 

sebelumnya, pewawancara hanya menghadapi suatu masalah secara 

umum.18 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

                                                           

16Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), h. 96. 

17S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis, Desain Penelitian, 

Hipotesis, Validitas, Sampling, Observasi, Wawancara, Angket (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 

2000), h. 117. 

18Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis, Desain Penelitian, 

Hipotesis, Validitas, Sampling, Observasi, Wawancara, Angket., h. 119. 
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untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang obyek yang 

diteliti.19 Wawancara ini dilakukan terhadap responden untuk 

menggali informasi yang belum jelas pada saat observasi dengan 

teknik wawancara tak berstruktur.20 

3. Studi dokumentasi, yaitu menelaah dokumen berupa data tertulis yang 

mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena 

yang masih aktual. Studi dokumentasi berproses dan berawal dari 

menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan 

penelitian, menerangkan dan mencatat, menafsirkannya serta menghubung-

hubungkannya dengan fenomena lainnya.21 Dokumen dimaksud adalah 

yang memiliki keterkaitan dengan lokasi penelitian. 

E. Instrumen Penelitian. 

Penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen utama dalam penggalian dan 

eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang 

digunakan adalah: 

a. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya 

jawab atau dialog langsung dengan tokoh pendidik, tokoh budaya, 

tokoh agama, komunitas pencinta parewabessi serta para bissu.  

b. Menggunakan field note atau catatan lapangan dalam melakukan 

observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.   

c. Dokumentasi yaitu: data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-

dokumen penting terkait dengan topik penelitian, adapun instrumen 

                                                           

19Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 130. 

20Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis, Desain Penelitian, 

Hipotesis, Validitas, Sampling, Observasi, Wawancara, Angket., h. 33.   

21Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian IlmuDakwah (Cet. I; Jakarta: Logos, 1997), h. 

77. 
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yang digunakan berupa tape recorder, kamera dan catatan lapangan, 

berupa catatan deskriptif dan reflektif. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis data 

Data yang dipergunakan dalam pembahasan ini bersifat kualitatif, 

karenanya dalam menganalisis juga digunakan metode analisis kualitatif. Dalam 

menganalisis data digunakan pendekatan pedagogic, yaitu memadukan antara apa 

yang terjadi dan yang seharusnya. Analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif melalui proses data reduction, data display, dan verification.22 Langkah-

langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa reduksi data diartikan sebagai 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.23 

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data 

penelitian terkumpul, maka proses reduksi data dilanjutkan dengan cara 

memisahkan catatan-catatan antara data yang sesuai dan data yang tidak sesuai 

dengan pokok masalah penelitian. Data yang telah dipilih tersebut adalah data 

yang berasal dari hasil pengumpulan data baik melalui observasi, wawancara, 

maupun dokumentasi. 

2. Display data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya display data atau menunjukkan 

data.  Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

                                                           

22Sugiyono, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Cet. X, Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998) h. 147. 
23Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama (Pontianak: 

STAIN Pontianak, 2000) h. 123. 
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dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan “the most frequent form of 

display data for qualitative research data in the past has been narrative tex“(yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif). Namun disarankan juga dengan berupa grafik, 

matrik, network (jejaring kerja) dan chart.24  

Dalam menginterpretasikan data dalam bentuk konsep yang dapat 

mendukung objek pembahasan, digunakan metode: 

a. Induktif, yaitu menganalisis data dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat 

khusus, selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Deduktif, yakni menganalisis data dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat 

umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik atau yang lebih 

khusus. 

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan 

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan yaitu upaya untuk mengartikan 

data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Menurut Denzim dan Lincoln “verification entails checking for the 

common or most insidious biases that can steal into the process of drawing 

conclusions”25 (verifikasi memerlukan pemeriksaan untuk penyimpangan atau 

yang paling tersembunyi yang dapat memasuki ruang pada proses pengambilan 

kesimpulan).  Data yang terkumpul tidak selamanya memiliki kebenaran yang 

tinggi sesuai dengan fokus penelitian, bahkan masih terjadi kekurangan data dan 

                                                           

24Sugiyono, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h, 95 

25Norman K. Denzim dan Y Vonna S Lincoln, Handbook of Qualitative Research 

(London: SAGE Publications, 1994), h. 3. 
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ketidaklengkapan data. Untuk itu diperlukan pemeriksaan keabsahan data agar 

penelitian benar-benar memiliki kredibilitas yang tinggi. 

Data yang diperoleh merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam 

penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih yang sesuai, 

kemudian disajikan. Setelah data disajikan kemudian dilakukan proses 

menyimpulkan. Dari kesimpulan tersebut maka didapatkan temuan baru berupa 

deskripsi atau gambaran tentang penelitian yang dilakukan. 

G. Pengujian Keabsahan Data.  

Pengujian keabsahan data di maksudkan untuk memberikan gambaran 

mengenai kebenaran data yang ditemukan di lapangan digunakan triangulasi. 

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, 

berbagai cara dan berbagai waktu. Ada beberapa triangulasi yaitu: 

1. Tringulasi sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilits data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Yakni di deskripsikan, 

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik 

dari sumber data yang dimaksud. Data yang telah dianlisis oleh peneliti yang 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya di mintakan kesepakatan (member 

chek) dengan sumber data. Member chek adalah proses pengecekan data yang 

diperoleh peneliti kepada pemberi data, tujuanya adalah agar informasi yang 

diperoleh akan digunakan dalam penulis laporan sesuai dengan apa yang 

dimaksud sumber data atau informan. 

2. Tringulasi Teknik 

Triangulasi tekni untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya 

data di peroleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, 

atau kusioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibiliatas data tersebut, 
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menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau orang lain, untuk memastikan 

data mana yang di anggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut 

pandanganya berbeda-beda.26 

3. Triangulasi Waktu 

Penelitian yang ingin menghasilkan kredibilits sebuah data yang 

dipengaruhi oleh waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, di 

pagi hari ada saat informan masih segar, belum banyak masalah, akan 

memberikan data yng lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dapat dilakukn dengan cara melakukan pengecekan 

dengan cara wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang 

berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data berbeda, maka dilakukan secara 

berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.27 

Penggunaan metode penelitian ini diharapkan akan mendapatkan hasil 

penelitian yang baik dengan berdasar pada fakta lapangan. Selain itu juga dapat 

digunakan sebagai panduan untuk menentukan arah penelitian serta sumber-

sumber yang diperlukan dan penelusuran data yang dibutuhkan. Begitupula ketika 

data sudah terkumpul maka dilakukan analisis secara mendalam untuk 

menemukan data yang berbasis kebutuhan dalam rangka menunjang penelitian 

yang dimaksud. 

 

                                                           

26Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 

(Cet.XI; Bandung: Alfabeta, 2011), h.274.  

27Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R & D., 

h. 275.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Pelaksanaan Tradisi Mattompang Arajang di Kabupaten Bone. 

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan 

yang memiliki karakteristik tersendiri karena merupakan pusat dari kebudayaan 

Bugis.  Sejarah mencatat bahwa Kabupaten Bone dahulu merupakan salah satu 

kerajaan besar di Nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone dalam catatan sejarah 

didirikan oleh Raja Bone ke-1 yaitu Manurunge ri Matajang pada tahun 1330 M, 

mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan La Tenritatta Arung 

Palakka pertengahan abad ke-17.1 Kebesaran kerajaan Bone tersebut dapat 

memberi pelajaran dan hikmah yang bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka 

menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan sosial, perubahan 

ekonomi, pergeseran budaya serta dalam menghadapi kecenderungan yang bersifat 

global. 

Belajar dan mengambil hikmah dari sejarah kerajaan Bone pada masa lalu 

minimal terdapat tiga hal yang bersifat mendasar untuk diaktualisasikan dan 

dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian dengan kebutuhan masyarakat 

Bone dalam upaya menata kehidupan ke arah yang lebih baik. Ketiga hal yang 

dimaksud adalah: 

Pertama, pelajaran dan hikmah dalam bidang politik dan tata 

pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem Kerajaan Bone pada 

masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau dalam terminologi 

politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini dibuktikan dengan penerapan 

representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam 

dewan adat yang disebut “Ade Pitue”, yaitu tujuh orang pejabat adat yang 

                                                           

1https://bone.go.id/2019/12/05/sejarah-kabupaten-bone/, diakses tanggal 3 Juli 2023. 
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bertindak sebagai penasihat raja. Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan 

dimusyawarahkan oleh Ade’ Pitu dan hasil keputusan musyawarah disampaikan 

kepada raja untuk dilaksanakan. 

Ade Pitu merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan 

Bone yang bertugas mengawasi dan membantu pemerintahan Kerajaan Bone yang 

terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu : 

a. Arung Ujung, bertugas mengepalai urusan penerangan Kerajaan Bone. 

b. Arung Ponceng, bertugas mengepalai urusan kepolisian/kejaksaan dan 

pemerintahan. 

c. Arung Ta, bertugas bertugas mengepalai urusan pendidikan dan urusan 

perkara sipil. 

d. Arung Tibojong, bertugas mengepalai urusan perkara/pengadilan 

landschap/hadat besar dan mengawasi urusan perkara pengadilan distrik. 

e. Arung Tanete  Riattang, bertugas mengepalai memegang kas kerajaan, 

mengatur pajak dan mengawasi keuangan. 

f. Arung Tanete  Riawang, bertugas mengepalai pekerjaan negeri (landsahap 

werken – lw) pajak jalan  pengawas opzichter. 

g. Arung Macege, bertugas mengepalai pemerintahan umum dan 

perekonomian.2 

Selain itu di dalam penyelanggaraan pemerintahan sangat mengedepankan 

asas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini berasal dari pesan Kajao Laliddong 

seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada tahun 1507-1586 pada masa 

pemerintahan Raja Bone ke-7 Latenri Rawe Bongkangnge. Kajao Lalliddong 

berpesan kepada Raja bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan 

yaitu: 

                                                           
2https://bone.go.id/2019/12/05/sejarah-kabupaten-bone/, diakses tanggal 3 Juli 2023. 

https://bone.go.id/2019/12/05/sejarah-kabupaten-bone/
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1. Seuwani, Temmatinroi matanna Arung Mangkau’E mitai munrinna gau’e 

(Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan). 

2. Maduanna, Maccapi Arung Mangkau’E duppai ada’ (Raja harus pintar 

menjawab kata-kata). 

3. Matellunna, Maccapi Arung MangkauE mpinru ada’ (Raja harus pintar 

membuat kata-kata atau jawaban). 

4. Maeppa’na, Tettakalupai surona mpawa ada tongeng (Duta tidak lupa 

menyampaikan kata-kata yang benar).3 

Kedua, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone terletak pada 

pandangan yang meletakkan kerja sama dengan daerah lain, dan pendekatan 

diplomasi sebagai bagian penting dari usaha membangun negeri agar menjadi lebih 

baik. Urgensi terhadap pandangan seperti itu tampak jelas ketika kita menelusuri 

puncak-puncak kejayaan Bone di masa lalu. Sebagai bentuk monumental dari 

pandangan ini di kenal dalam sejarah akan perjanjian dan ikrar bersama kerajaan 

Bone, Wajo, dan Soppeng yang melahirkan Tellumpoccoe atau dengan sebutan 

lain “Lamumpatue Ri Timurung” yang dimaksudkan sebagai upaya mempererat 

tali persaudaraan ketiga kerajaan untuk memperkuat posisi kerajaan dalam 

menghadapi tantangan dari luar. 

Latar belakang lahirnya perjanjian tellumpoccoe dijelaskan oleh Andi 

Yushan bahwa: 

Pada saat itu Kerajaan Gowa yang merupakan kerjaan yang besar pada saat 
itu melakukan agresi kepada kerajaan Bugis dalam hal ini kerajaan Bone, 
kerajaan Soppeng dan kerajaan Wajo. Sehingga untuk melawan serangan 
kerajaan gowa ini maka tiga kerajaan tersebut membentuk suatu perjanjian 
dengan tujuan mempererat persaudaraan dalam rangka melawan serangan 
dari kerajaan Gowa.4 

                                                           
3https://bone.go.id/2019/12/05/sejarah-kabupaten-bone/, diakses tanggal 3 Juli 2023. 

4 Andi Yushan Petta Tappu, Tokoh Adat dan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bone Bidang Kebudayaan, wawancara pada tanggal 3 Juli 2023. 
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Perjanjian Tellumpoccoe merupakan bentuk persaudaraan yang dilakukan 

oleh Kerajaan Bone, Kerjaan Soppeng dan Kerajaan Wajo sehingga dengan 

persaudaraan yang terjalin tersebut maka mereka dapat mengatasi ancaman serta 

permasalahan dari luar. Hal ini terbukti ketika kerajaan Gowa yang merupakan 

kerajaan adidaya pada saat itu melakukan agresi ketiga kerajaan tersebut, maka 

tiga kerajaan ini berjuang bersama-sama melawan serangan dari kerajaan Gowa. 

Ketiga, warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan kemanusiaan yang 

mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu. Banyak hikmah yang 

bisa dipetik dalam menghadapi kehidupan, dalam menjawab tantangan 

pembangunan dan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin cepat. 

Namun yang terpenting adalah bahwa semangat persaudaraan dan persatuan orang 

Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan segala bentuk perubahan dan 

inovasi yang dilakukan. 

Seiring dengan perkembangannya maka Bone kemudian mengalami 

perkembangan secara signifikan dan pada akhirnya menjadi suatu daerah yang 

memiliki wilayah yang luas, sehingga terbitlah  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

1959, berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II Bone yang merupakan bagian 

integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bone 

memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan demi 

kemakmuran rakyat. Potensi itu cukup beragam seperti dalam bidang pertanian, 

perkebunan, kelautan, pariwisata dan potensi lainnya. 

Demikian masyarakatnya dengan berbagai latar belakang pengalaman dan 

pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan 

pembangunan Bone itu sendiri. Walaupun Bone memiliki warisan sejarah dan 

budaya yang cukup memadai, potensi sumber daya alam serta dukungan SDM, 

namun patut digaris bawahi jika saat ini dan untuk perkembangan ke depan Bone 

https://drive.google.com/file/d/1AO3jNOPG6EO0JQ9WipCMbiQLLBZX5ScI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AO3jNOPG6EO0JQ9WipCMbiQLLBZX5ScI/view?usp=sharing
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akan berhadapan dengan berbagai perubahan dan tantangan pembangunan yang 

cukup berat. Oleh karena itu diperlukan pemikiran, gagasan, dan perencanaan yang 

tepat dalam mengorganisir warisan sejarah, kekayaan budaya dan potensi yang 

dimiliki ke dalam suatu pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan 

berpegang motto Sumange’ Teallara’, yakni teguh dalam keyakinan kukuh dalam 

kebersamaan, dengan Lagu Daerah Ongkona Bone. Pemerintah dan masyarakat 

Bone akan mampu menghadapi segala tantangan menuju Bone yang lebih baik. 

Menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Bone merupakan 

sebuah langkah strategis dalam rangka menjaga dan memajukan budaya itu sendiri. 

Terkait pengembangan warisan kebudayaan disebutkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Salah 

satu tujuan dari pemajuan kebudayaan ini yaitu adanya pengembangan nilai luhur 

budaya bangsa. Proses pengembangan budaya tersebut tidak terlepas dari proses 

pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, karena upaya pengembangan 

budaya tersebut seharusnya pemerintah pusat sampai daerah harus bersinergi 

melalui sistem pendidikan yang ada. 

Pemajuan kebudayaan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone 

dengan terus menggali karakter para pemimpin atau raja-raja terdahulu. Raja Bone 

dari masa kemasa dipimpin oleh beberapa raja yang memiliki karakter dan 

kemampuan tersendiri diantaranya: 

1. Manurunge ri matajang, mata silompoe, 1330-1365, pria 

2. La ummasa, petta panre bessie, 1365-1368, pria 

3. La saliyu korampelua,  1368-1470, pria 

4. We banrigau,  mallajange ri cina,  1470-1510, wanita 

5. La tenrisukki, mappajunge,  1510-1535, pria 

6. La uliyo bote-e, matinroe ri itterung, 1535-1560, pria 
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7. La tenrirawe bongkange, matinroe ri gucinna,  1560-1564, pria 

8. La inca, matinroe ri addenenna,  1564-1565, pria 

9. La pattawe, matinroe ri bettung, 1565-1602, pria 

10. We tenrituppu, matinroe ri sidenreng, 1602-1611, wanita 

11. La tenriruwa, sultan adam, matinroe ri bantaeng, 1611-1616, pria 

12. La tenripale, matinroe ri tallo, 1616-1631, pria 

13. La maddaremmeng, matinroe ri bukaka, 1631-1644, pria 

14. La tenriaji, arungpone, matinroe ri pangkep, 1644-1672,  pria 

15. La tenritatta, daeng serang, malampe-e gemme’na, arung palakka, 1672-

1696, pria 

16. La patau matanna tikka, matinroe ri nagauleng, 1696-1714,  pria 

17. We bataritoja, datu talaga arung timurung, sultanah zainab 

zulkiyahtuddin,  1714-1715, wanita 

18. La padassajati, toappeware, petta rijalloe, sultan sulaeman, 1715-

1718,  pria 

19. La pareppa, tosappewali, sultan ismail, matinroe ri sombaopu,  1718-1721, 

pria 

20. La panaongi, topawawoi, arung mampu, karaeng bisei,  1721-1724,  pria 

21. We bataritoja, datu talaga arung timurung, sultanah zainab zulkiyahtuddin, 

1724-1749, wanita 

22. La temmassonge, toappawali, sultan abdul razak, matinroe ri 

mallimongeng, 1749-1775, pria 

23. La tenritappu, sultan ahmad saleh, 1775-1812, pria 

24. La mappasessu, toappatunru, sultan ismail muhtajuddin, matinroe 

rilebbata, 1812-1823, pria 
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25. We imaniratu, arung data, sultanah rajituddin, matinroe ri kessi, 1823-

1835, wanita 

26. La mappaseling, sultan adam najamuddin, matinroe ri salassana, 1835-

1845, pria 

27. La parenrengi, arungpugi, sultan ahmad muhiddin, matinroe riajang 

bantaeng, 1845-1857, pria 

28. We tenriawaru, pancaitana besse kajuara, sultanah ummulhuda, matinroe 

ri majennang, 1857-1860, wanita 

29. La singkeru rukka, sultan ahmad idris, matinroe ri topaccing, 1860-1871, 

pria 

30. We fatimah banri, datu citta, matinroe ri bolampare’na, 1871-1895, wanita 

31. La pawawoi, karaeng sigeri, matinroe ri bandung, 1895-1905, pria 

32. La mappanyukki, sultan ibrahim, matinroe ri gowa, 1931-1946, pria 

33. La pabbenteng, matinroe ri matuju, 1946-1951, pria.5 

Kisah lahirnya sejarah raja-raja Bone terkait pertumbuhan dan 

perkembangan kerajaannya, yang mendapatkan perhatian yang banyak di kalangan 

masyarakat adalah ketika tampilnya sosok Latenritatta Arung Palakka Petta 

Torisompa’e Malempe’e Gemmena memainkan perannya sebagai tokoh sentral 

dalam Sejarah Bone dan Sejarah Sulawesi Selatan. Terutama ketika kita berusaha 

menyingkap keterlibatan Arung Palakka dalam Perang Makassar 1660-1669 M. 

Maka kita akan mencoba memahami apa sesungguhnya yang terjadi pada saat itu, 

dan ini merupakan kerangka berpikir yang paling penting diketahui sebagai upaya 

akademis untuk menempatkan suatu kejadian pada tempat yang sesungguhnya.  

Pemahaman tersebut sangat penting artinya dalam memahami dasar 

filsafat dan etika Bugis yang menguasai jalannya sejarah ketika itu yang disebut 

                                                           
5https://bone.go.id/2019/12/05/sejarah-kabupaten-bone/, diakses tanggal 3 Juli 2023. 
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dengan jiwa zaman. Bagi orang Bugis hidup ini adalah harga diri yang selalu harus 

dipelihara dan dipertaruhkan agar keseimbangannya dengan yang lain tetap 

terjaga. Apabila seseorang dibuat siri’/masiri’ yang menyebabkan harga dirinya 

terganggu atau hilang, maka masyarakatnya menuntut untuk mengambil langkah 

dengan cara menyingkirkan penyebab siri’ yang merusak keseimbangannya 

sebagai manusia, karenanya wajib menyingkirkan penyebab siri’ di matanya 

sendiri maupun di mata masyarakatnya. Dalam upaya mengembalikan siri’ atau 

menegakkan siri’ kadang nyawa menjadi taruhannya. Ketika nyawa ini 

dipertaruhkan, disitulah awal manusia Bugis memasuki sejarahnya. 

Bagi orang Bugis masa-masa pengukiran sejarah inilah yang sangat 

penting. Maka Arung Palakka telah memulai keterlibatannya dalam mengukir 

sejarah melalui perang Makassar dengan lewat pintu sejarah menurut filsafat 

sejarah Bugis, yakni menegakkan siri’ (harga diri). Kehadiran Arung Palakka 

adalah realitas sejarah sebagai awal bagi suatu babak baru dalam percaturan politik 

dan kepemimpinan di Sulawesi Selatan. Sejarah bukan hanya hikayat seseorang, 

melainkan riwayat masyarakat yang penuh dengan berbagai rona dalam dimensi-

dimensi sosial, budaya, agama, politik, filsafat, seni, adat istiadat, mistik, ritual 

dan sebagainya. Semua ini adalah pembentuk harga diri dari orang Bugis. Arung 

Palakka sebagai Raja Bone dan pemimpin persekutuan terbesar kerajaan di 

Sulawesi Selatan dan Timur Nusantara, telah mengantarkan masyarakat Sulawesi 

Selatan memasuki era baru dalam babakan sejarahnya.  

 Selain itu, kita juga harus menggali lebih jauh terkait sosok raja Bone yang 

mengajarkan masyarakatnya terkait dengan pengolahan besi menjadi barang yang 

bernilai adalah La Ummasa, beliau merupakan Raja Bone ke-2 yang memerintah 

sekitar tahun 1365-1398, beliau merupakan sosok Raja sekaligus pandai besi yang 

hebat dan mengajarkan banyak inovasi mengenai teknik penempaan besi. La 
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Ummasa diberigelaran Petta Panre Bessie (pandai besi). Gelaran itu disematkan 

karena beliau orang pertama menciptakan alat-alat dari besi di Bone. Dalam 

kehidupan kekinian, kepiawaian La Ummasa menjadi warisan yang tak punah 

menciptakan generasi yang mencintai parewa bessi tak lekang oleh zaman. Para 

pandai besi terus bermunculan dan memiliki kelebihan menempah. Tahun 2020, 

para pandai besi di Bone membuat sebuah karya kawali yang memiliki strata 

tinggi. Kawali yang diberi nama La Mangkau ditempah oleh 40 panre bessi yang 

menjadi persembahan sakral dalam Hari Jadi Bone. Kawali Mangkau Patappulo 

Panre atau badik yang dibuat oleh 40 Panre Bessi akan diserahkan dan disimpan di 

Museum Arajangnge, kompleks Rujab Bupati Bone. Prosesi pembuatannya telah 

diawali di Paccing, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone. 

Bukan hanya pengolahan Parewa Bessi yang dilakukan dan diajarkan oleh 

La Ummasa tapi bagaimana cara merawat Parewa Bessi yang biasa dikenal dengan 

pusaka ataukah arajang juka diajarkan. Pada zaman dulu pusaka milik raja 

dibersihkan setelah digunakan berburu dan proses pembersihan benda pusaka 

tersebut ditradisikan sampai saat sekarang ini. Hal tersebut dijelaskan oleh Andi 

Yushan bahwa: 

Mattompang arajang dilakukan pada masa pemerintahan raja Bone yang 
kedua La Ummasa dengan tujuan untuk merawat agar arajang tersebut 
tetap awet dan tidak cepat rusak akibat kotoran dan karat, Selain itu 
mattompang arajang merupakan bagian dari pelestarian budaya. Nilai 
sakralitas dari mattompang arajang ini tergantung bagaimana kita 
memperlakukan arajang tersebut, karena arajang ini diyakini memiliki 
kekuatan tersendiri.6 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwa 

motivasi dari pelaksanaan tradisi mattompang arajang yaitu untuk merawat 

arajang tersebut agar tidak cepat rusak serta bagian dari proses pelestarian budaya. 

                                                           
6Andi Yushan Petta Tappu, Tokoh Adat dan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bone Bidang Kebudayaan, wawancara pada tanggal 3 Juli 2023. 
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Pelaksanaan dari tradisi mattompang arajang dari sisi pelaksanaannya disakralkan 

oleh para pattompang karena mereka berkeyakinan bahwa arajang ini memiliki 

kekuatan salah satu contohnya adalah La Tea Riduni yang mana ketika dikubur 

dalam tanah maka dia muncul kembali. Oleh karena itu, dengan motivasi dari 

pelaksanaan tradisi mattompang arajang serta nilai-nilai sakralitas yang terdapat 

di dalamnya tradisi ini maka pelaksanaannya masih terjaga sampai sekarang. 

Pelestarian dari tradisi mattompang arajang yang dilakukan secara turun 

temurun ternyata mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten 

Bone hal tersebut disampaikan oleh Hj. A. Murni yaitu: 

Salah bentuk pelestarian budaya serta bentuk perhatian pemerintah pada 
tradisi mattompang arajang maka pada masa pemerintahan A. Syamsu 
Alam dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Kabupaten Bone Nomor 1 
tahun 1990 tanggal 22 maret 1990 Seri C Nomor 1. Bahwa dalam proses 
Mattompang Arajang tersebut merupakan rangkaian kegiatan setiap 
memperingati hari jadi Bone. Selain itu, juga terdapat edaran Bupati Bone 
setiap tahun mengenai teknis pelaksanaan pelaksanaan tradisi mattompang 
arajang mulai dari rangkaian kegiatan sampai pada saat pelaksanaan 
kegiatan.7 

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwa 

bentuk kepedulian pemerintah terkait pelaksanaan tradisi mattompang arajang 

yaitu dengan membuatkan legalitas formal dari pelaksanaan tradisi ini. Legalitas 

yang dimaksud adalah dengan terbitnya peraturan daerah kabupaten Bone terkait 

pelaksanaan tradisi mattompang arajang yang dirangkaikan dengan perayaan hari 

jadi Bone. Selain dari peraturan daerah tersebut dalam teknis pelaksanaannya 

pemerintah daerah Kabupaten Bone setiap tahun mengeluarkan edaran yang 

mengatur akan hal ini. Misalnya pada saat puncak perayaan semua instansi 

pemerintah maupun swasta karyawannya harus menggunakan pakaian adat 

sebagai bentuk partisipasinya pada perayaan hari jadi Bone. 

                                                           
7Andi Murni, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 3 Juli 

2023. 

 



141 
 
 

Adapun tahapan dalam pelaksanaan tradisi mattompang arajang adalah 

sebagai berikut: 

a. Matteddu Arajang (Pengambilan Benda Pusaka) 

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih 

memegang teguh tradisi yang dibangun dari berbagai unsur masyarakat yang 

majemuk. Kemajemukan tersebut dapat dilihat dari keragaman masyarakat 

Kabupaten Bone yang memiliki ciri khas tersendiri dengan sistem sosial 

masyarakatnya yang unik. Manusia yang hidup bersama-sama, yang tergabung 

dalam satu kesatuan masyarakat yang lebih luas, dalam proses memberi dan 

menerima, mereka membentuk cara hidup menjadi alat masyarakat tersebut dalam 

satu kawasan dan dalam jangka waktu tertentu pula, cara hidup demikian itulah 

yang sering kita sebut sebagai budaya.  

Ragam Budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bone senantiasa 

dijaga dan dilestarikan secara turun temurun merupakan gambaran kekayaan 

budaya yang menjadi modal dan landasan pembangunan dan pengembangan 

kebudayaan. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi sosial dan geografis Kabupaten 

Bone yang menjadi faktor pendukung bagi masyarakat dalam mengekspresikan 

kemudian menghasilkan suatu budaya karena kebudayaan merupakan jiwa dan 

tolak ukur kualitas manusia, sebab kebudayaan adalah milik manusia, hanya 

manusialah yang berbudaya sebagai wujud dari proses kreatifitas dan produktifitas 

dalam merambah dan mengemban amanah kekhalifaan dimuka bumi.  

Tradisi masyarakat Kabupaten Bone yang sangat beranekaragam menjadi 

kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewariskannya 

kepada generasi selanjutnya dengan cara lisan maupun tertulis. Eksisnya suatu 

tradisi atau budaya dalam masyarakat dikarenakan kepercayaan yang ada terhadap 

nilai-nilai luhur masa lampau dan pengaruh orientasi nilai waktu itu terhadap nilai 
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sekarang. Nilai adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini 

sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola 

pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku. Dalam konteks ini, nilai 

merupakan konsepsi secara eksplisit atau implisit yang khas dimiliki seseorang 

atau sekelompok orang tentang landasan dari yang diyakini atau tujuan dari yang 

diinginkan. Nilai tersebut juga mempengaruhi pilihan yang tersedia dari bentuk-

bentuk, kegiatan-kegiatan kebudayaan atau cara serta tujuan-tujuan tindakan 

seseorang ataupun kelompok.  

Proses pelaksanaan tradisi yang dilakukan pada masyarakat Kabupaten 

Bone memiliki tahapan tersendiri, salah satunya adalah pada tradisi mattompang 

arajang dalam pelaksanaannya diawali dengan ritual matteddu arajang, yaitu 

sebuah proses yang dilakukan untuk mengambil atau memindahkan arajang dari 

tempatnya semula dengan tujuan untuk dibersihkan.  Hal tersebut disampaikan 

oleh Syamsul Bahri yang merupakan pua matoa atau ketua bissu di Kabupaten 

Bone. 

Sebelum dilaksanakan tradisi mattompang arajang maka langkah pertama 
adalah matteddu arajang yang merupakan proses pengambilan benda 
pusaka untuk dibersihkan, proses matteddu arajang ini dilaksanakan oleh 
para Bissu dengan melaksanakan ritual dalam hal ini membaca doa-doa 
kepada dewata sewwae yang biasa disebut memmang seperti 
alituduangtagkeni matu puang dewata sangiang dewata yang artinya wahai 
zat yang tak terlihat, wahai roh dan pembacaan memmang inilah sampai 
saat ini masih disakralkan oleh para bissu.8 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa kegiatan matteddu arajang 

dilaksanakan oleh komunitas bissu yang mana dalam prosesnya diiringi dengan 

memmang yang merupakan doa yang disampaikan oleh para bissu kepada dewata 

seuwwae. Isi memmang berupa syair-syair suci antara lain tentang riwayat 

kejadian dan muasal alat dan bahan perlengkapan upacara, puji-pujian dan 

sanjungan kepada dewata, bujukan dan rayuan kepada dewata agar sudi datang 

                                                           
8Syamsul Bahri, Ketua komunitas bissu Kabupaten Bone (pua Matoa), wawancara pada 

tanggal 24 Maret 2023. 
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membantu, serta permohonan berkah dan bantuan kepada dewata memmang ini 

juga merupakan salah satu folklor di Indonesia yang berupa sastra lisan.  

Pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan 

menjadi sangat penting agar fungsi kebudayaan sebagai alat pendidikan benar- 

benar dapat terwujud. Ketidakpahaman terhadap nilai yang terkandung dalam 

suatu kebudayaan tentunya akan berakibat fatal bagi eksistensi kebudayaan 

tersebut sebagai suatu hal yang bermanfaat banyak bagi masyarakat dan negara. 

Aktualisasi dari kurang pahamnya masyarakat terhadap budaya yang dimilikinya 

mengakibatkan beberapa kebudayaan tidak jarang ditolak pelestariannya karena 

dianggap menyimpang dari nilai-nilai luhur bangsa atau pun karena dianggap 

tidak sesuai lagi dengan perkembagan globalisasi. Oleh karena itu, nilai-nilai 

positif yang terkandung dalam sebuah tradisi kebuadayaan, termasuk sastra lisan 

memmang hendaknya selalu dipelajari dan dipahami. Masyarakat hendaknya 

mengetahui dan memahami kebudayaan yang dimilikinya, mempelajari nilai-nilai 

filosofisnya dan bukan hanya sekadar menilai sebuah tradisi sebagai kebudayaan 

dari kulit luarnya saja. 

Lebih lanjut Syamsul Bahri (pua matoa) menjelaskan bahwa sebelum 

melaksanakan tahapan mattompang arajang tersebut para bissu melaksanakan 

ritual dalam rangka proses pembersihan diri.  

Sebelum pelaksanaan tradisi mattompang arajang maka ada beberapa hal 
yang dilakukan oleh bissu yang merupakan tata aturan atau adat istiadat 
yang merupakan persyaratan dalam pelaksanaan tradisi ini diantaranya 
mappasawe, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk semedi untuk 
pembersihan hati para bissu, mattengga benni yaitu antara waktu shalat 
isya dengan shalat tahajjud, maddini ari yaitu antara waktu shalat subuh 
dengan shalat duha, mattangasso yaitu antara shalat duha dengan shalat 
ashar dan mallabu kesso yaitu antara shalat ashar dengan magrib.9 

                                                           
9Syamsul Bahri, Ketua komunitas bissu Kabupaten Bone (Pua Matoa), wawancara pada 

tanggal 24 Maret 2023. 
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Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan terkait 

persyaratan yang harus dilakukan oleh para bissu sebelum memulai tahapan-

tahapan mattompang arajang tersebut di antaranya: 

1. Mappasawe, yaitu “ritual yang dilaksanakan oleh para bissu dalam rangka 

pembersihan hati dari segala kesalahan serta kekhilafan yang dilakukan 

selama ini.”10 Ritual ini dilakukan dalam bentuk semedi memohon kepada 

dewata sewwae.11 agar segala bentuk karakter buruk yang ada pada bissu 

tersebut dihilangkan. Jadi sebelum para bissu melaksanakan tahapan proses 

pembersihan atau penyucian benda pusaka maka mereka dulu yang harus 

dibersihkan hatinya. Proses pembersihan hati dilakukan oleh bissu itu 

sendiri dalam bentuk bersemedi dan bertafakur menyerahkan diri kepada 

dewata sewwae agar segala bentuk kesalahan selama ini dapat diampuni. 

2. Mattenga Benni, ritual ini dilaksanakan sebagai bentuk penyerahan diri 

kepada dewata sewwae dalam hal ini adalah Tuhan Yang Maha Esa dengan 

memegang teguh keyakinan bahwa tuhan itu satu. Proses mattenga benni 

yang dilakukan oleh para bissu kalau dalam ajaran Islam disebut sebagai 

shalat tahajjud yang prosesnya dilakukan pada malam hari, tujuannya 

adalah memohon kepada tuhan agar apa yang dilaksanakan berjalan dengan 

baik atas restu Tuhan.  

3. Maddini Ari, ritual yang dilakukan dalam bentuk semedi dengan 

memanjatkan puji-pujian kepada dewata sewwae melalui syair memmang 

yang dibacakan. Ritual memanjatkan puji-pujian kepada dewata sewwae 

tidak jauh beda dengan memperbanyak zikir kepada Tuhan agar kita 

                                                           
10Syamsul Bahri, Ketua komunitas bissu Kabupaten Bone (Pua Matoa), wawancara pada 

tanggal 5 Juli 2023. 

11Dewata sewwae merupakan penyebutan nama Tuhan oleh masyarakat Bone ketika masih 

dalam bentuk kerajaan dan sebelum masuknya Islam. Pada saat Islam masuk di Kerjaan Bone maka 

penyebutan kepada sang pencipta dalam hal ini dewata sewwae dirubah menjadi Tuhan.  
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semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam rangka meningkatkan 

keimanan kepada-Nya. 

4. Mattangasso, proses semedi yang dilakukan oleh para bissu pada siang hari 

dengan tujuan untuk memohon kepada dewata agar proses mattompang 

arajang ini berjalan dengan lancar. Kegiatan ini dilaksanakan demi 

kelancaran dari segala aktifitas yang akan dilaksanakan termasuk pada 

tradisi mattompang arajang. 

5. Mallabu Kesso, ritual yang dilakukan mulai dari sore sampai magrib 

dengan tujuan agar segala sesuatu yang dapat menghambat proses 

pembersihan benda pusaka tersebut dapat diatasi, namun tentunya 

permohonan tersebut tetap ditujukan kepada dewata sewwae. 

Proses yang dilakukan sebelum pelaksanaan ritual mattompang arajang 

merupakan bagian dari pelestarian nilai-nilai budaya yang masih dijaga 

kesakralannya. “Mereka beranggapan bahwa benda pusaka ini merupakan 

peninggalan leluhur yang harus dijaga dan dirawat sehingga tidak sembarang orang 

yang bisa melakukan.”12 Keyakinan mereka lebih kepada pelaksana pada tahapan 

ritual mattompang arajang bahwa pembersihan hati harus mereka dilakukan 

sebelum mereka melaksanakan tradisi tersebut.   

Setelah proses penyucian diri oleh para bissu sebagaimana yang telah 

dijelaskan tersebut maka langkah selanjutnya yaitu malekke toja. Proses 

pemindahan atau pengambilan air dari sumur yang biasa disebut dengan malekke 

toja dilakukan sekitar 3 hari sebelum kegiatan massossoro arajang dilakukan hal 

ini dijelaskan oleh Syamsul Bahri bahwa: 

Sebelum prosesi inti dilakukan yaitu mattompang arajang maka tiga hari 
sebelumnya kita melakukan ritual malekke toja, yaitu suatu proses 
memindahkan air sumur dari beberapa sumber dalam hal ini sumur dari 

                                                           
12Syamsul Bahri, Ketua komunitas bissu Kabupaten Bone (Pua Matoa), wawancara pada 

tanggal 5 Juli 2023. 
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saliweng benteng yang terdiri dari Bubung Parani, Bubung Bissu, serta 
sumur rilaleng benteng yaitu Bubung Tello’ dan Bubung Laccokkong.13 

 Proses ini dilaksanakan beberapa hari sebelum kegiatan massossoro 

arajang dilakukan. Kegiatan ini dilakukan di beberapa tempat yaitu: di bubung 

parani, bubung bissu, keduanya berada di wilayah Kecamatan Barebbo yang 

disebut oleh para nenek moyang terdahulu berada di saliweng benteng (di luar dari 

benteng), juga di bubung tello’ dan bubung laccokkong yang ada di Kelurahan 

Watampone Kecamatan Tanete Riattang atau dalam bahasa terdahulu berada di 

laleng benteng (di dalam benteng).  

Prosesi ritual adat pengambilan dilakukan dengan perjalanan menuju mata 

air suci proses ini dilakukan oleh para bissu. Sepanjang perjalanan, pembacaan 

memmang dengan bahasa Torilangi terus terucap dan bunyi-bunyian dari alat 

seperti ana baccing, kancing, gendang dan lain-lain terus dibunyikan dengan tujuan 

mengusir roh-roh jahat yang dapat mengganggu prosesi ritual pengambilan air 

suci. Prosesi awal dalam pengambilan air dilakukan dengan doa dalam bahasa 

Bugis. Toja ini dimaksudkan untuk digunakan membersihkan benda-benda pusaka 

atau arajang, setelah dilakukan pengambilan air dari beberapa sumur tersebut maka 

air dibawa ke dalam tempat benda-benda pusaka dan didiamkan. 

Pengambilan air dalam proses mattompang arajang merupakan sebuah 

syarat yang harus dilakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Yushan 

bahwa: 

Beberapa sumur tersebut memiliki ikatan sejarah dengan raja-raja Bone 
makanya sebelum pelaksanaan mattompang arajang pengambilan air sumur 
menjadi sebuah persyaratan. Misalnya bubung laccokkong, ketika raja 
Karaeng Pilua pada saat itu melakukan perjalanan konon ditengah 
perjalanan beliau pingsan, setelah diberikan air dari sumur laccokkong 
maka rajapun suiman sehinggah sumur tersebut diberi nama sumur 
laccokkong. Begitupula dengan bubung parani, sumur tersebut dijadikan 

                                                           
13Syamsul Bahri, Ketua komunitas bissu Kabupaten Bone (pua Matoa), wawancara pada 

tanggal 24 Maret 2023. 
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sebagai tempat memandikan para kesatria yang akan pergi berperang 
sehingga sumur tersebut diberi nama sumur parani.14 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa 

penggunaan air sumur tersebut bukan tanpa sebab akan tetapi memiliki riwayat 

tersendiri. Misalnya sumur laccokkong yang proses pemberian namanya berawal 

dari ketika raja Karaeng Pilua pingsan dalam perjalanannya dan diberikan air dari 

sumur tersebut sehingga dia siuman. Sehingga nama dari sumur tersebut yaitu 

laccokkong yang memiliki arti bangkit kembali. Begitupula dengan sumur parani 

yang arinya dipake oleh para kesatria ketika ingin berperang maka sumur tersebut 

diberi nama bubung parani yang artinya pemberani. 

Sebelum pelaksanaan mallekke toja (pengambilan air) dilakukan 

sebelumnya diawali dengan mappaota yaitu permohonan ijin kepada pemimpin 

bahwa proses pengambilan air akan segera dilakukan. Setelah proses mallekke toja 

selesai dilakukan maka toja atau air tersebut disimpan kemudian dibacakan 

memmang yang berisi doa-doa agar proses pelaksanaan mattompang arajang 

tersebut berjalan lancar. 

b. Ritual Mappaota (Permohonan Ijin) 

Mappaota merupakan ritual yang dilakukan dalam rangka mendapatkan 

restu untuk melaksanakan sesuatu. Dalam kaitannya dengan ritual mattompang 

arajang permohonan ijin tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan restu bahwa 

pelaksanaan mattompang arajang akan segera dilaksanakan. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Syamsul Bahri bahwa: 

Pemimpin Bissu (Pua Matoa) mempersembahkan Ota, yakni daun 
sirih yang diletakkan dalam sebuah cawan kepada Bupati Bone sebagai 
laporan bahwa upacara adat segera dimulai. Selanjutnya diiringi oleh para 
bissu ke tempat arajang. Dalam prosesi ritual ini, Ota (daun sirih) 
diletakkan di depan pintu ruangan tempat arajang disimpan, dengan 

                                                           
14Andi Yushan Petta Tappu, Tokoh Adat dan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bone Bidang Kebudayaan, wawancara pada tanggal 26 Maret 2023. 



148 
 
 

maksud memohon izin kepada dewa selaku leluhur terdahulu dan sebagai 
pemberitahuan bahwa arajang akan diambil dan dibersihkan.15 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ritual 

mappaota yang dilakukan ditujukan kepada dua hal yaitu: 

1. Kepada Raja/Bupati, yaitu sebuah proses permohonan ijin yang dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan ijin kepada Bapak Bupati Bone bahwa 

proses mattompang arajang akan segera dilakukan. Bissu ataukah yang 

ditugaskan untuk melakukan ritual mappaota tersebut menyerahkan ota 

kepada Bupati. Permohonan ijin ini merupakan sebuah bentuk penghormatan 

kepada pemerintah bahwa segala sesuatu yang akan dilaksanakan harus 

mendapatkan restu dari pemimpin atau orang yang dituakan. 

2. Kepada Dewata, permohonan ijin yang dimaksud disini yaitu untuk 

mendapatkan restu kepada dewata bahwa proses mattompang arajang akan 

segera dilaksanakan, sehingga arajang  tersebut akan diambil dari tempatnya. 

Tujuannya adalah agar supaya segala tahapan dalam pelaksanaan tradisi 

mattopang arajang ini berjalan sesuai dengan harapan bersama. Hal tersebut 

dilakukan sebagai sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita 

dilakukan atas dasar petunjuk dari Tuhan. 

   

 

 

 

 

  

 
 

Ota (Daun Sirih) 
Gambar 4.1 

                                                           
15Syamsul Bahri, Ketua komunitas bissu Kabupaten Bone (pua Matoa), wawancara pada 

tanggal 24 Maret 2023. 
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Keyakinan masyarakat terkait dengan mappaota baik kepada Bupati 

maupun kepada Dewata sebelum pelaksanaan mattompang arajang bahwa setiap 

arajang memiliki asal-usul tersendiri, begitu pula mengandung sifat yang sakral 

dan rahasia. Ada yang menuturkan dengan cerita mitologi dan ada pula yang 

menuturkan dengan gaya bahasa yang indah serta merangkaikannya dengan 

kejadian-kejadian lainnya. Menurut para bissu bahwa arajang ini dianggap benda 

pusaka keramat bahkan memiliki sifat keluarbiasaan karena cara menemukannya 

dan bentuknya itu tidak lazim. Keyakinan tersebut tetap dilestarikan oleh para 

bissu sehingga upaya untuk menjaga dan melestarikan arajang  sampai hari ini 

terus dilakukan. 

c. Mattompang Arajang (Proses Pembersihan Benda Pusaka) 

Mattompang merupakan bahasa bugis yang kata dasarnya yaitu “tompang” 

yang memiliki arti bersih atau suci sehingga kata mattompang dapat berarti 

pembersihan atau penyucian.  Dalam pelaksanaan mattompang digunakanlah 

bahan yaitu jeruk nipis serta air yang terdapat pada sumber khusus yang disebut 

dengan pattompang. Makna dari sisi denotasi seluruh proses 

penyucian/pembersihan benda pusaka tersebut dalam bahasa Bugis disebut 

mappepaccing, yaitu melakukan pembersihan. Kemudian makna denotasi 

mattompang adalah melakukan pembersih terhadap senjata keris dan badik dengan 

menggunakan jari-jari tangan. Agar terdengar lebih sakral maka digunakan istilah 

mattompang.  

Arajang adalah benda atau sekumpulan benda yang sakral karena memiliki 

nilai magis dan pernah digunakan oleh para raja atau pembesar kerajaan. Maka dari 

itu mattompang arajang merupakan ritual proses pembersihan benda-benda 

kerajaan Bone. Benda-benda yang dibersihkan adalah benda-benda peninggalan 

raja-raja Bone seperti senjata dan benda-benda kerajaan lainnya. Proses 
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pembersihan benda-benda tersebut dilaksanakan secara ritual yang melibatkan 

pemimpin, tokoh dan para bissu sebagai pelaksana.  

Acara mattompang ini bertujuan untuk merawat seluruh benda-benda 

peninggalan kerajaan Bone di masa lalu. Dengan begitu, benda-benda tersebut 

dapat dilestarikan sehingga menjadi salah satu bahan edukasi/pembelajaran bagi 

generasi selanjutnya. Benda-benda kerajaan tersebut merupakan suatu bukti 

otentik, bahwa di Bone pernah ada kerajaan yang memiliki pengaruh besar yang 

turut mewarnai sejarah nasional Indonesia. Selain itu, acara mattompang arajang 

dilakukan untuk menghargai jasa para pendahulu tanah Bone, mereka (para 

pendahulu) telah meletakkan batu pertama sehingga terbentuknya Kabupaten 

Bone sekarang ini. Tidak hanya meninggalkan benda-benda semata, melainkan 

berbagai norma-norma kehidupan diturunkan kepada cucu-cucunya di kemudian 

hari.  

Pelaksana mattompang arajang setiap tahun dilaksanakan yang bertepatan 

dengan hari jadi Kabupaten Bone sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi Promal 

Pawi bahwa: 

Prosesi mattompang arajang ini setiap tahun dilaksanakan dengan 
melibatkan berbagai pihak. Pelaksanaan mattompang arajang juga 
dilaksanakan dengan dua tahapan yaitu pra mattompang dan pelaksanaan 
mattompang.16 

Hal senada juga disampaikan oleh Syamsul Bahri ketua komunitas bissu 

Kabupaten Bone bahwa: 

Setelah tahapan matteddu arajang serta ritual mappaota dilakukan maka 
selanjutnya adalah massossoro/mattompang arajang. Sebelum pelaksanaan 
mattompang arajang maka diawali dengan pra mattompang dan biasanya 
dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan mattompang.17  

                                                           
16Andi Promal Pawi, Budayawan/pemerhati budaya Kabupaten Bone, wawancara pada 

tanggal 23 Maret 2023. 

17Syamsul Bahri, Ketua komunitas bissu Kabupaten Bone (pua Matoa), wawancara pada 

tanggal 24 Maret 2023. 
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Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Andi Promal Pawi yang 

merupakan pemerhati budaya serta Syamsul Bahri selaku ketua komunitas bissu 

Kabupaten Bone bahwa pelaksanaan mattompang arajang di Kabupaten Bone 

dilaksanakan dengan dua tahapan yaitu:  

1. Pra Mattompang Arajang  

Pra Mattompang Arajang adalah membersihkan benda pusaka peninggalan 

raja-raja Bone di gedung arajang kompleks rumah jabatan Bupati Bone, 

pelaksanaan prosesi ritual adat pra Mattompang Arajang tidak semua orang bisa 

menyaksikan secara langsung namun hanya orang-orang tertentu saja dalam hal ini 

Bupati Bone, Forkopimda, sesepuh adat Bone serta mereka yang mendapatkan 

undangan khusus untuk kegiatan tersebut. Pra Mattompang sudah menjadi tradisi 

tiap tahun jelang puncak hari jadi Kabupaten Bone untuk membersihkan benda 

pusaka peninggalan raja, sehingga benda tersebut tidak berkarat dan rusak. Pra 

Mattompang ini sekaligus tindakan pelestarian sejarah dan budaya kabupaten 

Bone Sulawesi Selatan dan dilaksanakan satu hari sebelum prosesi mattompang 

arajang.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prosesi Pra Mattompang Arajang 
Gambar 4.2 
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2. Prosesi Mattompang Arajang 

Setelah kegiatan pra mattompang dilakukan maka selanjutnya adalah 

prosesi mattompang yang dilaksanakan pada hari berikutnya. Setelah arajang 

diambil dari tempatnya maka diarak keluar menuju tempat prosesi yang sudah 

disiapkan sebelumnya dan diikuti oleh para pattompang. Pelaksanaan prosesi ini 

dapat disaksikan oleh masyarakat karena dilaksanakan di ruang terbuka dalam hal 

ini di lapangan atau di halaman rumah jabatan Bupati. Pelaksanaan proses 

mattompang arajang ini sebenarnya hanya sekedar seremonial saja untuk 

memperlihatkan kepada masyarakat luas bagaimana pelaksanaan pembersihan 

benda pusaka peninggalan raja-raja dilakukan. Karena benda pusaka yang dibawa 

keluar untuk dibersihkan pada dasarnya sudah dibersihkan sebelumnya pada acara 

pra mattompang. 

Ritual mattompang Arajang dilaksanakan setelah sebelumnya 

dilaksanakan rangkaian kegiatan seperti mappaota atau meminta izin raja atau 

pimpinan, kemudian Mallekke'toja telah disediakan air empat mata air yang dipilih 

oleh empat bissu. Keempat mata air itu kemudian dibawa oleh para bissu ke ruang 

pencucian di museum itu. Ritual pencucian itu disaksikan oleh para raja dan 

perangkat kerajaan. Saat Powang Matoa mengeluarkan arajang dari tempatnya 

akan diiringi bebunyian dari seperangkat alat musik seperti gendang dan gong. 

Ketika arajang dipindahkan ke nampan berlapis kain emas, beberapa bissu 

melakukan tarian atau sere alusu. Setelah itu, powang matoa membawa benda-

benda pusaka tersebut ke tempat pencucian sambil dipayungi payung emas dan 

selama perjalanannya para pembawa arajang berjalan di atas kain putih yang 

membentang dari tempat penyimpanan ke tempat pencucian. 

Prosesi pencucian benda pusaka tersebut harus disakralkan karena muncul 

benda pusaka yang dimiliki oleh raja tersebut juga memiliki nilai kesakralan 
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tersendiri. Senjata-senjata tersebut sangat sakti dan memiliki kekuatan mistis 

misalnya saja keris lamakkawa berdasarkan pemahaman masyarakat bahwa keris 

tersebut dapat membunuh tanpa harus menancapkan tapi cukup hanya goresan 

saja.  Karena dalam proses pembuatannya tidak dibuat begitu saja tapi memiliki 

kekuatan tapi memiliki ritual tersendiri. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut 

sehingga ketika akan mengeluarkan benda pusaka milik para raja tidak dikeluarkan 

begitu saja tapi dilaksanakan ritual-ritual tersendiri. Biasanya yang melaksanakan 

ritual tersebut adalah komunitas bissu yang berdasarkan catatan sejarah bahwa 

sejak dulu merekalah yang dipercayakan untuk menjaga benda pusaka milik para 

raja. 

 

 

 

 

 

 

 

Prosesi Mattompang Arajang 
Gambar 4.3 

Benda pusaka yang ditompang adalah peninggalan raja-raja Bone dan ade 

pitue pada masa pemerintahannya digunakan sebagai pusaka. Adapun arajang atau 

benda pusaka yang dimaksud adalah: 

a. Sembangeng Pulaweng (Selempang emas).  

Merupakan pusaka kerajaan Bone pada masa Raja Bone yang ke-15 La 

Tenri Tatta Arung Palakka. Pusaka ini dipersembahkan kepada pemerintah 

kerajaan Bone sebagai penghargaan atas keberhasilan kerajaan Bone membangun 

kerja sama dengan raja Pariaman. Pusaka ini merupakan rantai besar dari emas 63 
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potong dengan panjang 1,77 meter dan berat 5 kg dengan dua medali emas 

berbahasa Belanda. Sembangeng pulaweng ini kemudian menjadi perlengkapan 

resmi dalam upacara pelantikan dan penobatan raja-raja Bone. 

 

  

 

 

 

 

  

Sembangeng Pulaweng  
Gambar 4.4 

b. La Makkawa (Keris).  

Sebuah kalewang yang disebut Alameng serta hulunya berlapis emas dan 

dihiasi intan permata. Pusaka ini merupakan pusaka Raja Bone ke-15 La Tenri 

Tatta Arung Palakka. Pada zamannya, pusaka ini dipergunakan oleh Arung 

Palakka dari setiap pertempuran melawan musuh kerajaan. Pusaka ini memiliki 

sifat ketajaman dan berbisa sehingga sekali tergores atau terluka, orang yang 

cedera tersebut akan meninggal dengan cepat yang dalam Bahasa Bugis 

“Makkawa”. 

  

 

 

 

 

 
 
 

La Makkawa  
Gambar 4.5 
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c. La Tea Riduni (Kalewang).  

Sebuah kalewang yang disebut Alameng, sarung serta hulunya berlapis 

emas dan dihiasai intan permata. Pusaka ini merupakan pusaka Raja Bone yang 

ke-15 La Tenri Tatta Arung Palakka. Pusaka selalu di kebumikan bersama raja 

yang mengangkat, namun setiap kali itupun memunculkan diri di atas makam yang 

diliputi cahaya terang benderang. Sehingga atas kejadian itu, maka pusaka ini 

disebut La Tea Riduni (yang tak untuk di kebumikan). Pusaka ini kemudian di 

simpan dan mendapatkan pemeliharaan, serta dipergunakan sebagai perlengkapan 

resmi dalam upacara pelantikan dan pengangkatan raja-raja Bone. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Tea Riduni  
Gambar 4.6 

d. La Salaga (Tombak).  

Merupakan sebuah tombak yang pada pegangan dekat mata tombak dihiasi 

emas. Tombak ini merupakan simbol kehadiran Raja Bone. Tombak tersebut 

diberikan nama La Salaga dikarenakan pada saat perang raja-raja terdahulu sering 

menggunakan tombak ini dengan mempunyai kelebihan bahwa pada saat 

dilepaskan oleh pemiliknya tombak tersebut akan mencari sasaranya sendiri. 
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Tombak La La Salaga 
Gambar 4.7 

e. Alameng Tatarapeng (Senjata adat tujuh atau ade’ Pitu).  

Pusaka kerajaan ini adalah sejenis kalewang yang hulu serta sarungnya 

berlapis emas, dan merupakan kelengkapan pakaian kebesaran anggota ade’ pitu. 

Selain itu adapula perlengkapan-perlengkapan yang dipakai oleh bissu. Kata bissu 

adalah sebutan bagi pemimpin agama Bugis kuno yang dipercaya oleh para raja 

untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan demi memuji sang pencipta. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

La Tea Riduni  
Gambar 4.8 
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f. Teddung Pulaweng (Payung emas).  

Merupakan payung pusaka kerajaan Bone yang telah ada sejak zaman 

kejayaan raja Bone XV La Tenri Tatta Arung Palakka (1645-1696). Pusaka ini 

merupakan suatu pusaka kerajaan yang diterima oleh kerajaan Bone sebagai 

bentuk penghargaan dari kerajaan Pariaman yang merupakan wujud sikap 

persaudaraan antara kedua kerajaan. Sesudah pemerintahan raja Bone ke-15, maka 

pusaka ini menjadi suatu alat perlengkapan resmi pengangkatan dan pelantikan 

raja-raja hingga ke masa raja terakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Tea Riduni  

Gambar 4.9 

Mattompang arajang adalah murni tradisi atau attauriolong sehingga dalam 

pelaksanaannya bissu yang memiliki peran besar karena secara komunitas 

merekalah yang dulu dipercaya untuk menjaga benda pusaka milik para raja. Bissu 

adalah person yang mendapatkan pammase atau berkah, meninggalkan perilaku 

menyimpang untuk menyukai sesama jenis. Sehingga dalam melaksanakan 

perannya maka bissu melakukan beberapa ritual di antaranya adalah tarian yang 

biasa disebut sere bissu. Adapun makna-makna yang ditimbulkan dari tarian sere 

bissu yang dilakukan oleh para penari bissu dalam prosesi acara mattompang 
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arajang, mulai dari prosesi mattompang pertama hingga berakhirnya ritual 

mattompang, yaitu sebagai berikut.  

a) Sere alusu, menggunakan Alusu (anyaman dari daun lontar) menyimbolkan 

tutur kata yang baik, sesama manusia tidak memandang strata sosial. Merujuk 

pada hal-hal yang halus/lembut.  

b) Sere bibbi, gerakan Tangan yang meyimbolkan akan menyadari kesalahan dan 

kekurangan diri sendiri sebelum melihat kekurangan orang lain. Merujuk pada 

gerakan mencubit diri sendiri.  

c) Sere mangko, gerakan Tangan, menyimbolkan merangkul dan menyatukan 

sesama masyarakat. Merujuk kepada gerakan yang menampung.  

d) Sere lemma, gerakan Tangan menyimbolkan berperilaku sopan dan santun 

terhadap sesama, tidak memandang status. Merujuk kepada gerakan yang 

pelan.  

e) Sere maddampu alameng/maggiri dengan tappi, yaitu menggunakan senjata 

untuk kebaikan dan menolak hal-hal buruk. Merujuk pada senjata yang 

dipergunakan dalam hal-hal baik. Dari lima hal di atas hanya ada satu hal yang 

berkaitan dengan senjata tajam secara khusus, yaitu Sere Madampu Alemeng. 

Hal ini disesuaikan dengan maksud dari tujuan bahwa kehidupan sosial 

bermasyarakat sangat penting memahami sendi-sendi sosial tanpa mengurangi 

rasa hormat sesama manusia yang diciptakan oleh sang pencipta, selain itu 

rasa saling menjaga kerukunan dan kesatuan. 

Pelaksanaan Mattompang Arajang berlandaskan pada kebiasaaan-

kebiasaan raja terdahulu yang ada di Kabupaten Bone. Kebiasaan tersebut meliputi 

hal-hal yang suci yang disukai oleh para raja serta selalu menghargai benda-benda 

pusaka yang telah digunakan oleh para raja. Tata cara pelaksanaanya dilakukan 

berdasarkan adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun 
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temurun. Ritual Mattompang Arajang adalah bentuk saling menghargai satu sama 

lain dalam hidup bermasyarakat dan tetap menjaga sopan santun serta etika dalam 

bermasyarakat, membersihkan diri dan tidak memandang rendah sesama mahluk 

hidup ciptaan Tuhan. Tidak melaksanakan ritual ini dianggap suatu tanda tidak 

menghargai raja-raja terdahulu dan tidak mensyukuri nikmat tuhan. 

d. Mappatinro Arajang (Proses Penyimpanan Benda Pusaka) 

Ritual selanjutnya yang dilakukan oleh para bissu disebut Mappatinro 

Arajang (menyimpan kembali benda pusaka), disinilah kemudian bissu kembali 

membacakan mantra-mantra yang disebut Mamemmang. Setelah tanda isyarat 

selesai dikeluarkan oleh para pattompang maka ketua adat atau ammatoa 

mengambil kembali arajang untuk dikembalikan di tempat penyimpanannya. 

Proses penyimpanan benda pusaka tersebut dilakukan dengan ritual yang diikuti 

dengan memmang karena anggapan bahwa benda-buda pusaka milik raja-raja bone 

dan ade pitu memiliki kekuatan magis. 

Seiring dengan perkembangan peradaban maka sudah ada pergeseran 

pemahaman masyarakat terkait dengan benda tersebut. Sebagian masyarakat tidak 

percaya bahwa benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Bone ini memiliki nilai 

magis dan terdapat roh di dalamnya. Menurutnya benda-benda tersebut hanya 

sebagai benda peninggalan sejarah sehingga keterlibatan dalam acara tradisi 

mattompang arajang sebagai bentuk penghormatan terhadap benda-benda 

peninggalan pusaka tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zulkifli bahwa:  

Mattompang arajang itu merupakan proses pembersihan benda-benda 
pusaka peninggalan kerajaan Bone, terkait dengan benda yang disakralkan 
dulu itu sangat diagungkan bahkan benda tersebut sangat dihormati karena 
memiliki nilai magis tetapi kalau saya itu tidak ada nilai magisnya karena 
itu berupa senjata tajam, ini hanya benda peninggalan raja ibarat 
peninggalan benda-benda kuno. Saya ikut pelaksanaan tradisi ini hanya 
sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap tradisi ini.18 

                                                           
18Zulkifli, Tokoh Pendidik di Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 7 Mei 2023. 
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Berdasarkan pandangan tersebut mengenai benda-benda yang disakralkan 

dalam tradisi mattompang arajang beranggapan bahwa benda-benda pusaka 

tersebut tidak memiliki nilai magis serta roh yang bersemayam tetapi tidak bisa 

dipungkiri juga masih ada masyarakat yang mempercayai kesakralan terhadap 

benda-benda pusaka tersebut. Tradisi ini pun tidak bisa dihilangkan begitu saja 

karena masyarakat Bone sangat melekat dengan tradisi leluhur dan juga sudah 

menjadi adat-istiadat masyarakat yang sudah lama terjadi. Masyarakat Bone 

sangat menjaga tradisi ini karena memiliki sejarah yang sangat berarti dalam 

kerajaan Bone dulu. 

 

B. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter yang Terkandung pada Tradisi Mattompang 

Arajang di Kabupten Bone. 

Perkembangan kearifan lokal dalam setiap daerah berbeda-beda dan dapat 

mempengaruhi tradisi masyarakat di sekitarnya yang berawal dari sebuah 

pergerakan kelompok masyarakat. Pada dasarnya tradisi memiliki nilai-nilai yang 

senantiasa diwariskan. Penyebaran unsur budaya juga dapat terjadi tanpa adanya 

pergerakan kelompok manusia atau bangsa, tetapi karena unsur budaya tersebut 

sengaja dibawa oleh individu tertentu dan dilaksanakan seiring dengan proses 

perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan bukti 

legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-

nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana 

dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter 

pribadi maupun karakter publik.  

Pendidikan berbasis budaya menjadi sebuah gerakan penyadaran peserta 

didik untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengatasi segala tantangan 

kehidupan yang berubah-ubah dan semakin berat. Selain itu pendidikan 
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memberikan jawaban dan solusi atas penciptaan budaya yang didasari oleh 

kebutuhan masyarakat sesuai dengan tata nilai dan sistem yang berlaku di 

dalamnya. Pembelajaran karakter merupakan ciri dari multikulturalisme. Untuk 

mengaktifkan budaya dalam memberdayakan jati diri bangsa, peserta didik harus 

dibimbing untuk melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai multikultural dalam 

berbangsa dan bernegara.  

Apalagi amanah Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional memberikan penekanan agar peserta didik secara aktif 

melakukan pengembangan diri. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam proses pembelajaran harus 

mengacu pada nilai agama dan kultur masyarakat dalam rangka menghadapi 

tuntutan zaman. Oleh karena itu, dalam rangka mengimplementasikan terkait 

pengembangan peserta didik secara aktif maka nilai kultur atau budaya dalam 

masyarakat harus menjadi perhatian. 

Keberadaan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional tersebut membuka ruang bagi pendidik dan peserta didik 

untuk kreatif dalam melakukan pengembangan pendidikan. Diantaranya adalah 

melibatkan peserta didik secara aktif untuk terlibat dalam tradisi yang dilakukan 

oleh masyarakat, tujuannya adalah agar peserta didik dapat memahami nilai kultur 

yang ada. Salah satu budaya atau tradisi yang melibatkan peserta didik adalah 

tradisi mattompang arajang yang dilaksanakan di Kabupaten Bone. 

Keterlibatan peserta didik pada tradisi mattompang arajang dibuktikan 

pada saat melakukan pengamatan langsung terkait pelaksanaan tradisi ini. 

Keterlibatan peserta didik diantaranya adalah membawa arajang dari tempat 

penyimpanannya ke tempat pelaksanaan prosesi mattompang arajang. Selain 

terlibat langsung dalam proses pelaksanaan mattompang arajang juga banyak 
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peserta didik yang datang menyaksikan secara langsung, karena pada puncak 

pelaksanaan tradisi mattompang arajang dirangkaikan dengan puncak perayaan 

hari jadi Kabupaten Bone dan terbuka untuk umum.  

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ardiansyah pada saat wawancara 

bahwa: 

Pada puncak acara perayaan hari jadi Kabupaten Bone semua sekolah 
diminta untuk berpartisipasi karena pada saat itu juga dirangkaikan dengan 
tradisi mattompang arajang. Selain pendidik yang diminta untuk 
berpartisipasi juga peserta didik diminta untuk berpartisipasi di dalamnya, 
mereka diminta untuk datang menyaksikan secara langsung proses 
pelaksanaan tradisi ini dan bahkan ada beberapa orang di antara peserta 
didik yang terlibat secara langsung.19 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

pelaksanaan tradisi mattompang arajang di Kabupaten Bone selain melibatkan 

pendidik juga peserta didik ikut terlibat di dalamnya. Keterlibatan peserta didik 

tersebut memiliki dampak positif dalam rangka pengembangan diri bagi peserta 

didik. Proses pengembangan diri yang dilakukan peserta didik bukan hanya 

dilakukan pada lingkungan sekolah saja namun dapat dilakukan pada lingkungan 

masyarakat. Seperti keterlibatan mereka pada kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat baik yang bersifat pengembangan budaya maupun kegiatan sosial 

lainnya.  

Salah satu tujuan dari keterlibatan peserta didik dalam tradisi yang 

dilakukan yaitu adanya penguatan pada pengembangan pendidikan karakter. 

Penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan di sekolah untuk 

memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi dengan lingkungan 

sekolah.  Harmonisasi tersebut tidak terlepas dari sebuah proses pembiasaan yang 

dilakukan secara berkesinambungan dengan melakukan pendekatan budaya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Muslihin Sultan pada saat wawancara bahwa: 

Pendidikan dan kebudayaan merupakan proses kreatif yang tak dapat 
dipisahkan, ibarat dua sisi dari keping uang yang sama. Karena apa yang 

                                                           
19Ardiansyah, Kepala UPT SMA 18 Bone, wawancara pada tanggal 2 November 2023. 

https://republika.co.id/tag/kebudayaan
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diajarkan dalam proses pendidikan adalah kebudayaan, sedangkan 
pendidikan itu sendiri adalah proses pembudayaan. Khususnya pada 
pendidikan karakter dengan kebudayaan diharapkan dalam sebuah proses 
kebudayaan terdapat nilai pendidikan karakter di dalamnya, yang dapat 
dijadikan sebagai pembelajaran kepada masyarakat khususnya peserta 
didik paling tidak dapat mengambil ibrah dari kebudayaan tersebut.20 

Berdasarkan pada pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam 

proses belajar menjadi manusia sebagai makhluk berkebudayaan, maka segala 

aktivitas manusia dalam kehidupan kesehariannya dapat memberi manfaat. 

Begitupula pola kebiasaan yang ada dalam bentuk kebudayaan diharapkan dapat 

dijadikan barometer dalam berprilaku. Kebudayaan lahir untuk memberikan 

penguatan kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan interaksi dengan 

lingkungannya. Sehingga dengan keberadaan budaya tersebut tidak hanya semata 

dari hasil kesepakatan tapi yang lebih penting adalah ada nilai yang terkandung di 

dalamnya khususnya pendidikan karakter.  

Salah satu tradisi masyarakat di kabupaten Bone yang bisa kita dapatkan 

nilai-nilai pendidikan karakter yaitu tradisi mattompang arajang. Nilai-nilai 

pendidikan karakter pada tradisi mattompang arajang berdasarkan kajian pada 

setiap tahapan terdiri atas nilai jujur, nilai toleransi, nilai disiplin, nilai cinta tanah 

air dan nilai peduli sosial dan nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai Jujur. 

Jujur dapat dikategorikan sebagai sebuah kaedah atau norma yang dasar 

utamanya adalah nilai yang terkandung dalam sebuah ajaran agama. Jujur 

sebagaimana kaedah tersebut masih bersifat abstrak yang dapat dilihat adalah 

fenomena kejujuran yang mengandung ciri tertentu. Ciri yang dimaksud seperti 

berbuat sesuai perkataan, disiplin, berbuat yang benar, tidak menyimpang dari 

kaedah dan hukum. Makna Jujur bagi setiap orang itu cenderung berbeda, 

                                                           

20Muslihin Sultan, Dosen IAIN Bone dan Peneliti Budaya Kabupaten Bone, wawancara 

pada tanggal 3 April 2023. 

https://republika.co.id/tag/pendidikan
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tergantung persepsi orang tentang budaya kejujuran. Jujur tidak bisa dinilai 

semata-mata dari ucapan dan perbuatan, karena yang mengetahui kejujuran itu 

adalah diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Kejujuran seseorang tidak bisa 

dinilai dari realitas perilaku, tetapi kejujuran seseorang hanya dalam persepsi 

bahwa orang yang berbuat benar dan berdasarkan kaedah dan tidak melanggar 

hukum tergolong orang jujur.   

Nilai Jujur bukan hanya didapat dalam sebuah kajian akademik yang 

melahirkan sebuah teori, namun nilai jujur juga dapat dilihat pada kebiasaan atau 

tradisi yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Salah satu contoh misalnya pada 

tradisi mattompang arajang yang ada di Kabupaten Bone pada tahapan yang 

dilakukan terdapat nilai jujur yang merupakan bagian dari pendidikan karakter. 

Berdasarkan observasi pada saat pelaksanaan tradisi mattompang arajang terdapat 

pemaknaan nilai jujur pada pelaksanaan sere bibbi, gerakan dari sere bibbi ini dapat 

dimaknai sebagai simbol akan menyadari kesalahan sendiri baru kemudian melihat 

kesalahan orang lain.  

Pernyataan terkait sere bibbi yang mengandung nilai jujur dijelaskan oleh 

Ardiansyah bahwa: 

Nilai kejujuran yang pada tradisi mattompang arajang terdapat pada tarian 
dalam hal ini sere bissu atau sere bibbi. Prosesi sere bibbi terdapat gerakan 
tangan sebagai simbol akan menyadari kesalahan dan kekurangan keluarga, 
diri sendiri sebelum melihat kesalahan orang lain. Hal ini bermakna jujur 
dalam menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain.21 

Hasil wawancara tersebut memberikan penguatan akan keberadaan kita 

dalam bermasyarakat yang mana penerapan nilai-nilai kebudayaan sangat 

diperlukan. Budaya mengajarkan kita untuk saling menjaga antara satu dengan 

yang lain sehingga lahirlah norma yang mengatur pola kehidupan budaya tertentu 

dan harus dijunjung tinggi. Sehingga siapapun yang melanggar norma tersebut 

maka akan dikenakan sanksi berdasarkan aturan adat yang telah menjadi 

                                                           
21Ardiansyah, Kepala UPT SMA 18 Bone, wawancara pada tanggal 4 juli 2023. 
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kesepakatan. Konsep saling menjaga antara sesama akan meminimalisir tindakan 

saling menjatuhkan antar sesama sehingga terciptalah budaya yang aman dan 

tentram. Nilai jujur sebagaimana pernyataan tersebut lebih kepada pelaksanaan 

dari tradisi mattompang arajang dalam hal ini sere bibbi yang merupakan 

rangkaian kegiatan. 

Selain sere bibbi yang mengandung nilai jujur pada tradisi mattompang 

arajang, nilai jujur juga terdapat pada tahapan matteddu arajang sebagaimana yang 

disampaikan oleh Awaluddin Syah pada saat wawancara bahwa: 

Nilai jujur pada pendidikan karakter terdapat dalam tahapan matteddu 
arajang khususnya kegiatan memmang yang dilakukan oleh para bissu, 
karena disinilah para bissu diminta untuk mengakui semua bentuk 
perbuatan yang telah dilakukan lalu kemudian memohon ampun kepada 
dewata seuwwae agar segala bentuk dosa yang selama ini dilakukan 
diampuni.22 

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa sebelum para bissu 

melakukan ritual dalam tahapan mattompang arajang maka mereka harus dalam 

keadaan suci. Sehingga diharapkan agar supaya memohon ampun kepada dewata 

seuwwae agar segala bentuk perbuatan yang dilakukan selama ini diampuni. 

Karena para bissu ini berkeyakinan bahwa arajang milik para raja serta ade pitu 

memiliki kesakralan tersendiri, sehingga tidak sembarang orang bisa mengambil 

untuk dikeluarkan dalam rangka melakukan pembersihan atau ditompang. 

Lebih lanjut Awaluddin Syah mengatakan bahwa: 

Selain dari pada prosesi mappasawe pada tahapan matteddu arajang 
tersebut, nilai kejujuran juga dapat ditemukan pada prosesi mallekke toja 
yang harus mengambil air sumur dari berbagai tempat yang jaraknya tida 
berdekatan. Maka di sinilah para bissu yang melaksanakan prosesi tersebut 
harus betul-betul mendatangi sumur tersebut dan bukan hanya sampel 
sumur saja yang diambil.23 

Berdasarkan pada penjelasan tersebut bahwa para bissu sebenarnya 

diharapkan jujur dalam prosesi pengambilan air pada keempat sumur tersebut baik 

                                                           
22Awaluddin Syah, Budayawan kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 1 April 2023. 

23Awaluddin Syah, Budayawan kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 1 April 2023. 
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yang ada dilaleng benteng maupun disaliweng benteng. Karena sebagaimana yang 

kita pahami bersama bahwa air itu pada dasarnya warnanya sama, jadi walaupun 

hanya pengambilan sampel saja maka besar kemungkinan kita akan percaya bahwa 

air yang diambil berasal dari keempat sumur tersebut. Dari kedua pernyataan 

tersebut terkait nilai jujur pada tradisi mattompag arajang lebih menekankan pada 

pelaksana ritual dari tradisi mattompang arajang yaitu para bissu. Mereka 

diharapkan jujur terkait keberadaannya sebagai manusia biasa yang tidak luput 

dari kesalahan serta diharapkan jujur dalam pelaksanaan dari tradisi ini, sehingga 

pelaksanaan dari tradisi mattompang arajang tidak hanya sekedar seremonial saja. 

Begitupula dengan pernyataan yang disampaikan oleh Hj. A. Murni terkait 

nilai jujur yang terkandung pada tradisi mattompang arajang pada saat wawancara 

bahwa: 

Sebelum arajang tersebut ditompang terlebih dahulu kita harus 
memperlihatkan kepada masyarakat umum terkait keaslian arajang yang 
akan ditompang. Hal ini dilakukan untuk menjaga eksistensi arajang  yang 
merupakan peninggalan para raja terdahulu serta ade pitu.24 

Pernyataan dari A. Murni tersebut juga diperkuat oleh Trisno pada saat 

wawancara bahwa: 

Pada tahapan mattompang arajang terdapat nilai jujur karena sebelum 
arajang tersebut ditompang, maka terlebih dahulu diberikan kesempatan 
kepada tamu undangan khususnya dari kerajaan lain untuk memegang 
arajang tersebut secara bergantian. Hal ini dimaksudkan agar arajang yang 
akan ditompang ini merupakan bentuk asli dan bukan duplikasi.25 

Benda pusaka yang merupakan peninggalan para raja pada masing-masing 

daerah sarat akan tindakan duplikasi. Begitu pula dengan arajang yang merupakan 

peninggalan para raja Bone serta ade pitu mudah untuk diduplikasi. Sehingga dari 

hasil wawancara menunjukkan sikap jujur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

terkait keaslian dari arajang yang akan ditompang. Hal ini sebagai bentuk 

                                                           
24Andi Murni, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 3 Juli 

2023. 

25Trisno, Kelompok Parewa Bessi di Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 30 

Oktober 2023. 
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keseriusan pemerintah dalam menjaga tradisi serta peninggalan masa lalu yang 

termasuk pada bagian dari pelestarian budaya. Nilai jujur berdasarkan pada 

pernyataan tersebut lebih kepada keaslian benda yang akan ditompang dalam hal 

ini arajang. 

Pentingnya nilai jujur pada tradisi mattompang arajang sangat dibutuhkan 

hal ini disampaikan oleh Andi Yuhsan Petta Tappu dalam wawancara yang 

dilakukan oleh penulis bahwa: 

“Kejujuran pada pelaksanaan tradisi mattompang arajang sangat 
dibutuhkan karena pernah ada kejadian ketika arajang dibawa keluar maka 
banyak yang mengambil aksesoris dari arajang tersebut. Salah satunya 
adalah anting-anting dari tedung pulaweng, banyak yang ambil dan ketika 
ditelusuri dan didapatkan pelakunya mereka mengambilnya untuk 
dijadikan sebagai barakka.26 

Sebagai bentuk implementasi dari nilai kejujuran pada tradisi mattompang 

arajang dengan berdasar pada pernyataan tersebut maka nilai kejujuran merupakan 

pondasi awal. Penekanannya adalah bagaimana dalam pola keseharian kita tetap 

menerapkan prinsip dari nilai kejujuran. Karena ketika nilai kejujuran sudah tidak 

ada maka segala bentuk tingkah laku kita sulit untuk diarahkan ke hal yang lebih 

baik. Termasuk pada pelaksanaan tradisi mattompang arajang nilai kejujuran 

merupakan modal utama karena arajang sangat mudah untuk disalahgunakan. 

Pembelajaran berharga dapat kita ambil pada kasus yang dialami oleh Syeh H. Ali 

yang merupakan seorang penulis, ketika beliau mengambil selembar rambut milik 

Arung Palakka maka dia cepat menyadari dan mengembalikannya.   

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut bahwa pada tradisi mattompang 

arajang terdapat nilai jujur di dalamnya. Nilai jujur yang dimaksud adalah pada 

pelaksanaan sere bibbi, matteddu arajang, mallekke toja. Selain itu, nilai jujur juga 

dapat dilihat pada saat pelaksanaan mattompang arajang dengan memperlihatkan 

arajang tersebut sebelum ditompang, ini merupakan bentuk persaksian 

                                                           
26Andi Yuhsan Petta Tappu, Tokoh Adat dan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bone Bidang Kebudayaan, wawancara pada tanggal 30 Mei 2023. 
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kemasyarakat bahwa yang ditompang adalah benda asli bukan duplikasi. 

Begitupula dengan pelaksana atau pattompang juga dituntut untuk berperilaku 

jujur karena arajang merupakan benda yang dijaga keasliannya dan diharapkan 

agar tidak berubah. 

Penerapan nilai kejujuran pada kehidupan sehari-hari merupakan hal yang 

harus menjadi perhatian pada berbagai kehidupan masyarakat khususnya dalam 

lingkup pemerintahan. Harapan terbesar masyarakat adalah lahirnya pemerintah 

yang dapat memegang amanah dalam melaksanakan pemerintahannya. Begitupula 

pada masa pemerintahan Bone ketika masih berbentuk kerajaan yang mana rajanya 

memegang teguh nilai-nilai kejujuran dalam pemerintahannya. Pada masa kerajaan 

bagaimana masyarakat menganggap bahwa apapun perilaku dan perkataan raja itu 

harus diikuti hal ini dikarenakan perilaku jujur yang dilakukan oleh raja. Sehingga 

ungkapan yang sering disampaikan oleh masyarakat kepada rajanya yaitu: angikko 

kiraung kaju riyako miring riyakeng tappalireng (engkau ibaratnya angin 

sedangkan saya adalah daun kayu, dimanapun engkau berhembus maka disitulah 

saya akan mengarah).  

Kepatuhan rakyat kepada rajanya bukan tanpa sebab hal ini dilakukan 

karena prinsip yang dimiliki oleh raja yaitu getteng, lempu na ada tongeng 

(keyakinan yang kuat, kejujuran dan perkataan yang benar). Sehingga dalam proses 

pelantikan raja sebelum dilantik maka dia mengucapkan sumpah mangobbiko 

kipole mattampako kisawe (kamu mengundang saya datang, kamu memanggil 

saya hadir), maoni anamang napatoremmeng komupoteai kupoteaitoi (biarpun 

anak dan istriku kalau engkau tidak suka maka saya juga demikian), Naekiya 

ampiri ketemmakare dongiri kotemmatimpang kusempuri ketemmalili (tuntunlah 

kami kejalan yang benar, lindungilah kami dalam kejahatan).  
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Ketika raja yang akan dilantik menyanggupi untuk mengungkapkan 

sumpah tersebut maka barulah tedung pulaweng dibentangkan dengan 

menggunakan arajang. Hal ini dilakukan sejak raja bone yang ke-11 La Tenri Ruwa 

Sultan Adam Mantiroe di Bantaeng. Sang raja mengatakan bahwa iyyapa 

namannessa mangkaukengnge ri Bone nasalempangpi salempang pulawengnge. 

Nattappi La Makkawa, nappadua La tea Riduni, Nakkatenni besi lasalaga, 

mattuppu ritana bangkala’e, naserei alusu, makkinanre ri laoseng. (baru sah 

pelantikan raja di kerajaan Bone kalau dia menggunakan selempang emas, 

menyelipkan Lamakkawa serta La Tea Riduni dipinggangnya, menginjakkan kaki 

di tanah bangkala’e, diiringi tari alusu serta memanfaatkan sawah di laoseng untuk 

menghidupinya). 

Begitu berpengaruhnya kejujuran pada masa kerajaan dulu sehingga ketika 

mereka melanggar ketentuan maka siap menanggung segala konsekwensi yang 

telah diatur dalam adat. Sehingga nilai-nilai kejujuran dari tradisi mattompang 

arajang bukan hanya dipahami saja namun harus diaplikasikan pada kehidupan 

sehari-hari. Pemerintah ketika ingin dihargai dan dihormati oleh rakyatnya maka 

nilai kejujuran harus ditanamkan dalam kesehariannya.  

2. Toleransi. 

Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang 

tak ternilai harganya, hal ini dikarenakan dengan lahirnya sikap saling menghargai 

dan menghormati dibalik keberagaman yang ada. lahirnya sikap saling 

menghormati antar keanekaragaman budaya yang ada, maka akan menumbuhkan 

sikap toleransi. Karena budaya adalah hasil karya manusia yang tercipta dari 

sejarah yang pernah ada di masa silam sebagai panduan potensial dalam perilaku 

manusia, cakupan pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat 

dan lainnya yang ada pada budaya masing-masing. Maka dari itu kita sebagai 
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warga negara harus memiliki sikap toleran untuk dapat mempertahankan dan tetap 

melestarikan keanekaragaman budaya yang ada supaya tidak tercerai berai.  

Sikap toleransi sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya 

dalam lingkungan pendidikan. Melalui pendidikan sikap toleransi dapat 

ditanamkan kepada peserta didik lewat pembiasaan mereka pada lingkungan 

sekolah. Karena lembaga pendidikan merupakan salah satu peletak dasar karakter 

masyarakat khususnya peserta didik. Kehidupan masyarakat berasal dari berbagai 

lingkungan yang berbeda baik dari segi suku, budaya dan agama sehingga 

dibutuhkan penerapan nilai toleransi. Apabila dalam kehidupan bermasyarakat 

tidak ada sikap toleran maka dapat menimbulkan salah paham antar budaya yang 

mana itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat dan bisa 

menimbulkan perselisihan. 

Penanaman nilai toleransi pada setiap tradisi yang ada merupakan sebuah 

keharusan untuk menghindari konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. 

Toleransi yang dimaksud disini adalah toleransi kepada yang berbeda suku, etnis, 

agama dan budaya serta masyarakat luas. Salah satu upaya dalam melakukan 

pembiasaan penerapan nilai toleransi yaitu dengan menggali nilai-nilai toleransi 

pada kebiasaan dalam lingkungan masyarakat, melalui pembiasaan itulah yang 

nantinya akan melahirkan tradisi.  Tak terkecuali pada tradisi mattompang arajang 

yang dilaksanakan pada setiap tahunnya di Kabupaten Bone memiliki nilai 

toleransi dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan pengamatan pada saat pelaksanaan tradisi mattompang 

arajang terdapat tarian yang merupakan simbol dari nilai toleransi dalam hal ini 

sere mangko. Tarian sere mangko ini merupakan simbol dari merangkul dan 

menyatukan masyarakat yang mana pada gerakan tersebut seperti orang 

menampung. Pemaknaan dari gerakan sere mangko ini melahirkan nilai toleransi 
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yang merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Pernyataan 

tersebut diperkuat oleh Andi Yuhsan Petta Tappu bahwa: 

Nilai toleransi pada tradisi mattompang arajang dapat kita lihat pada tari-
tarian yang dilakukan khususnya sere mangko. Hal ini berdasar pada 
pemaknaan dari tarian ini yaitu adanya gerakan menampung yang 
merupakan simbol persatuan walaupun berasal dari perbedaan yang ada.27 

Lebih lanjut Andi Yuhsan Petta Tappu menambahkan bahwa: 

Selain dari sere mangko nilai toleransi juga dapat kita dapatkan pada tarian 
sere lemma. Karena tarian sere lemma ini memiliki gerakan yang pelan 
sebagai simbol berperilaku sopan dan santun terhadap sesama tanpa 
melihat status atau perbedaan yang ada.28 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa nilai toleransi pada tradisi 

mattompang arajang terdapat pada tarian sere mangko dan sere lemma. Tarian sere 

mangko memiliki simbol persatuan dan merangkul sesama walaupun berasal dari 

kultur yang berbeda. Persatuan akan terwujud apabila semua komponen 

masyarakat dapat saling merangkul tanpa melihat perbedaan. Begitupula dengan 

sere lemma yang memiliki pemaknaan berperilaku yang sopan dan santun terhadap 

sesama tanpa melihat perbedaan. Perilaku yang sopan tanpa melihat perbedaan 

merupakan bagian dari penanaman nilai toleransi pada tradisi mattompang arajang 

di Kabupaten Bone. 

Bentuk lain dari tahapan tradisi mattompang arajang yang memiliki nilai 

toleransi adalah pada saat tahapan mattompang arajang sebagaimana dijelaskan 

oleh Trisno bahwa: 

Sebelum pelaksanaan prosesi mattompang terlebih dahulu diberikan 
kesempatan kepada tamu undangan khususnya dari kerajaan lain untuk 
memegang arajang secara bergantian. Langkah tersebut saya kira 
merupakan bentuk toleransi karena memberikan kesempatan kepada 
kerajaan lain untuk memegang arajang tanpa melihat perbedaan suku.29 

                                                           
27Andi Yuhsan Petta Tappu, Tokoh Adat dan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bone Bidang Kebudayaan, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2023. 

28Andi Yuhsan Petta Tappu, Tokoh Adat dan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bone Bidang Kebudayaan, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2023. 

29Trisno, Kelompok Parewa Bessi di Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 30 

Oktober 2023. 
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Penjelasan tersebut merupakan bentuk nilai kejujuran pada pelaksanaan 

tradisi mattompang arajang yang setiap tahun dilaksanakan. Memberikan 

kesempatan untuk menyaksikan atau bahkan menyentuh arajang secara langsung 

kepada tamu undangan merupakan bagian dari nilai toleransi. Ungkapan tersebut 

sangatlah jelas karena sebagaimana kita pahami bahwa kerajaan yang hadir berasal 

dari suku atau bahkan agama yang berbeda. Seperti kerajaan Gowa, kerajaan 

Luwuk, kerajaan Buton dan kerajaan lain yang selalu hadir pada saat pelaksanaan 

tradisi mattompang arajang. 

Selain yang disebutkan pada penjelasan tersebut lebih lanjut Rahmatunnair 

mengatakan bahwa: 

Pada tahapan mappaota sebagai sebuah bentuk permohonan ijin kepada 
pemerintah juga merupakan bagian daripada nilai toleransi. Karena 
pemimpin itu harus dihargai walaupun berasal dari kelompok atau suku 
yang tidak sama dengan kita. Begitupula pelibatan Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) serta masyarakat pada tahapan pra 
mattompang arajang serta pada saat Prosesi mattompang arajang. Kita 
ketahui bahwa mereka ini berasal dari komunitas yang berbeda baik itu asal 
daerah, suku dan bahkan berbeda agama namun dengan adanya nilai 
toleransi maka mereka semua dilibatkan untuk mensukseskan tradisi 
tahunan tersebut.30 

Berdasarkan pada penjelasan tersebut sangatlah jelas bahwa dengan 

penghargaan kepada pemerintah serta pelibatan seluruh komponen masyarakat 

dalam pelaksanaan tradisi mattompang arajang, maka nilai toleransi sudah kita 

laksanakan. Nilai toleransi merupakan hal yang urgen untuk kita terapkan pada era 

sekarang ini karena seringnya muncul konflik di tengah-tengah masyarakat. 

Adanya nilai toleransi maka konsep penghargaan kepada kelompok masyarakat 

akan tetap terjaga dalam rangka menciptakan suasana kondusif.  

 Terkait nilai toleransi pada tradisi mattompang arajang, lebih lanjut  

Rahmatunnair menambahkan bahwa: 

Sebenarnya pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pasti ada 
nilai yang terkandung di dalamnya tergantung dari sisi pemaknaan kita 

                                                           
30Rahmatunnair, Tokoh Pendidik dan Tokoh Budaya di Kabupaten Bone, wawancara pada 

tanggal 28 April 2023. 
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terhadap nilai yang dimaksud. Begitupula dengan tradisi mattompang 
arajang bahwa dalam tahapan pelaksanaanya terdapat nilai toleransi di 
dalamnya, misalnya terkait dengan peran bissu yang besar dalam 
pelaksanaan setiap tahapan pada tradisi tersebut. Apabila tidak ada nilai 
toleransi maka bukan tidak mungkin bissu ini tidak dilibatkan.31  

Pernyataan sebagaimana yang disebutkan tersebut dengan melibatkan para 

bissu memang nilai toleransi terdapat di dalamnya, karena sebagaimana yang kita 

pahami bersama bahwa bissu ini merupakan komunitas yang sebagian besar 

masyarakat tidak mengakuinya. Hal ini dikarenakan bahwa mereka dalam 

kehidupan kesehariannya adalah laki-laki yang menyerupai perempuan. Namun 

bissu itu berbeda dengan yang lain karena mereka memiliki kelebihan tersendiri 

dan sudah meninggalkan kepentingan dunia terkait kebutuhan biologis. 

Berkaitan dengan keterlibatan para bissu pada perayaan hari jadi Bone yang 

ke 692 tahun 2022 lalu, dimana bissu tidak dilibatkan dalam prosesi mattompang 

arajang merupakan sebuah hal yang baru pada setiap perayaan hari jadi Bone. Bissu 

tidak lagi tampil pada saat ritual adat mattompang arajang. Pua Matowa Bissu 

Bone tidak lagi terlihat pada seluruh rangkaian ritual adat mattompang arajang 

yang dimulai dari prosesi meminta izin kepada pimpinan raja yang dalam hal ini 

Bapak Bupati Bone, prosesi mallekke toja, mappaota hingga prosesi massossoro 

arajang/mattompang dilakukan. 

Kondisi demikian banyak menimbulkan pertanyaan atau bahkan polemik di 

tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh Trisno yang 

merupakan kelompok atau komunitas parewa besi di Kabupaten Bone bahwa: 

Tidak dilibatkannya bissu pada prosesi mattompang arajang tersebut 
merupakan langkah yang kurang tepat karena pada dasarnya sejak dulu 
bissu memiliki peran penting dalam tradisi mattompang arajang tersebut. 
sehingga di sini harus dibedakan antara tradisi dan kepercayaan, tradisi 
merupakan adat yang dilakukan secara turun temurun yang diyakini oleh 

                                                           
31Rahmatunnair, Tokoh Pendidik dan Tokoh Budaya di Kabupaten Bone, wawancara pada 

tanggal 28 April 2023. 
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komunitas masyarakat sedangkan keyakinan merupakan proses 
penghambaan kepada tuhan melalui agama.32 

Berdasarkan pada pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan tidak 

dilibatkannya komunitas bissu merupakan sebuah kebijakan yang kurang strategis 

yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga tidak mengherankan kalau 

menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bone. Padahal 

sejak jaman kerajaan bissu merupakan kepercayaan raja untuk mengurus benda 

pusaka mereka, sehingga dengan keterlibatan bissu merupakan sebuah keharusan 

karena bissu juga diyakini memiliki kelebihan dalam rangka mengolah benda 

pusaka tersebut. 

Polemik terkait tidak dilibatkannya bissu pada tradisi mattompang arajang 

yang pada perayaan hari jadi Kabupaten Bone yang ke-692 tahun 2022 dijelaskan 

oleh Andi Promal Pawi bahwa: 

Pada perayaan hari jadi Kabupaten Bone yang ke-692 tahun 2022 terkait 
tidak dilibatkannya bissu bahwa bukan tidak mau dilibatkan akan tetapi 
mereka menarik diri dari perayaan tersebut. Hal ini dikarenakan dengan 
adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk melibatkan beberapa 
kelompok masyarakat pada pelaksanaan sebagian dari tahapan 
mattompang arajang tersebut. Namun bissu ini maunya merekalah yang 
harus melaksanakan semua tahapan tersebut sehingga mereka menarik diri 
dari pelaksanaan tradisi mattompang arajang tapi saya kira itu bagian dari 
kesalahpahaman saja.33 

Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

polemik yang muncul dengan tidak dilibatkannya bissu pada pelaksanaan tradisi 

mattompang arajang hanya merupakan bentuk kesalahan penafsiran. Bagi 

pemerintah daerah menganggap bahwa tradisi mattompang arajang merupakan 

milik seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Bone sehingga mereka juga harus 

dilibatkan secara perwakilan. Akan tetapi, bagi komunitas bissu beranggapan 

bahwa sejak dulu merekalah yang diberikan kewenangan oleh raja untuk mengurus 

                                                           
32Trisno, Kelompok Parewa Bessi di Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 14 April 

2023.  

33Andi Promal Pawi, Budayawan/pemerhati budaya Kabupaten Bone, wawancara pada 

tanggal 23 Maret 2023. 
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benda pusaka tersebut. Namun polemik tersebut dapat diselesaikan dengan dialog 

yang dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun komunitas pencinta budaya. 

  Problematika yang terjadi pada tradisi mattompang arajang antara 

pemerintah daerah Kabupaten Bone dengan komunitas bissu tidak menghilangkan 

nilai toleransi yang ada pada pendidikan karakter. Karena pada dasarnya 

pemerintah daerah tetap mengakui keberadaan bissu secara komunitas serta 

perannya dalam menjaga benda pusaka milik raja terdahulu. Sehingga pada 

perayaan hari jadi Kabupaten Bone yang ke 693 tahun 2023 ini komunitas bissu 

kembali dilibatkan dalam melakukan tradisi mattompang arajang tersebut 

walaupun tidak semua tahapan mereka dilibatkan.    

Berdasarkan polemik yang terjadi terkait keterlibatan bissu pada prosesi 

mattompang arajang bahwa pada masa kerajaan bissu memang diberikan tugas 

untuk menjaga arajang. Pada masa Kabupaten Bone masih berbentuk kerajaan 

terdapat struktur pemerintahan yang dikenal sebagai ade’pitu, tugas dan tanggung 

jawab ade’pitu yaitu membantu mangkau dalam melaksanakan pemerintahannya.  

Termasuk dalam setiap tradisi yang dilaksanakan maka ade’pitu memiliki peran 

untuk mengatur segala proses pelaksanaannya. Keterlibatan bissu pada 

pelaksanaan tradisi lebih pada pelaksanaannya karena mereka diyakini memiliki 

kekuatan dalam hal ini memmang yang bisa berkomunikasi dengan dewata 

seuwwae. 

Sehingga dengan adanya kekecewaan yang dirasakan oleh komunitas bissu 

dengan tidak dilibatkannya pada proses mattompang arajang tidak perlu 

ditanggapi secara berlebihan. Hal ini dikarenakan ketika mendengar awal mula 

dilibatkannya bissu dalam menjaga benda pusaka karena hanya bagian dari bentuk 

toleransi dari raja pada saat itu karena melihat bissu tidak lagi memiliki peran. 

Terlebih ketika Islam datang maka mereka tidak digunakan lagi dalam struktur 
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pemerintahan maka raja mempercayakan untuk mengurus benda pusaka milik 

kerajaan. Oleh karena itu, keterlibatan bissu pada tradisi mattompang arajang 

bukan merupakan sebuah keharusan dan itu tergantung dari kebijakan pemerintah 

apakah mereka dilibatkan ataukah tidak. 

Selain dari penjelasan tersebut bahwa nilai toleransi juga dijelaskan oleh 

Ardiansyah bahwa: 

Nilai toleransi sebenarnya hampir terdapat pada semua tahapan, namun 
yang paling menonjol adalah pada pelaksanaan tahapan mattompang 
arajang yang mana semua pihak yang terlibat dapat melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab yang diberikan secara total. Mereka mengerti dan 
memahami akan tugas tanpa memandang perbedaan yang ada seperti asal 
daerah, suku serta jabatan masing-masing.34 

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Andi Murni dalam wawancara 

yang dilakukan bahwa: 

Dalam pelaksanaan tradisi mattompang arajang kita melibatkan semua 
unsur tanpa melihat agama, ras serta sukunya. Sehingga kami mengundang 
berbagai komunitas seperti tionghoa, tator, jawa serta melibatkan 
budayawan, pencinta seni dan kita persatukan mereka ikut dalam kegiatan 
ini.35 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pelaksanaan tradisi 

mattompang arajang di Kabupaten Bone yaitu dengan melibatkan berbagai unsur. 

Hal ini menjadi dasar bahwa penanaman nilai toleransi dalam pelaksanaan tradisi 

di tengah-tengah masyarakat masih terjaga. Toleransi menjadi sesuatu yang 

penting dalam rangka menjaga keamanan bagi masyarakat. Sehingga dalam 

pelaksanaan tradisi mattompang arajang di Kabupaten Bone memiliki nilai 

toleransi yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan berbagai unsur dalam 

pelaksanaannya dan mereka memahami dan melaksanakan tugas yang diberikan 

dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa melihat adanya perbedaan.   

3. Disiplin.  

                                                           
34Ardiansyah, Kepala UPT SMA 18 Bone, wawancara pada tanggal 4 juli 2023. 

35Andi Murni, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 3 Juli 

2023. 
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Disiplin lahir dari tindakan yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari 

serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 

keteraturan dan ketertiban yang tidak bisa terbangun secara instan. Butuh proses 

panjang agar menjadi kebiasaan yang melekat dalam pribadi peserta didik dan 

menumbuhkan karakter yang diharapkan. Karakter disiplin dapat dilihat dari 

bagaimana budaya yang berkembang dalam bergaul dan memecahkan masalah. 

Membangun kedisiplinan mutlak perlu dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat.   

Disiplin merupakan contoh karakter yang mampu membuat orang menilai 

orang lain, namun kedisiplinan merupakan karakter yang sulit terbentuk dalam 

kehidupan sehari-hari. Semua pihak harus berperan dalam menanamkan karakter 

kedisiplinan di tengah iklim Indonesia yang telah terbiasa dengan kehidupan yang 

tidak disiplin atau kurang menghargai waktu. Di era globalisasi ini membutuhkan 

generasi penerus bangsa yang disiplin dalam segala aspek. Dalam peningkatan 

disiplin pendidikan merupakan aspek sentral dan mempunyai peran sangat besar 

dalam peningkatan disiplin anak didik. Jika sikap disiplin bisa diaplikasikan 

dengan baik, akan tercipta generasi penerus bangsa yang mampu menghargai 

waktu, bertanggung jawab, mampu menjadi karakter yang tangguh, memiliki 

tujuan hidup yang jelas dan konsisten dalam mewujudkan tujuan dalam bentuk 

kegiatan rutinnya.  

Disiplin bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, namun berkembang dan 

dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sikap, menerima atau menolak, bertindak 

positif atau negatif pada diri sendiri. Disiplin merupakan sikap mental dapat 

mengubah dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kedisiplinan seseorang 

dapat dilihat dari ketaatan terhadap tata tertib serta peraturan yang berlaku dalam 

lingkungan. Segala aktivitas masyarakat merupakan sebuah proses polarisasi 
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aturan dengan tujuan untuk memberikan ketertiban dan rasa nyaman pada 

lingkungan masyarakat tersebut.    

Karakter disiplin tidak hanya didapatkan pada lembaga pendidikan formal 

saja, namun segala bentuk tingkah laku dalam kehidupan masyarakat dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk kedisiplinan. Di antaranya adalah tradisi yang 

dilaksanakan dapat memberikan dampak dalam hal pembentukan karakter disiplin. 

Di Kabupaten Bone terdapat sebuah kegiatan tahunan yang dilaksanakan pada 

perayaan hari jadi bone yaitu tradisi mattompang arajang. Pada pelaksanaan tradisi 

ini terdapat nilai disiplin pada tahapan yang ada sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Syamsuriadi pada saat wawancara yang dilakukan bahwa: 

Mattompang arajang merupakan tradisi yang dilakukan setiap tahunnya di 
Kabupaten Bone, oleh karena itu sebuah kerugian terbesar yang dialami 
ketika pada perayaan tradisi tersebut tidak ada nilai yang bisa kita petik di 
dalamnya khususnya pada pendidikan karakter. Namun saya melihat bahwa 
pada tradisi tersebut terdapat nilai disiplin yang merupakan bagian 
daripada pendidikan karakter. Nilai disiplin yang dimaksud terdapat pada 
tahapan matteddu arajang yang mana ada beberapa rangkaian yang harus 
dilakukan oleh para bissu seperti mappasawe, mattenga benni, maddini ari, 
mattangasso, mallabu kesso dan apabila ritual ini dilakukan tidak dibarengi 
dengan kedisiplinan yang tinggi maka bisa saja ada ritual yang tidak tuntas 
pelaksanaannya.36  

Lebih lanjut terkait dengan nilai kedisiplinan pada tradisi mattompang 

arajang Syamsuriadi mengatakan bahwa: 

Selain para bissu yang harus disiplin dalam pelaksanaan tradisi 
mattompang arajang, juga para pattompang yang diberikan tugas untuk 
mattompang atau membersihkan benda pusaka tersebut harus disiplin 
dalam melaksanakan tugasnya. Agar mereka dapat menyelesaikan 
kepercayaan besar yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 
Serta pada tahapan akhir yaitu mappatinro arajang para pelaksana pada 
masing-masing tahapan harus yakin bahwa tugas mereka sudah 
dilaksanakan berdasarkan tahapan yang ada.37 

Berdasarkan apa yang dijelaskan tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat nilai kedisiplinan pada tradisi mattompang arajang di Kabupaten Bone. 

                                                           
36Syamsuriadi, Tenaga Pendidik di Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 15 April 

2023. 

37Syamsuriadi, Tenaga Pendidik di Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 15 April 

2023. 
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Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh 

mereka yang diberikan kepercayaan baik itu bissu maupun pattompang. Ketika 

tahapan tersebut tidak dilaksanakan dengan kedisiplinan maka akan berakibat ada 

tahapan yang tidak tuntas pelaksanaannya. Para bissu meyakini bahwa ketika ada 

tahapan yang tidak dilaksanakan maka akan mengurangi kesakralan dari 

pelaksanaan tradisi mattompang arajang tersebut.   

Selain nilai disiplin sebagaimana yang dijelaskan tersebut juga terdapat 

nilai disiplin pada tahapan mappaota sebagaimana yang disebutkan oleh 

Ardiansyah pada saat wawancara yang dilakukan bahwa: 

Nilai disiplin terdapat pada tahapan mappaota yang mana pada prosesi ini 
menunjukkan adanya kepatuhan, ketertiban dan keteraturan dalam 
melaksanakan suatu rangkaian kegiatan dalam hal ini pelaksanaan tradisi 
mattompang arajang.38     

Ritual mappaota pada tradisi mattompang arajang dilaksanakan sebagai 

bentuk permohonan ijin kepada Bupati Bone bahwa proses mattompang arajang 

akan segera dilaksanakan. Prosesi ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan 

dan kepatuhan kepada pemerintah sebagai representasi dari raja-raja terdahulu. 

Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan keteraturan serta kedisiplinan agar 

supaya nilai kesakralan dari tradisi ini tetap terjaga. Kesakralan dari tradisi 

mattompang arajang  dapat terjaga apabila dalam pelaksanaannya secara berurutan 

dan ini dapat tercapai apabila dibarengi dengan prinsip kedisiplinan. 

Pentingnya kedisiplinan pada tradisi mattompang arajang dijelaskan oleh 

Andi Yuhsan Petta Tappu pada saat wawancara bahwa: 

Nilai disiplin yang dilakukan pada tradisi mattompang arajang yaitu tetap 
berpatokan dari nilai adat kerajaan Bone pada masa lampau sehingga tidak 
sembarang orang yang bisa mengatur pelaksanaan tradisi tersebut. karena 
arajang tersebut ada tatanannya dan tidak diambil begitu saja dari 
tempatnya untuk ditompang tapi ada tata cara yang harus dilakukan dan 
dibutuhkan kedisiplinan dalam pelaksanaannya.39 

                                                           
38Ardiansyah, Kepala UPT SMA 18 Bone, wawancara pada tanggal 4 juli 2023. 

39Andi Yuhsan Petta Tappu, Tokoh Adat dan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bone Bidang Kebudayaan, wawancara pada tanggal 30 Mei 2023. 
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Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa dalam proses mattompang 

arajang tidak boleh dilakukan begitu saja tapi ada tata cara dalam pelaksanaannya 

yang merupakan bagian dari tahapan pada tradisi yang dimaksud. Proses 

pelaksanaannya harus disertai dengan kedisiplinan agar tidak ada tahapan yang 

tertukar. Ketika arajang ditompang maka prosesi yang harus diperhatikan adalah: 

a. Dilangiri, rangkaian kegiatan ini merupakan sebuah proses pembersihan 

arajang dengan menggunakan air yang telah diambil dari beberapa sumber 

sumur. Tujuan dari dilangiri ini yaitu untuk menghilangkan kotoran atau 

debu yang ada pada arajang tersebut. 

b. Ditompang, merupakan proses pembersihan arajang dengan menggunakan 

jeruk dengan tujuan untuk menghilangkan karat yang terdapat pada arajang. 

c. Disossoro, proses ini dilaksanakan setelah arajang selesai ditompang dengan 

tujuan untuk mengeringkan arajang agar tidak mudah berkarat sebelum 

disimpan kembali pada tempatnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 

menggunakan cabbu atau dedak namun seiring dengan perkembangan 

zaman, maka sekarang ini bahan yang digunakan untuk massossoro arajang 

yaitu tissue karena lebih mudah pelaksanaannya dan hasilnya lebih bersih.      

Pelaksana dari tradisi mattompang arajang disebut sebagai pattompang 

yang bukan merupakan orang sembarangan, pattompang ini merupakan keturunan 

dari panre bessi yang secara turun temurun masih mempertahankan proses 

pembuatan peralatan dari besi. Begitupula dengan tata cara mattompang tidak 

boleh dilakukan secara bolak balik dari pangkal ke ujung dan dari ujung ke pangkal. 

Akan tetapi, harus dilakukan satu arah yaitu dari pangkal ke ujung dan ini memiliki 

makna bahwa janganlah kita dimasuki. Maksudnya adalah janganlah kita gampang 

dimasuki oleh hal-hal yang tidak baik tapi bagaimana seharusnya kita harus 

berpandangan lurus ke depan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. 
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Pelaksanaan Mattompang arajang pada masa kerajaan dilaksanakan dengan 

dua alasan yaitu: 

1. Mattompang arajang dilaksanakan ketika akan menghadapi musuh yang 

mana pada masa kerajaan sering terjadi perang baik antar kerajaan maupun 

dengan penjajah. Sebelum terjadi perang maka terlebih dahulu arajang 

ditompang dengan tujuan agar lebih baik lagi ketika digunakan. 

Sebenarnya raja Bone pada saat itu memiliki banyak benda pusaka namun 

tidak semua benda pusaka milik raja Bone disebut sebagai arajang. Benda 

pusaka yang disebut sebagai arajang adalah benda pusaka yang digunakan 

oleh raja dalam peperangan yang terdiri atas la tea riduni, la makkawa, 

tombak lasalaga, alameng tatarapeng (tujuh senjata ade’ pitu). 

2. Mattompang arajang dilaksanakan sebagai wujud kecintaan terhadap 

benda pusaka tersebut. Arajang ini terbuat dari besi yang rawan rusak 

karena lama disimpan dan ketika tidak rutin dibersihkan maka akan 

berkarat. Olehnya itu, inilah yang menjadi dasar utama tradisi mattompang 

arajang dilestarikan sampai sekarang ini untuk menjaga agar arajang 

tersebut tidak rusak.  

Arajang harus selalu digunakan oleh raja kemanapun dia pergi karena ini 

dapat membedakan antara puangta dan masyarakat biasa. Pada masa kerajaan 

banyak masyarakat mengenal rajanya hanya nama saja tapi tidak mengenal 

orangnya sehingga ketika raja berkunjung ke suatu tempat maka  harus memakai 

La Makkawa atau benda pusaka yang lain dan dipayungi dengan tedung pulaweng. 

Penggunaan arajang harus menjadi perhatian raja pada saat itu, karena ketika raja 

tidak disiplin dalam menggunakan arajang maka bisa saja akan membahayakan 

dirinya pada saat terjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terbukti 

ketika terjadi pemberontakan masyarakat unra, pada saat itu arung ponceng yang 
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merupakan ade’ pitu dan dalam struktur pemerintahan bertugas menangani 

masalah keamanan dan tidak menggunakan senjata ade’ pitu maka dia dibunuh 

karena dianggap masyarakat biasa. 

Pentingnya nilai disiplin pada pelaksanaan tradisi mattompang arajang 

pada masa kerajaan berimplikasi pada keabsahan pada tradisi tersebut. Pada masa 

kerajaan prosesi pelaksanaan mattompang arajang dipercayakan kepada bissu 

dengan membaca memmang yang merupakan permohonan kepada dewata 

seuwwae. Prosesi pembacaan memmang tersebut harus berdasarkan urutannya 

karena ketika ada bait yang tertinggal maka prosesi mattompang arajang menurut 

para bissu tidak sah. Berdasarkan kondisi tersebut maka dibutuhkanlah ketelitian 

dan kedisiplinan yang tinggi dalam prosesi mattompang arajang ini. 

Ketika Islam datang pelaksanaan tradisi mattompang arajang ini bukan lagi 

pada tataran permohonan kepada dewata seuwwae akan tetapi ketika tradisi ini 

akan dilaksanakan maka permohonan atau doa-doa yang disampaikan yaitu kepada 

Allah swt. Sehingga proses pembacaan memmang yang disampaikan oleh para 

bissu tidak lagi dilaksanakan tapi diganti dengan pembacaan doa dengan tujuan 

agar pelaksanaan tradisi mattompang arajang berjalan dengan lancar. Begitupula 

dengan tahapan awal yaitu mattedu arajang diganti juga menjadi mallekke arajang 

yang artinya memindahkan arajang dari tempatnya untuk dibersihkan. Namun 

istilah matteddu arajang dengan mallekke arajang bukanlah suatu permasalahan 

tentang istilah apa yang harus digunakan karena pada dasarnya memiliki makna 

yang sama.  

4. Cinta Tanah Air. 

Memperkenalkan keanekaragaman budaya sejak dini kepada generasi dapat 

menjadi upaya pengembangan pendidikan karakter, di antaranya menumbuhkan 

cinta Tanah Air atau nasionalisme dan sikap toleransi untuk saling menghargai 
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satu sama lain dalam bingkai kebinekaan. Wujud dari cinta tanah air dapat dilihat 

dari sikap mencintai bangsa sendiri, hal ini berarti bahwa adanya perasaan 

mencintai oleh setiap warga negara kepada negaranya dalam bentuk berkorban, 

mengabdi, menjaga persatuan dan kesatuan serta melindungi tanah air Indonesia 

dari berbagai bentuk ancaman, gangguan dan tantangan.   

Perilaku atau sikap yang menunjukkan cinta tanah air, antara lain bangga 

dengan menggunakan dan membeli produk dalam negeri serta melestarikan 

kebudayaan yang dimiliki. Perilaku ini mencerminkan cinta tanah air yang paling 

sederhana karena dapat mengangkat citra produk serta budaya lokal. Karena 

sekarang ini seiring dengan perkembangan zaman adanya kebiasaan budaya barat 

yang semakin lama semakin berkembang dan ini dapat memberikan dampak 

negatif kepada generasi sekarang ini.  Dengan demikian bahwa sikap cinta tanah 

air ini dalam kaitannya dengan kebudayaan Indonesia perlu ditingkatkan dan 

dijaga agar nantinya sikap dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti sikap 

ramah tamah, gotong royong, peduli sesama dan lain sebagainya tidak melebur 

karena adanya budaya luar yang tidak sesuai.  

Pelestarian budaya yang merupakan produk lokal bangsa sendiri harus 

dilakukan oleh generasi bangsa untuk saat sekarang ini dalam rangka memfilter 

budaya luar yang dapat merusak generasi. Pelestarian budaya tersebut dapat 

dilakukan dengan menggali nilai pendidikan di dalamnya terlebih lagi pada 

pendidikan karakter. Oleh karena itu, tradisi mattompang arajang di Kabupaten 

Bone memiliki nilai cinta tanah air sebagaimana yang dikatakan oleh Muslihin 

Sultan pada saat wawancara bahwa: 

Cinta tanah air merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh 
generasi kita khususnya pada remaja. Oleh karena itu menurut hemat saya 
salah satu hal yang harus dilakukan yaitu adanya pelestarian budaya seperti 
pada tradisi mattompang arajang di Kabupaten Bone. Selain itu, dengan 
adanya tradisi tersebut maka pelestarian benda-benda peninggalan 
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khususnya benda pusaka milik raja-raja Bone serta ade’pitu dapat terjaga 
dan tidak punah.40 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka tradisi mattompang arajang 

memiliki nilai cinta tanah air sebagai bagian yang harus dijaga oleh semua 

komponen masyarakat. Dengan menjaga benda-benda peninggalan para raja 

merupakan bentuk dari cinta tanah air, karena benda pusaka tersebut memiliki nilai 

estetika tersendiri serta sangat berperan penting bagi raja sebelumnya. Kita 

ketahui bersama bahwa benda pusaka pada masa kerajaan merupakan simbol dari 

kerajaan tersebut, olehnya itu sudah seharusnya sebagai generasi kita menjaga dan 

melestarikannya. 

Begitupula nilai cinta tanah air pada tradisi mattompang arajang juga dapat 

dilihat pada tahapan mallekke toja sebagaimana dijelaskan oleh Ardiansya bahwa: 

Secara simbolik nilai cinta tanah air pada tradisi mattompang arajang dapat 
dilihat pada tahapan mallekke toja, di mana pada kegiatan ini prosesinya 
menggunakan apa yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Bone. Sehingga 
secara simbolik menggunakan potensi apa yang terdapat dalam daerah 
sendiri.41 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa prosesi 

mallekke toja pada tradisi mattompang arajang merupakan bagian dari nilai cinta 

tanah air, hal ini dikarenakan bahwa dalam prosesi ini menggunakan potensi lokal 

dalam pelaksanaannya. Mallekko toja merupakan proses pengambilan air dari 

berbagai sumur yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Bone, sumur 

tersebut memiliki nilai sejarah tersendiri sehingga setiap pelaksanaan mattompang 

arajang airnya selalu diambil untuk membersihkan arajang tersebut. dengan 

pemberdayaan potensi lokal maka ini merupakan bagian dari cinta tanah air yang 

merupakan bagian dari pendidikan karakter. 

                                                           
40Muslihin Sultan, Tokoh Pendidik dan Tokoh Budaya Kabupaten Bone, wawancara pada 

tanggal 3 April 2023. 

41Ardiansyah, Kepala UPT SMA 18 Bone, wawancara pada tanggal 4 juli 2023. 
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Sebagai bentuk pelestarian budaya dan rasa nilai cinta tanah air maka 

pemerintah Kabupaten Bone memberikan legitimasi terkait tradisi mattompang 

arajang dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal tersebut dijelaskan oleh Andi Yuhsan 

bahwa: 

Pada saat pemerintahan Andi Syamsu Alam sebagai Bupati Bone dan 
sebagai bentuk cinta tanah air dengan menghargai budaya yang ada, maka 
dia menerbitkan Perda Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 1990 Tanggal 22 
Maret 1990 Seri C Nomor 1 Tentang Penetapan Hari Jadi Bone. Keputusan 
tersebut diambil melalui hasil dari berbagai seminar dengan melibatkan 
para ahli sejarah serta tokoh adat budaya. Dan dalam keputusan itu juga 
ditetapkan untuk melakukan pembersihan benda pusaka atau mattompang 
arajang pada setiap perayaan hari jadi Kabupaten Bone setiap tahunnya.42 

Peringatan Hari Jadi Bone berarti menyatukan hati, jiwa, cipta, rasa, dan 

karsa dari berbagai elemen untuk menggapai cita-cita Bone yang mabessa. Kita 

jadikan momentum ini sebagai penyemangat untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat Bone. Sumange Teallara teguh dalam keyakinan kukuh 

dalam kebersamaan, seluruh masyarakat Bone seharusnya melanjutkan perjuangan 

para pemimpin terdahulu yang telah mengabdikan diri membangun Kabupaten 

Bone ini, agar karya yang sudah ditorehkan selama ini semua bermanfaat bagi 

masyarakat. Alangkah bijaknya kalau pada saat ini, kita menghormati dan 

menghargai jasa para leluhur kita yang telah mewariskan berbagai kearifan dalam 

mengarungi kehidupan. Kita berharap berbagai sikap positif leluhur para 

pendahulu tana Bone dijadikan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. 

Semangat pengabdian untuk rakyat, ketulusan berkorban demi 

kemaslahatan bersama, keikhlasan berjuang dalam berbagai keterbatasan, 

kesiapan memberi tanpa harapan balas jasa, adalah sikap-sikap terpuji leluhur kita 

yang tampaknya kita harus berguru pada mereka. Peringatan Hari Jadi Bone 

diharapkan agar kita meresapi nilai-nilai sumange teallara para leluhur untuk 

diterapkan pada berbagai aspek kehidupan. Hendaknya peringatan hari jadi daerah 

                                                           
42Andi Yuhsan Petta Tappu, Tokoh Adat dan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bone Bidang Kebudayaan, wawancara pada tanggal 30 Mei 2023. 
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kita ini janganlah hanya sebatas upacara seremonial semata, yang ditandai dengan 

berbagai kegiatan dan kegembiraan. Tapi yang lebih penting lagi adalah, 

bagaimana kita merenungkan, menghayati, memetik pelajaran, dan memaknai 

substansi hari jadi ini, agar nilai nilai sejarah adat budaya peradaban zaman dulu, 

tidak begitu saja kita abaikan. 

Tradisi mattompang arajang dapat dijadikan sebagai dasar pemersatu bagi 

seluruh masyarakat Bone pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, sehingga 

mattompang arajang ini dapat dijadikan sebagai ikon Kabupaten Bone yang 

merupakan wujud dari nilai cinta tanah air. Karena ketika berbicara tentang simbol 

kerajaan Kabupaten Bone tidak memiliki saoraja yang bisa dikembangkan serta 

bangunan benteng kerajaan yang bisa dilihat. Berbeda dengan kerajaan Buton yang 

memiliki istana kerajaan serta benteng kerajaan. Begitupula dengan kerajaan 

Gowa yang memiliki saoraja yang bisa dikembangan serta benteng somba opu 

yang masih dilestarikan sampai sekarang ini, terlebih lagi Kabupaten Gowa 

sekarang masih memiliki dewan adat dan itu diperdakan. 

Pelestarian budaya serta menjaga nilai-nilai yang ada pada setiap tradisi 

merupakan bagian dari cinta tanah air. Sehingga dengan menjaga budaya maka 

nilai cinta tanah air sudah melekat dalam diri kita. Karena dengan budaya maka 

persatuan dan kesatuan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Hal ini terbukti 

ketika pelaksanaan tradisi mattompang arajang seluruh elemen masyarakat 

Kabupaten Bone membaur menjadi satu baik yang tinggal di Kabupaten Bone 

maupun dari luar. Oleh karena itu, dengan menjaga tradisi mattompang arajang 

maka semangat persatuan tetap tumbuh pada diri masyarakat walaupun berbeda 

profesi, kepentingan, strata sosial dengan mengangkat slogan diassibonei yang 

mengandung makna bersatu untuk Kabupaten Bone. 

5. Peduli Sosial. 
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Salah satu pendidikan karakter yang sangat urgen untuk diterapkan di masa 

sekarang adalah nilai peduli sosial. karakter peduli sosial merupakan perilaku atau 

sikap seseorang yang selalu ingin memberikan bantuan kepada orang lain. Pada 

saat ini karakter peduli sosial sangat penting untuk diterapkan karena faktanya 

nilai peduli sosial sudah mulai memudar khususnya di kalangan peserta didik 

terbukti dari munculnya beberapa permasalahan seperti perkelahian antar siswa, 

sikap tidak peduli terhadap teman, tidak menghormati sesama, bullying dan 

lainnya.  

 Budaya yang terbangun dalam masyarakat merupakan keyakinan, 

kebijakan, dan kebiasaan di suatu tempat yang bisa dibentuk dan dipelihara 

berdasarkan kesepakatan pada kelompok masyarakat tersebut. Budaya yang 

terdapat dalam masyarakat sebenarnya lahir sebagai bentuk kepedulian terhadap 

sesama. Karena pelaksanaan budaya tersebut biasanya muncul akibat adanya 

permasalahan dalam masyarakat. Sehingga dalam rangka mengantisipasi 

permasalahan tersebut agar tidak berkembang maka dilaksanakanlah ritual 

tertentu dan ini dapat diadopsi menjadi sebuah kebudayaan. 

Begitupula dengan tradisi mattompang arajang yang ada di Kabupaten 

Bone, prosesi ini sebenarnya diawali dari kebiasaan para raja untuk membersihkan 

benda pusakanya. Sehingga hal tersebut dianggap memiliki dampak kepedulian 

sosial maka tradisi ini dilestarikan sampai sekarang. Namun dalam pelaksanaan 

tradisi tersebut juga terdapat nilai yang terkandung pada setiap tahapannya 

diantaranya adalah sere alusu sebagaimana dijelaskan oleh Andi Yuhsan Petta 

Tappu bahwa: 

Nilai kepedulian sosial yang terdapat pada tradisi mattompang arajang 
terdapat pada tarian yang dilakukan seperti pada tarian sere alusu, pada 
tarian ini menggunakan alusu yaitu anyaman dari daun lontar. Pada tarian 
ini memiliki pemaknaan terkait tutur kata yang baik kepada sesama 
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manusia tanpa melihat strata sosial dengan mengacu kepada hal-hal baik 
atau lembut dalam bertutur kata.43 

 Lebih lanjut Andi Yuhsan Petta Tappu menjelaskan bahwa nilai peduli 

sosial juga terdapat pada tarian sere maddampu alameng/maggiri dalam 

wawancara yang dilakukan bahwa: 

Selain dari sere alusu nilai peduli sosial juga terdapat pada sere maddampu 
alameng/maggiri hal ini berdasarkan pada tujuan dari tarian ini bahwa 
dalam kehidupan masyarakat sangat penting untuk memahami sendi 
kehidupan sosial tanpa mengurangi rasa hormat kepada sesama manusia 
serta rasa saling menjaga keutuhan dan persatuan.44 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa pada pelaksanaan sere alusu yang 

memiliki pemaknaan tutur kata yang baik merupakan sikap peduli sosial. Hal 

tersebut dikarenakan adanya kepedulian terhadap sesama untuk berperilaku baik 

yang diawali dengan sistem komunikasi yang kita bangun. Perilaku tersebut juga 

mencerminkan budaya yang dibangun oleh masyarakat bugis terkait komunikasi 

yang santun kepada sesama tanpa melihat perbedaan. sama halnya dengan sere 

maddampu alameng/maggiri yang mana pada tarian ini memiliki pemaknaan 

bahwa dengan menggunakan senjata dalam tarian ini untuk mencegah hal-hal yang 

buruk. Pemaknaan tersebut muncul karena merujuk pada benda pusaka yang 

digunakan pada dasarnya dipergunakan untuk kebaikan. 

Tahapan lain dari tradisi mattompang arajang juga dijelaskan oleh 

Syamsuriadi bahwa: 

Ritual mappaota pada tradisi mattompang arajang merupakan bagian dari 
nilai kepedulian sosial. Karena menurut hemat saya bahwa pemimpin itu 
dalam hal ini bupati adalah bagian dari masyarakat sosial yang segala 
bentuk kebijakannya untuk masyarakat luas. Sehingga dengan adanya 
kepedulian terhadap pemimpin maka kita sudah menerapkan salah satu dari 
nilai pendidikan karater. Begitupula dengan keterlibatan masyarakat untuk 
menyaksikan pelaksanaan tradisi mattompang arajang tersebut, ini 
membuktikan bahwa tradisi ini bukan hanya milik dari kelompok tertentu 

                                                           
43Andi Yuhsan Petta Tappu, Tokoh Adat dan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bone Bidang Kebudayaan, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2023. 

44Andi Yuhsan Petta Tappu, Tokoh Adat dan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bone Bidang Kebudayaan, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2023. 
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saja misalnya dari garis keturunan raja-raja. Namun pelaksanaan tradisi ini 
adalah milik seluruh komponen masyarakat.45 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka pelestarian budaya yang 

merupakan bagian dari kepedulian sosial harus terus dikembangkan, agar supaya 

nilai kepedulian sosial tersebut terus dilestarikan oleh peserta didik baik dalam 

lingkungan sekolah maupun ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat luar. 

Segala bentuk permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dapat 

diatasi dengan lahirnya sikap kepedulian sosial khususnya dalam lembaga 

pendidikan.  

Selain itu, bentuk kepedulian sosial pada tradisi mattompang arajang juga 

dapat dilihat pada prosesi mattompang arajang itu sendiri. Hal ini dijelaskan oleh 

Andi Murni bahwa: 

Nilai peduli sosial pada tradisi mattompang arajang terdapat pada prosesi 
mattompang arajang, yang mana dalam pelaksanaannya kita melibatkan 
semua komponen masyarakat untuk terlibat. Seperti diadakannya pameran 
dengan melibatkan UMKM untuk memasarkan produknya, Begitupula 
dengan masyarakat pelaku usaha juga dilibatkan dalam rangka 
memeriahkan hari jadi Bone yang di dalamnya terdapat pelaksanaan tradisi 
mattompang arajang.46 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait kepedulian sosial pada tradisi 

mattompang arajang lebih kepada kepedulian pada sektor perekonomian. 

Keterlibatan para pelaku usaha serta UMKM untuk memperkenalkan serta menjual 

produknya merupakan bagian dari pengembangan perekonomian masyarakat. 

Apalagi sekarang ini pasca covid-19 salah satu upaya pemerintah adalah 

melakukan pemulihan ekonomi yang merupakan bagian dari bentuk kepedulian 

kepada masyarakatnya.  

                                                           
45Syamsuriadi, Tenaga Pendidik di Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 15 April 

2023. 

46Andi Murni, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 3 Juli 

2023 



190 
 
 

Nilai kepedulian sosial pada tradisi mattompang arajang juga dapat dilihat 

pada pelibatan bissu hal ini dijelaskan oleh Andi Yuhsan pada saat wawancaranya 

bahwa: 

Pelibatan bissu pada tradisi mattompang arajang merupakan bagian dari 
nilai peduli sosial karena pada masa kerajaan untuk membantu mangkau 
dalam melaksanakan pemerintahan maka dibentuklah ade’pitu yang 
mengurusi bidangnya masing-masing. Misalnya arung ponceng bertugas 
pada wilayah keamanan dan ade’pitu inilah yang mengatur segala bentuk 
kegiatan sakral dalam kerajaan dan dipercayakannlah kepada bissu sebagai 
pelaksananya. Karena sebelum Islam datang bissu ini dianggap sebagai 
orang yang memiliki kemampuan khusus atau sanro.47 

Berdasarkan pada pernyataan tersebut bahwa prosesi mattompang arajang 

yang ada di Kabupaten Bone pada awalnya ketika masih berbentuk kerajaan diatur 

oleh ade’pitu. Adapun keterlibatan bissu di dalamnya lebih kepada prosesi 

mattompang arajang tersebut jadi pada dasarnya bukanlah bissu yang mengatur 

tapi dia hanya pelaksana. Terkait polemik yang terjadi pada perayaan hari jadi 

Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah sebuah bentuk kesalahpahaman antara bissu 

dengan pemerintah Kabupaten Bone. Menurut para bissu bahwa merekalah yang 

harus mengatur semua prosesi tersebut tapi pemahaman pemerintah daerah bahwa 

bissu tidak memiliki kewenangan untuk mengatur tapi lebih kepada pelaksana. 

Namun sebagai bentuk kepedulian sosial yang dimiliki oleh pemerintah daerah 

kepada komunitas bissu maka mereka dilibatkan dalam prosesi mattompang 

arajang yang setiap tahun dilaksanakan. 

Bentuk lain pada nilai kepedulian sosial dari Raja pada komunitas bissu 

yaitu ketika raja Bone memeluk Islam maka struktur dari kerajaan berubah dan 

berdasarkan corak Islam yaitu qadi, imam, khatib, kalula, doja, katte, pakkammisi 

yang kesemuanya ini memiliki tugas masing-masing. Berdasarkan pada perubahan 

struktur tersebut maka peran bissu ini sudah tidak ada lagi pada pemerintahan 

                                                           
47Andi Yuhsan Petta Tappu, Tokoh Adat dan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bone Bidang Kebudayaan, wawancara pada tanggal 30 Mei 2023. 
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sehingga sebagai bentuk kepedulian raja pada saat itu maka disurulah bissu untuk 

menjaga dan merawat benda pusaka milik kerajaan.  

Sekarang ini pelaksanaan tradisi mattompang arajang tidak lagi 

dilaksanakan pada tempat khusus, namun sudah diperlihatkan kepada masyarakat 

umum dan ini merupakan bagian dari kepedulian sosial pemerintah kepada 

masyarakatnya agar mereka bisa menyaksikan langsung prosesi mattompang 

arajang tersebut. Sehingga masyarakat merasa bahwa kegiatan ini bukanlah hanya 

milik kelompok tertentu saja tapi milik seluruh masyarakat Kabupaten Bone. 

Pelaksanaan prosesi mattompang arajang sekarang ini dengan melibatkan 

seluruh elemen untuk menyaksikan tradisi tersebut, maka salah satu bentuk 

kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang hadir maka dilakukanlah kegiatan 

mattoana pabbanua. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk menyediakan bahan 

makanan kepada seluruh masyarakat sehingga mereka tidak hanya melihat secara 

langsung tradisi mattompang arajang serta arajang yang akan ditompang tapi 

mereka juga dijamu dengan makanan. Kegiatan mattoana pabbanua inilah setiap 

tahun dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bone pada prosesi mattompang 

arajang sebagai bentuk kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakatnya. 

 

C. Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter yang Terkandung pada Tradisi 

Mattompang Arajang pada Peserta Didik di Kabupaten Bone. 

Penerapan nilai-nilai pendidikan karakter pada tradisi mattompang arajang 

di Kabupaten Bone dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan pendidikan 

karakter di sekolah. Penerapan pendidikan karakter di sekolah merupakan sesuatu 

yang penting sebagai lembaga pendidikan formal. Adanya penerapan pendidikan 

karakter di sekolah tentunya juga akan mempengaruhi pribadi setiap siswa dalam 

bersikap, mengambil keputusan serta memiliki karakter yang sesuai dengan ajaran 
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yang berlaku. Dalam hal ini penerapan pendidikan karakter di sekolah tentunya 

akan sangat penting untuk diberikan bagi para siswa. Tentu saja setiap sekolah 

dalam memberikan pendidikan bagi para peserta didik harus mengikuti peraturan 

yang telah ditetapkan. Pembentukan karakter peserta didik tentunya akan 

memberikan bekal bagi kehidupan mereka selanjutnya menghadapi masyarakat 

dan dunia kerja. 

Pembentukan karakter peserta didik melalui kebudayaan dapat dilakukan 

dengan berbagai cara seperti melibatkannya untuk berpartisipasi pada kebudayaan 

tersebut. Sehingga mereka dapat merasakan serta mengamati secara langsung 

terkait pelaksanaannya serta mengambil hikmah dan nilai yang terkandung di 

dalamnya. Begitupula dengan tradisi mattompang arajang di Kabupaten Bone 

dalam pelaksanaannya yaitu dengan melibatkan peserta didik hal ini disampaikan 

oleh Andi Murni pada saat wawancaranya bahwa: 

Pelaksanaan tradisi mattompang arajang kami melibatkan peserta didik 
agar mereka dapat melihat secara langsung prosesi pelaksanaan tradisi 
tersebut. Keterlibatan mereka yaitu dengan memberikan kepercayaan 
untuk membawa arajang dari penyimpanannya ke tempat pelaksanaan 
prosesi mattompang.48 

Pernyataan tersebut dibuktikan pada saat melakukan pengamatan langsung 

terhadap pelaksanaan tradisi mattompang arajang dengan melibatkan peserta 

didik. Proses pengambilan arajang dari penyimpanannya menuju tempat 

dilaksanakannya prosesi mattompang arajang dilakukan oleh peserta didik yang 

tergabung dalam kelompok Paskibraka Kabupaten Bone. Keterlibatan peserta 

didik pada tradisi mattompang arajang merupakan bentuk keseriusan pemerintah 

daerah untuk memperkenalkan budaya kepada peserta didik. Karena sebelumnya 

yang bisa membawa arajang tersebut adalah mereka yang merupakan orang 

                                                           
48Andi Murni, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 3 Juli 

2023. 
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kepercayaan, sehingga dengan keterlibatan peserta didik maka mereka dapat 

memahami nilai yang terkandung di dalamnya khususnya nilai karakter.  

Nilai karakter akan melengkapi nilai moral, etika hingga budaya yang 

memang seharusnya ada dalam diri masing-masing peserta didik. Penanaman nilai 

karakter ini akan ikut membangun kepribadian peserta didik dalam menghadapi 

berbagai tantangan dalam hidupnya. Sehingga nantinya mereka sudah siap 

menghadapi dunia masyarakat dan pekerjaan dengan kepribadian luhur, bermoral 

dan berakhlak baik sebagaimana nilai yang diterapkan semasa masih di sekolah. 

Penerapan nilai-nilai karakter di sekolah dapat diimplementasikan melalui 

beberapa hal sebagaimana yang dijelaskan oleh Kamaruddin pada saat wawancara 

bahwa 

Pendidikan karakter dalam pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 
strategi khusus yang akhirnya dapat memberikan pembelajaran karakter di 
dalam mata pelajaran di kelas. Pendidikan karakter dalam kurikulum yang 
memang sudah standar dari pemerintah tentu harus diterapkan dengan baik. 
Dengan begitu setiap nilai karakter yang harus ada di sekolah bisa 
diterapkan serta diterima dengan baik oleh para siswa. Pendidikan karakter 
dalam budaya sekolah akan membiasakan siswa secara perlahan untuk 
menerapkan karakter yang baik termasuk nilai agama dalam kehidupannya, 
dengan begitu nantinya para siswa memiliki bekal karakter terutama dalam 
penekanan nilai-nilai agama secara lebih mendalam.49 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dalam proses penerapan karakter di 

sekolah tentunya semua elemen harus bekerja sama dengan baik. Para siswa harus 

diberikan strategi yang tepat untuk bisa mengembangkan karakternya seoptimal 

mungkin sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Setiap aturan tentunya 

dibuat untuk bisa memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan 

karakter siswa selama berada di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Tentu 

saja dalam proses melaksanakan pendidikan karakter di sekolah tidak serta merta 

bisa secara langsung merubah kebiasaan para siswa. Maka dalam hal ini 

pentingnya sebuah proses untuk membiasakan secara perlahan satu persatu nilai 

                                                           
49Kamaruddin, Guru SMA Negeri 1 Watampone, wawancara pada tanggal 4 juli 2023. 
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karakter tersebut dapat masuk ke kebiasaan hidup para siswa. Sehingga ada 

standar keberhasilan yang didapatkan sekolah terhadap penerapan berbagai nilai 

karakter siswa.   

Penerapan atau proses implementasi dari pendidikan karakter di sekolah 

memang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kreativitas guru dalam 

menanamkan nilai karakter yang baik pada para siswa tentu saja menjadi salah satu 

faktor pendukung dalam memaksimalkan hasil implementasi yang dilakukan. 

Sehingga nantinya hasil evaluasi terhadap penerapan nilai karakter siswa akan 

lebih optimal. Pendidikan karakter bisa diberikan dalam cara-cara yang lebih 

santai namun dapat diterima dengan baik oleh para siswa nantinya. Apalagi untuk 

bisa memberikan nilai-nilai pendidikan agama misalnya dalam kehidupan para 

peserta didik tentu harus ada berbagai dasar yang diberikan dengan benar agar 

pegangan nilai yang diingat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan 

begitu setiap pembelajaran nilai pendidikan karakter mampu diimplementasikan 

secara tepat. 

Terkait dengan penerapan pendidikan karakter pada tradisi mattompang 

arajang di Kabupaten Bone pada dasarnya sudah diterapkan pada lingkungan 

pendidikan khususnya pada SMA Negeri 1 Bone. Namun penerapan pendidikan 

karakter di sekolah yang dilakukan selama ini mengacu kepada budaya sekolah 

tanpa ada keterlibatan budaya masyarakat. Sehingga pada penelitian ini mencoba 

untuk mengkaji terkait penerapan nilai pendidikan karakter yang terdapat pada 

tradisi mattompang arajang di Kabupaten Bone di sekolah. Nilai karakter yang 

dimaksud adalah nilai jujur, toleransi, disiplin, cinta tanah air serta peduli sosial. 

1. Nilai Jujur pada Pendidikan Karakter. 

Pendidikan karakter dalam hal ini nilai jujur sangatlah penting di dalam 

kehidupan tidak hanya di lingkungan sekolah saja melainkan di lingkungan 
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keluarga dan masyarakat. Penerapan nilai karakter jujur bagian dari usaha yang 

dilakukan untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan 

dan melakukan nilai-nilai etika yang pokok. Pendidikan karakter jujur merupakan 

langkah dalam menanamkan pembiasaan-pembiasaan yang baik dilakukan oleh 

semua anggota keluarga di dalam keluarga dan di lingkungan sekitarnya. 

Lembaga pendidikan yang merupakan institusi yang memiliki peran dalam 

melakukan pengembangan pendidikan karakter sudah seharusnya memainkan 

perannya dalam membimbing peserta didik ke arah yang lebih baik. Salah satunya 

adalah dengan melakukan pembiasaan untuk selalu menerapkan nilai kejujuran 

dalam lingkungan sekolah. Kejujuran didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan perbuatan, baik 

terhadap dirinya maupun orang lain. Untuk menanamkan sifat jujur memang bukan 

suatu hal yang mudah dan cepat, hal tersebut memerlukan waktu yang lama serta 

upaya secara terus-menerus agar menjadi suatu kebiasaan.   

Kejujuran dalam konteks di sekolah menjadi sangat penting untuk 

menjadikan karakter peserta didik saat ini sebagai bekal mengarungi kehidupan di 

masa yang akan datang. Penerapan nilai kejujuran pada pendidikan karakter di 

sekolah seharusnya harus dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu khususnya pada 

pembelajaran di sekolah. Pada konteks pembelajaran guru dituntut untuk 

memberikan penekanan terkait kejujuran pada materi pembelajaran sebagaimana 

yang dikatakan oleh Ratih Purnamasari bahwa: 

Sudah seharusnya pada setiap pembelajaran yang dilakukan harus ada 
penekanan dari materi yang memiliki nilai di dalamnya diantaranya nilai 
jujur. Selaku guru mata pelajaran muatan lokal saya selalu menekankan 
terkait penerapan nilai kejujuran, karena memang pada pembelajaran 
muatan lokal terdapat tema mengenai pangadereng dan di dalamnya 
terdapat sub tema terkait alempureng atau kejujuran.50 

                                                           
50Ratih Purnamasar, Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal SMA Negeri 1 Watampone, 

wawancara 3 November 2023. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa penerapan nilai kejujuran kepada 

peserta didik harus dimulai pada penanaman nilai kejujuran dalam proses 

pembelajaran. Karena kejujuran bagian penting yang harus diterapkan kepada 

peserta didik karena kejujuran dapat memberikan kepercayaan kepada diri sendiri, 

memastikan tujuan hidup dan menimbulkan kebersamaan. Sehingga sudah tepat 

pada pembelajaran muatan lokal dengan tema pangadereng menjadi perhatian pada 

pembelajaran di sekolah dalam rangka menumbuhkan nilai kejujuran pada peserta 

didik. 

Penerapan nilai kejujuran dari proses pembelajaran yang dilakukan di kelas 

sudah dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Bone. Hal tersebut dibuktikan pada saat 

melakukan pengamatan langsung di perpustakaan sekolah, dimana siswa aktif 

mengerjakan tugas yang diberikan tanpa mengharapkan bantuan dari temannya. 

Begitupula setelah selesai menggunakan fasilitas di perpustakaan mereka 

mengembalikannya ketempatnya semula. Hasil pengamatan tersebut sejalan 

dengan apa yang dikatakan oleh Maria Ulfa yang merupakan guru SMA Negeri 1 

Bone pada saat wawancara bahwa: 

Dalam proses pembelajaran guru harus mengintegrasikan nilai-nilai 
kejujuran kepada peserta didik, seperti membiasakan meminjam sesuatu 
kemudian mengembalikannya dengan mengucapkan terima kasih, selain itu 
guru harus melarang peserta didik yang menyontek kegiatan temannya 
seperti pada aktifitas ujian.51  

Begitupula yang disampaikan oleh Andi Muh. Ismail Syam yang 

merupakan siswa SMA Negeri 1 Bone bahwa: 

Nilai kejujuran yang diterapkan di sekolah kami yaitu berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari seperti dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
guru. Setiap siswa di harapkan untuk jujur dalam mengerjakannya tanpa 
mengharapkan bantuan dari temannya. Ketika ada yang melanggar maka 
pasti mendapatkan hukuman pembinaan seperti mengerjakan ulang tugas 
yang diberikan.52 

                                                           
51Maria Ulfa, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Bone, wawancara pada 

tanggal 3 November 2023. 

52Andi Muh. Ismail Syam, Siswa SMA Negeri 1 Bone, wawancara pada tanggal 4 juli 

2023. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka penanaman nilai kejujuran pada 

peserta didik bukan hanya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun yang 

terpenting adalah bagaimana nilai kejujuran tersebut dibiasakan sejak dini mulai 

dari pendidikan rendah sampai pada pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan anak 

pada usia pendidikan rendah masih sensitif untuk menerima segala sesuatu yang 

ada pada lingkungannya. Apabila perilaku yang dia dapatkan dalam lingkungan 

sesuatu yang positif maka tidak ada masalah, tapi ketika tingkat pergaulan yang 

ada dilingkunganya tersebut tidak mencerminkan nilai pendidikan karakter maka 

hal tersebut harus mendapatkan perhatian. 

Penerapan nilai kejujuran pada SMA Negeri 1 Bone tidak hanya 

dilaksanakan pada lingkungan pembelajaran saja. Akan tetapi pada lingkungan 

sekolah juga menjadi perhatian hal ini dibuktikan pada saat melakukan 

pengamatan langsung terkait aktivitas peserta didik. Diantaranya adalah pada saat 

istirahat dimana peserta didik melakukan aktivitas di koperasi sekolah tanpa 

adanya pengawasan yang ketat, mereka melakukan transaksi atas dasar kesadaran 

dengan mengambil barang yang dibutuhkan dan membayarnya berdasarkan harga 

yang tercantum.  Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan Andi Anwar pada 

saat wawancara bahwa: 

Kejujuran pada siswa kami sudah lama diterapkan dan menjadi perhatian 
sehingga dalam kehidupan keseharian khususnya pada lingkungan sekolah 
para siswa sudah terbiasa untuk berperilaku jujur. Contoh kecilnya adalah 
pada koperasi sekolah yang mana tidak ada petugas khusus untuk menjaga 
koperasi tersebut, namun ketika pulang sekolah dan bagian koperasi 
menghitung barang dan uang yang masuk tidak pernah merasa rugi. Ini 
membuktikan bahwa siswa sudah memiliki kesadaran untuk berperilaku 
jujur pada lingkungan sekolah.53 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Andi Sukmawati pada saat wawancara 

bahwa:   

Penerapan nilai kejujuran pada peserta didik sebenarnya sudah sejak lama 
dilaksanakan salah satunya adalah adanya program pemerintah terkait 

                                                           
53 Andi Anwar, Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat SMA Negeri 1 Bone, 

wawancara 3 Oktober 2023. 



198 
 
 

adanya kantin kejujuran di sekolah. Namun sekarang ini penerapan nilai 
kejujuran di sekolah dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya 
dengan memberikan penugasan dalam rangka mencari dan 
mengembangkan potensi lokal. Dengan tujuan agar mereka mengerjakan 
tugas tersebut sesuai dengan kondisi yang ada.54  

Berdasarkan pada penjelasan tersebut bahwa penerapan nilai kejujuran 

kepada peserta didik di sekolah dapat dilakukan dengan memberikan kepercayaan 

untuk mengembangkan potensi lokal. Salah satunya adalah kewirausahaan yang 

merupakan bagian dari penerapan profil belajar pancasila. Salah satu contoh 

misalnya ketika tema yang diangkat adalah kewirausahaan sebagai bagian dari 

implementasi merdeka belajar, maka peserta didik diarahkan untuk mencari 

potensi lokal untuk dikembangkan nantinya. Ketika mereka telah menemukan 

maka diarahkan bagaimana cara mengelola potensi tersebut menjadi sebuah 

produk yang memiliki nilai ekonomi. Setelah semua selesai maka mereka 

diarahkan untuk membuat laporan bagaimana proses pengolahan produk tersebut 

sampai pada teknik pemasarannya. Sehingga dengan sikap jujur yang ditunjukkan 

oleh siswa maka akan membiasakan nantinya ketika terjun di tengah-tengah 

masyarakat untuk menyampaikan apa yang sebenarnya. 

Penerapan nilai kejujuran di sekolah merupakan sesuatu yang urgent untuk 

dilakukan dalam rangka menghadapi perkembangan zaman yang dapat merusak 

karakter generasi bangsa. Pembiasaan itu diawali dari hal kecil hingga akhirnya 

menjadi sebuah pembiasaan dalam rangka membangun generasi penerus yang 

berkualitas. Seperti pada lembaga pendidikan diharapkan untuk melakukan 

pembiasaan kepada peserta didiknya untuk selalu menerapkan pola hidup jujur. 

Pembiasaan tersebut dapat diawali dengan interaksi dalam lingkungan sekolah 

yang dapat melahirkan budaya positif peserta didik dalam berperilaku khususnya 

pada nilai kejujuran. 

                                                           
54Andi Sukmawati, Guru Pendidikan Kewarnegaraan SMA Negeri 1 Bone, wawancara 

pada tanggal 3 November 2023. 
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2. Nilai Toleransi pada Pendidikan Karakter. 

Pendidikan karakter toleransi perlu diajarkan dan ditanamkan sejak usia 

sekolah dasar. Salah satu hal penting dalam menanamkan karakter toleransi dapat 

dimulai dari lingkungan terdekat yaitu lingkungan keluarga dan sekolah. 

Lingkungan keluarga memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian 

anak untuk toleran dalam pergaulan. Begitupula dalam lingkungan sekolah di 

mana anak menempuh pendidikan formal maka diharapkan nilai toleransi dapat 

dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu 

tujuannya adalah untuk meminimalisir gerakan intoleran yang berkembang di 

tengah-tengah masyarakat. 

Penerapan nilai toleransi pada lembaga pendidikan formal pada dasarnya 

sudah lama menjadi perhatian karena masyarakat sekolah dalam hal ini tenaga 

pendidik, peserta didik serta tenaga kependidikan kependidikan pada lingkungan 

sekolah tidak lahir secara homogen tapi mereka secara heterogen. Mereka berasal 

dari agama, suku serta lingkungan yang berbeda sehingga dituntut untuk saling 

memahami dan menghargai antara satu dengan yang lainnya. Ketika budaya 

toleransi dalam sekolah sudah menjadi pembiasaan maka konflik horizontal dapat 

diminimalisir.  

Begitupula dengan SMA Negeri 1 Bone yang merupakan lembaga 

pendidikan formal dan memiliki peserta didik dari berbagai agama serta suku yang 

berbeda, pembiasaan hidup toleransi merupakan bagian yang menjadi perhatian 

bagi pihak sekolah. Khususnya pada pembelajaran yang dilakukan di kelas terdapat 

materi pembelajaran yang membahas tentang toleransi pada pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan tersebut dimulai dengan adanya 

penekanan kepada peserta didik untuk hidup toleran dengan sesama warga sekolah. 

Hal tersebut dijelaskan oleh Andi Sukmawati pada saat wawancara bahwa: 
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Sebenarnya hampir semua materi pembelajaran ada nilai toleransi yang 
terkandung di dalamnya. Khususnya pada pembelajaran kewarganegaraan 
memang terdapat materi khusus yang membahas tentang toleransi, 
sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik diperkenalkan terkait 
pengertian toleransi dan pentingnya penerapan nilai toleransi dalam 
kehidupan sehari-hari.55 

Memberikan pemahaman tentang toleransi bagi peserta didik memang 

penting untuk dilakukan mengingat masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai 

suku dan agama yang berbeda. Begitupula dengan pentingnya hidup toleran dalam 

lingkungan masyarakat merupakan tuntutan yang harus dilakukan dalam rangka 

menciptakan hidup nyaman dan tentram. Peserta didik merupakan elemen yang 

dipersiapkan sebagai generasi penerus bangsa maka dituntut untuk tidak hanya 

mengenal nilai toleransi, namun diharapkan juga agar implementasi nilai toleransi 

dilakukan di tengah-tengah masyarakat khususnya pada lembaga pendidikan. 

Begitupula dengan SMA Negeri 1 Bone yang merupakan sekolah dimana peserta 

didiknya berasal dari berbagai agama, suku dan etnis maka penerapan nilai 

toleransi harus menjadi perhatian.  

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menerapkan nilai 

toleransi dijelaskan oleh Maria Ulfa bahwa: 

Banyak hal yang kami lakukan dalam menerapkan nilai toleransi 
diantaranya adalah pada saat bulan ramadhan. Dimana pada bulan 
ramadhan selalu dilaksanakan pesantren kilat. Pelaksanaan pesantren kilat 
tidak hanya melibatkan peserta didik yang muslim saja, akan tetapi peserta 
didik yang non muslim juga dilibatkan tapi sistem yang berbeda. Pada 
pelaksanaan pesantren kilat tersebut peserta didik dibagi menjadi dua yaitu 
kelas muslim dan kelas toleransi. Pada kelas muslim yaitu siswa yang 
beragama Islam sedangkan kelas toleransi yaitu siswa non muslim.56 

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Andi 

Sukmawati pada saat wawancara bahwa: 

Pada dasarnya toleransi adalah kebutuhan dalam rangka menjaga keutuhan 
persatuan dan kesatuan sehingga harus ditanamkan sejak dini. Prosesnya 
bervariasi tergantung lingkungan atau budaya akademik sekolah tersebut. 

                                                           
55Andi Sukmawati, Guru Pendidikan Kewarnegaraan SMA Negeri 1 Bone, wawancara 

pada tanggal 3 November 2023.  

56Maria Ulfa, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1Bone, wawancara pada tanggal 

3 November 2023. 
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Begitupula dengan sekolah kami bahwa setiap siswa diharapkan saling 
menghormati walaupun berbeda agama serta suku. Salah satu contoh 
pembiasaan toleransi yang kami lakukan yaitu ketika pembagian kelompok 
belajar yang mana siswa digabung menjadi satu berdasarkan kelompoknya 
tanpa melihat perbedaan agama suku serta etnis.57 

Berdasarkan pada pernyataan tersebut bahwa penerapan nilai toleransi 

pada lembaga pendidikan harus dilakukan sedini mungkin agar peserta didik dapat 

terbiasa kehidupan sehari-harinya. Prosesnya harus dilakukan mulai dari hal yang 

kecil dulu baru kemudian melakukan pembiasaan karakter yang sesuai dengan pola 

perilaku masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat dikenal memiliki karakter 

yang berbeda-beda karena mereka berasal dari berbagai komponen yang berbeda 

pula seperti agama, suku dan etnis masing-masing. 

Terkait penerapan nilai toleransi pada SMA Negeri 1 Bone juga dijelaskan 

oleh Andi Anwar bahwa: 

Penerapan nilai toleransi di sekolah kami banyak hal yang dilakukan untuk 
menjaga nilai tersebut seperti penyediaan baju khusus di sekolah dalam hal 
ini baju batik dan baju olah raga, kami tidak membedakan dari segi harga 
serta model baju kepada siswa yang berbeda suku, agama dan ras tertentu. 
Selain itu kami juga tidak membeda-bedakan untuk memberikan 
penghargaan kepada siswa yang berprestasi serta memberikan hukuman 
bagi siswa yang melanggar. Kami juga selalu melibatkan pihak orang tua 
siswa dalam membuat aturan atau kebijakan lain di sekolah.58 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai toleransi menjadi 

perhatian bagi lembaga pendidikan dalam rangka menjaga kebersamaan dan 

persatuan dalam lingkungan sekolah. Adanya kebijakan pada lembaga pendidikan 

tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras serta etnis bagi semua peserta didik 

merupakan sesuatu yang harus dikembangkan. Karena pada dasarnya lembaga 

pendidikan dapat dijadikan sebagai pilot project dalam memberikan kesadaran 

kepada masyarakat khususnya kepada peserta didik terkait pentingnya penerapan 

nilai toleransi yang merupakan bagian dari pendidikan karakter.  

                                                           
57Andi Sukmawati, Guru Pendidikan Kewarnegaraan SMA Negeri 1 Bone, wawancara 

pada tanggal 3 November 2023. 

58Andi Anwar, Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat SMA Negeri 1 Bone, 

wawancara 3 Oktober 2023. 
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Penjelasan mengenai penerapan nilai toleransi pada lembaga pendidikan 

juga dijelaskan oleh Ahmad Jumardi yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Bone 

pada saat wawancara bahwa: 

Penerapan nilai toleransi pada sekolah kami yaitu terbangunnya kebiasaan 
untuk saling menghormati antara peserta didik dalam kehidupan sehari-hari 
pada lingkungan sekolah. Di antaranya adalah meminta izin untuk 
meminjam sesuatu, menghargai perbedaan pendapat teman dalam proses 
pembelajaran di kelas, berbicara yang sopan serta kami selalu berbagi 
makanan di waktu istirahat khususnya ketika berada di kantin sekolah 
tanpa melihat adanya perbedaan.59 

Berdasarkan pada pernyataan tersebut bahwa nilai toleransi pada dasarnya 

sudah lama diterapkan pada lembaga pendidikan. Penerapan nilai toleransi 

tersebut memang penting untuk dilakukan karena pada lembaga pendidikan yang 

mana peserta didiknya berasal dari komponen yang berbeda. Sehingga masyarakat 

dalam lingkungan sekolah tersebut baik pendidik, peserta didik serta tenaga 

kependidikan bersifat heterogen dan membaur antara satu dengan yang lainnya. 

Adanya sikap membangun kebersamaan pada lingkungan sekolah tanpa melihat 

perbedaan merupakan karakter positif dalam membangun budaya sekolah ke arah 

yang lebih baik.   

Implementasi nilai toleransi pada diri peserta didik dapat juga dilaksanakan 

pada kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai bagian dari profil belajar 

pancasila yang salah satu temanya adalah budaya maka peserta didik disuruh untuk 

menggunakan pakaian adat daerahnya masing-masing pada proses pembelajaran. 

Salah satu tujuannya adalah agar peserta didik mengetahui jenis pakaian adat serta 

asal daerahnya. Dengan berbagai jenis pakaian adat yang berbeda-beda maka nilai 

toleransi dari peserta didik sangat dibutuhkan sebagai bagian menghargai 

perbedaan. Tujuan lainnya adalah ketika bersentuhan langsung dengan masyarakat 

                                                           
59Ahmad Jumardi, Siswa SMA Negeri 1 Watampone, wawancara pada tanggal 4 juli 2023. 
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maka perbedaan bukan lagi hal yang tabu bagi mereka karena sudah terbiasa dalam 

dunia pendidikan. 

3. Nilai Disiplin pada Pendidikan Karakter. 

Proses penanaman karakter disiplin pada peserta didik banyak hal yang 

harus dilakukan di antaranya harus memperhatikan karakteristik peserta didik 

serta lingkungannya. Agar proses penerapan nilai karakter tersebut peserta didik 

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, disiplin sangat 

penting bagi siswa untuk menyelesaikan harapan yang mungkin ingin mereka 

tempatkan di lingkungan mereka melalui tindakan mereka. Hanya melalui disiplin 

anak-anak dapat belajar untuk hidup dengan kebiasaan sehat dan bermanfaat bagi 

diri mereka sendiri serta lingkungan di sekitar merek. Maraknya perilaku 

menyimpang yang bertentangan dengan norma kedisiplinan lainnya, seperti datang 

terlambat ke sekolah, membuang sampah sembarangan, bolos sekolah, tidak 

mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak memakai seragam sesuai aturan, dan lain 

sebagainya. 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam upaya penanaman 

nilai karakter disiplin kepada peserta didik sebagaimana yang dikatakan oleh Andi 

Anwar pada saat wawancara bahwa: 

Penerapan nilai kedisiplinan di sekolah kami dilakukan berdasarkan pada 
tata tertib yang telah disepakati bersama, kami selalu memberikan 
penekanan kepada peserta didik untuk datang tepat waktu serta tidak boleh 
pulang sebelum waktunya. Begitu pula dengan tugas-tugas yang diberikan 
dalam proses pembelajaran harus diselesaikan berdasarkan waktu yang 
telah ditentukan dan ketika ada yang melanggar maka akan kami berikan 
sanksi. Salah satu tujuan kami adalah agar peserta didik terbiasa untuk 
menyelesaikan sesuatu secara tepat waktu.60 

Pernyataan tersebut sejalan dengan kondisi di lapangan pada saat 

melakukan pengamatan langsung di sekolah. Pada saat jam pelajaran berlangsung 

tidak ada peserta didik yang berkeliaran semuanya berada di kelas untuk mengikuti 

                                                           
60Andi Anwar, Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat SMA Negeri 1 Bone, 

wawancara 3 Oktober 2023. 
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pembelajaran. Kecuali bagi mereka yang diberikan tugas untuk mengambil 

perangkat pembelajaran oleh gurunya. Hal ini terjadi karena SMA Negeri 1 Bone 

sangat ketat terkait kedisiplinan dan harus diterapkan oleh pendidik, peserta didik 

serta tenaga kependidikan.  

Terkait penekanan oleh SMA Negeri 1 Bone dalam hal penerapan 

kedisiplinan juga dijelaskan oleh Andi Sukmawati bahwa: 

Penerapan kedisiplinan di sekolah kami memang menjadi sebuah perhatian 
khususnya dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya peraturan yang dibuat dalam bentuk tata tertib sekolah. Untuk 
mengontrol kedisiplinan guru dalam proses pembelajaran maka siswa 
dibuatkan google form. Kalau guru terlambat lima menit masuk di kelas 
maka siswa dapat membuat laporan melalui google form dan akan menjadi 
bahan evaluasi oleh pihak sekolah. Begitupula ketika siswa yang terlambat 
lima belas menit masuk di kelas maka tidak diperkenankan lagi untuk ikut 
pembelajaran.61 

Lebih lanjut Andi Sukmawati menambahkan bahwa: 

Selain dari tata tertib tersebut selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan 
memang terdapat materi pembelajaran yang menjelaskan tentang 
kedisiplinan. Pada materi tersebut hidup disiplin harus ditanamkan dalam 
lingkungan keluarga seperti bangun tepat waktu. Selain itu perilaku 
disiplin juga harus diterapkan di sekolah seperti tidak terlambat datang ke 
sekolah, memakai seragam sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu serta 
kegiatan lain yang memiliki keterkaitan dengan kedisiplinan. Materi 
seperti itulah yang menjadi penekanan kami kepada peserta didik agar 
mereka terbiasa untuk hidup disiplin.62 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa karakter disiplin memang harus 

dilestarikan pada lembaga pendidikan dengan melihat berbagai permasalahan yang 

terjadi pada perilaku peserta didik. Melihat kondisi sekarang ini banyaknya siswa 

yang melakukan pelanggaran di sekolah misalnya datang terlambat, tidak 

mengerjakan tugas yang diberikan serta seringnya bolos. Hal tersebut tidak boleh 

dibiarkan secara terus menerus karena akan memberikan dampak negatif terhadap 

keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, tenaga pendidik harus melakukan upaya-
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upaya dalam rangka melakukan pencegahan diantaranya adalah memberikan 

teguran baik lisan maupun tulisan.  

Selain upaya tersebut dalam rangka penerapan kedisiplinan yaitu dengan 

melibatkan orang tua peserta didik sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Anwar 

pada saat wawancara bahwa: 

Langkah yang paling efektif dalam melakukan pembinaan kedisiplinan 
kepada peserta didik yaitu dengan keterlibatan orang tua. Sebagaimana 
yang kami lakukan di sekolah kami ketika ada peserta didik yang 
melakukan pelanggaran terkait kedisiplinan misalnya terlambat datang ke 
sekolah, maka kami memberikan kesempatan kepada peserta didik yang 
bersangkutan untuk menelpon orang tuanya dan menyampaikan secara 
langsung terkait pelanggarannya. Dampak dari upaya tersebut maka 
peserta didik yang bersangkutan tidak lagi mengulangi kesalahannya.63 

Keterlibatan masyarakat khususnya orang tua siswa memang sangat 

dibutuhkan dalam rangka menerapkan karakter disiplin kepada peserta didik. 

Karena orang tualah yang lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan anak 

mereka. Sehingga permasalahan yang muncul pada anak tersebut dapat diketahui 

dalam rangka melakukan pembiasaan untuk hidup disiplin. Apalagi sekarang 

hubungan antara sekolah dengan orang tua siswa makin kuat dengan adanya 

komite sekolah yang merupakan kumpulan dari orang tua siswa. segala bentuk 

permasalahan yang terjadi pada lingkungan sekolah khususnya peserta didik dapat 

didiskusikan untuk mencarikan solusi yang terbaik. 

Penerapan nilai disiplin juga dijelaskan oleh Andi Anugrah Awalia yang 

merupakan siswa SMA Negeri 1 Bone pada saat wawancara bahwa: 

Di sekolah kami sangat ditekankan tentang pentingnya kedisiplinan mulai 
dari cara berpakaian, harus datang tepat waktu serta kebijakan lain dalam 
membiasakan peserta didik untuk berperilaku disiplin. Dan bahkan pihak 
sekolah melibatkan orang tua dalam penegakan disiplin di antaranya ketika 
kami melanggar maka terkadang pihak sekolah mengundang orang tua 
untuk datang ke sekolah.64 
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Pembentukan karakter disiplin pada peserta didik dalam kehidupan sehari-

hari memang sudah seharusnya diterapkan pada generasi sekarang. Tujuannya 

adalah untuk melakukan pengembangan diri yang positif sebagai bagian dari pola 

pembinaan pada lembaga pendidikan. Akan tetapi, pembentukan karakter disiplin 

bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pada lembaga pendidikan namun 

dibutuhkan sinergitas dengan masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan 

lembaga pendidikan dengan melibatkan orang tua peserta didik terhadap 

permasalahan yang terjadi di sekolah, merupakan langkah positif yang harus kita 

dukung secara bersama-sama. 

4. Nilai Cinta Tanah Air pada Pendidikan Karakter. 

Cinta tanah air termasuk bagian dari karakter masyarakat yang 

mencerminkan akan kepedulian bangsa dalam hal ini Indonesia. Rasa cinta tanah 

air lahir timbul dari dalam hati sanubari seorang warga Negara, untuk mengabdi, 

memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan 

gangguan. Cinta tanah air atau nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. 

Dengan kata lain, rasa cinta tanah air memerlukan kesadaran dari dalam hatinya 

untuk benar-benar setia dan mencintai tanah air. 

Penanaman nilai cinta tanah air harus dimiliki pada semua elemen 

masyarakat khususnya peserta didik yang merupakan generasi penerus. Rasa cinta 

tanah tanah air bagi peserta didik dapat dilakukan melalui pola tingkah laku 

mereka seperti belajar dengan tekun sehingga kemudian dapat mengabdi demi 

perkembangan bangsa. Sebagai seorang peserta didik yang memiliki rasa cinta 

tanah air sudah seharusnyalah menerapkan pola tingkah laku positif dalam 
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lingkungan sekitar seperti menjaga kelestarian lingkungan, berbakti pada nusa dan 

bangsa serta berbakti pada orang tua.   

Pembentukan nilai cinta tanah air pada dasarnya sudah diprogramkan oleh 

semua lembaga pendidikan khususnya pada sekolah SMA Negeri 1 Bone. Hal ini 

dijelaskan oleh Andi Anwar pada saat wawancara bahwa: 

Dalam rangka penerapan karakter cinta tanah air maka berbagai upaya yang 
kami lakukan seperti upacara bendera setiap hari senin dan hari besar 
nasional, peringatan hari-hari bersejarah setiap tahun. Memberikan 
pengetahuan mengenai nasionalisme atau cinta tanah air.65  

Pernyataan tersebut terkait penguatan cinta tanah air pada peserta didik di 

SMA Negeri 1 Bone diperkuat oleh Andi Sukmawati pada saat wawancara bahwa: 

Pemahaman terkait cinta tanah air memang harus dilakukan kepada peserta 
didik agar mereka memahami arti pentingnya cinta tanah air. Begitupula 
dalam proses pembelajaran kami memberikan pemahaman serta perilaku 
yang mencerminkan sikap cinta tanah air seperti pelestarian budaya, 
memperingati hari kemerdekaan serta upaya lain yang mencerminkan 
perilaku cinta tanah air.66 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwa 

sekolah yang merupakan lembaga pendidikan formal terus melakukan upaya 

penanaman rasa cinta tanah air kepada peserta didiknya. Seperti pada kegiatan 

rutin yang dilakukan pada hari senin yaitu upacara pengibaran bendera. Kegiatan 

ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air kita terhadap negara 

seperti pada saat momen pengibaran bendera atau hening cipta. Begitupula dengan 

peringatan hari-hari bersejarah merupakan momentum untuk memperkenalkan 

kepada peserta didik bagaimana kecintaan para pahlawan kita terhadap negara. 

Pahlawan bangsa ini rela mengorbankan segalanya demi untuk menjaga keutuhan 

bangsa dari. 

Penanaman nilai karakter cinta tanah air juga dijelaskan oleh Andi Alya 

Musaenab Asmin pada saat wawancara bahwa: 
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Kami selalu diajarkan tentang pentingnya cinta tanah air di sekolah baik 
dalam proses pembelajaran secara formal maupun pada kegiatan 
ekstrakurikuler. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang bisa memberikan 
pemahaman cinta tanah air yaitu kegiatan pramuka, selain itu juga kami 
diminta untuk menempelkan poster pahlawan di kelas.67 

Pembentukan karakter cinta tanah air sebagaimana yang disebutkan pada 

hasil wawancara tersebut harus menjadi patokan utama peserta dalam memahami 

dan menerapkan nilai cinta tanah air. Seperti pada kegiatan pramuka bahwa proses 

pendidikan karakter yang dilakukan berdasarkan pada jenjang pendidikannya 

mulai pada tingkatan siaga, penggalang, penegak sampai pada tingkat pandega 

yang berpangkalan pada perguruan tinggi. Begitupula dengan pengenalan nama 

dan gambar pahlawan merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan, karena 

kalau tidak dilakukan sejak dini maka tidak menutup kemungkinan generasi kita 

ke depan tidak akan mengenali pahlawannya.   

Penerapan cinta tanah air juga dapat diaplikasikan pada pelaksanaan 

budaya masyarakat pada masing-masing daerah. Termasuk Kabupaten Bone yang 

setiap tahun memperingati hari lahirnya dan pada saat itu seluruh komponen 

masyarakat diminta untuk berperan aktif di dalamnya. Salah satu peran 

masyarakat adalah dengan menggunakan pakaian adat daerah dan merupakan 

bagian daripada bentuk kecintaan tanah air melalui pelestarian budaya. 

Rasa cinta tanah air termasuk karakter yang positif. Namun, rasa cinta 

tanah air ini pun lama-lama akan pupus apabila tidak dilakukan peningkatan 

karakter. Karena pada hakekatnya tidak semua bisa mencintai tanah air secara 

alami. Semuanya butuh proses hingga menjadi kesadaran masing-masing. Peserta 

didik yang sudah bisa menerapkan rasa cinta tanah air harus terus dibimbing dan 

terus diingatkan agar selamanya tetap mencintai tanah air dalam jiwanya. Selain 
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itu, dengan memotivasi siswa untuk bisa mengharumkan nama bangsa atau 

setidaknya dengan mencerminkan sikap yang baik sebagai warga negara.  

5. Nilai Peduli Sosial pada Pendidikan Karakter. 

Penanaman nilai pendidikan karakter peduli sosial dapat dilakukan dalam 

berbagai dimensi kehidupan mulai dari keluarga, masyarakat serta lingkungan 

pendidikan. Peranan keluarga terutama orang tua dalam mendidik anak sangat 

berpengaruh terhadap tingkah laku anak. Keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan pertama dan utama. Dikatakan sebagai pendidikan yang pertama 

karena pertama kali anak mendapatkan pengaruh pendidikan dari dalam 

keluarganya. Pembelajaran di lingkungan masyarakat merupakan lingkungan 

pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Kehidupan di masyarakat 

merupakan kehidupan yang amat luas cakupannya, sehingga sangat berbeda 

dengan lingkungan keluarga. Anak akan menghadapi masalah dan keadaan sosial 

yang bermacam-macam. Oleh karena itu perlu adanya pemilihan lingkungan yang 

baik untuk anak disamping adanya pembinaan pendidikan anak melalui sekolah.  

Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal harus memiliki 

potensi untuk memberikan pendidikan tentang kepedulian sosial melalui pendidik 

serta lingkungan sekolah. Sekolah harus memainkan perannya dalam rangka 

melakukan pembinaan karakter kepada peserta didik dengan tujuan agar terjadi 

proses pembiasaan peserta didik ke arah yang lebih baik. Salah satu pembiasaan 

karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu adanya kepedulian sosial yang 

melahirkan prinsip saling kerja sama antara satu dengan yang lainnya.   

Sebagai lembaga pendidikan formal SMA Negeri 1 Bone juga memiliki 

kepedulian terhadap pengembangan nilai kepedulian sosial. Melalui proses 

pembelajaran di kelas pemahaman peserta didik terkait kepedulian sosial dapat 

dikembangkan. Apalagi nilai kepedulian sosial tersebut diintegrasikan dengan 
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pemahaman budaya yang ada, sebagaimana yang dikatakan oleh Ratih 

Purnamasari pada saat wawancara bahwa: 

Kepedulian sosial merupakan upaya untuk memberikan pembiasaan kepada 
peserta didik agar mereka memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. 
Pemahaman tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembelajaran di kelas 
agar supaya peserta didik dapat memahami dan menerapkan makna dari 
kepedulian sosial. Pada pembelajaran muatan lokal terdapat materi yang 
memiliki makna pesan-pesan orang terdahulu yang disebut pappaseng. 
Pada pembelajaran tersebut terdapat memiliki makan ajakan untuk selalu 
bersinergi untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Salah satu ada 
pappaseng yang saya maksud adalah iko tumennang pabbanuae abbulo 
sibatangko, musipakatau, sipakatau, sipakaraja mualai sipa’ makkedae 
mali saparappe, rebba sipatokkong sibawa malilu sipakainge.68 

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa nilai kepedulian sosial pada diri 

peserta didik harus dilakukan sejak dini, hal demikian dimaksudkan agar mereka 

terbiasa untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Peserta didik dapat 

mengambil hikmah dari pesan-pesan yang disampaikan pada materi pembelajaran 

di kelas khususnya muatan lokal. Materi sebagaimana yang disampaikan tersebut 

mengandung makna bahwa menjalin persatuan untuk selalu mengingatkan dalam 

kebaikan merupakan bagian dari kepedulian sosial. Makna dari pesan tersebut 

bukan hanya dipahami saja namun harus diaplikasikan baik dalam lingkungan 

sekolah maupun di masyarakat. 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Bone untuk 

membiasakan peserta didiknya agar terbiasa memiliki kepedulian sosial 

sebagaimana disampaikan oleh Andi Anwar pada saat wawancara bahwa: 

Kepedulian terhadap kondisi sosial memang sangat penting untuk kita 
tanamkan pada generasi kita sekarang ini, mengingat berbagai macam 
pengaruh yang datang dari luar dalam upaya melunturkan sikap sosial 
tersebut. Sehingga pada lingkungan sekolah ada beberapa upaya yang dapat 
dilakukan untuk menguatkan sikap kepedulian sosial siswa seperti 
memfasilitasi kegiatan bersifat sosial, memfasilitasi siswa untuk 
menyumbang, berempati kepada sesama teman, dan melakukan aksi sosial. 
Penanaman nilai juga dapat diintegrasikan pada setiap mata pelajaran 
supaya nilai benar-benar terinternalisasi pada siswa. Sekolah juga memiliki 
berbagai macam kegiatan baik yang berhubungan di dalam maupun di luar 
sekolah yang melibatkan warga sekitar yang dapat menumbuhkan sikap 
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kepedulian sosial. Misalnya infak mingguan, menjenguk teman atau guru 
yang sakit, kerja bakti, bakti sosial ke panti asuhan dan lain-lain.69 

Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam rangka mengatasi 

perkembangan global yang dapat meruntuhkan kepedulian sosial, maka lembaga 

pendidikan harus memiliki kreatifitas dalam rangka menjaga nilai kepedulian 

sosial bagi peserta didiknya. Berbagai upaya yang dilakukan seperti membangun 

kepekaan sosial bagi masyarakat sekitar dalam bentuk memberikan konstribusi 

baik sifatnya materiil maupun non materiil. Sehingga apa yang dilakukan oleh 

peserta didik tersebut akan memberikan dampak ketika mereka melakukan 

interaksi dengan lingkungan sekitarnya. 

Begitupula dengan proses pembelajaran pendidik harus mensinergikan 

antara materi pembelajaran dengan nilai kepedulian sosial. Pengembangan nilai-

nilai karakter peduli sosial dapat diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dan 

setiap mata pelajaran. Misalnya dalam pembelajaran IPA tentang anggota tubuh, 

siswa diajarkan agar tidak mengolok-olok teman yang memiliki keterbatasan fisik 

atau mempunyai fisik yang berbeda, siswa juga mau berkomunikasi dengannya. 

Selai itu pada materi yang lain seperti membiasakan hidup sehat, siswa diajarkan 

untuk tidak meludah di tempat umum, menutup mulut jika batuk dan menutup 

hidung jika bersin, dan juga terlibat aktif di bidang kesehatan seperti UKS atau 

menjadi donor darah. 

Selain itu, penerapan nilai kepedulian sosial yang dilakukan di SMA Negeri 

1 Bone juga dilaksanakan dalam bentuk lain sebagaimana yang disampaikan oleh 

Rais Ibad Rahman pada saat wawancara bahwa: 

Terkait penerapan nilai kepedulian sosial sudah lama kami laksanakan di 
sekolah kami seperti pada saat bulan Ramadhan kami aktif melakukan 
kegiatan sosial. Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan program dari 
organisasi intra yang ada di sekolah kami. Seperti mengumpulkan donasi 
lalu kemudian menyalurkannya kepada yang mebutuhkan. Selain itu juga 

                                                           

69Andi Anwar, Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat SMA Negeri 1 Bone, 

wawancara 3 Oktober 2023. 



212 
 
 

kami biasanya melaksanakan buka puasa bersama dengan mengundang 
masyarakat sekitar.70    

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Aldana Zaltsa pada saat 

wawancara bahwa: 

Banyak kegiatan kepedulian sosial yang kami lakukan disini seperti 
mengunjungi teman yang lagi sakit, membantu teman yang dilanda 
musibah, melakukan bakti sosial di lingkungan masyarakat melalui 
organisasi intra sekolah serta kegiatan lain yang memiliki keterkaitan 
dengan masyarakat banyak.71 

Peserta didik merupakan komponen dari sebuah proses pendidikan yang 

harus dilatih untuk terus melakukan kegiatan yang memiliki nilai. Di samping 

mereka diarahkan untuk memahami pembelajaran di kelas juga harus memiliki 

kepedulian sosial. Program yang dilakukan dengan bersentuhan langsung dengan 

masyarakat harus menjadi perhatian bagi lembaga pendidikan karena kebiasaan 

yang memiliki nilai dapat dijadikan sebagai budaya kreatif bagi mereka. Budaya 

kreatif akan melahirkan proses pengimplementasian antara pemahaman dengan 

praktek di lapangan. Sehingga proses pengintegrasian antara program sekolah 

yang berkesinambungan dengan kondisi dalam lingkungan akan melahirkan 

budaya sekolah.  

Pengintegrasian dalam budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau 

watak, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Budaya sekolah merupakan 

suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi baik dengan 

sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya dan anggota kelompok 

masyarakat sekolah. Kultur atau budaya sekolah dapat dikatakan sebagai pikiran, 

kata-kata, sikap, perbuatan, dan hati setiap warga sekolah yang tercermin dalam 

semangat, perilaku, maupun simbol serta slogan khas identitas mereka. Sehingga 

perlu adanya keseriusan dalam pengelolaan masyarakat sekolah tersebut sehingga 
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penerapan nilai-nilai pendidikan karakter khususnya nilai peduli sosial dapat 

terealisasi. 

Pengembangan pendidikan berbasis karakter dan budaya bangsa perlu 

menjadi program nasional. Dalam pendidikan, pembentukan karakter dan budaya 

bangsa pada peserta didik tidak harus masuk kurikulum. Nilai-nilai yang 

dikembangkan dalam diri peserta didik berupa nilai-nilai dasar yang disepakati 

secara nasional. Pengembangan pendidikan karakter dan budaya bangsa 

berwawasan kearifan lokal tetapi juga benar, positif, dan konstruktif. Namun, 

untuk membentuk peserta didik yang berkarakter kuat, tidak boleh ada feodalisme 

para pendidik. Pendidikan budaya dan karakter peserta didik itu harus diberi 

semangat dan didukung agar ia menjadi pemberani, berani mengambil inisiatif, 

berani mengusulkan alternatif, dan berani mengemukakan pendapat yang berbeda. 

Pengembangan pendidikan berbasis karakter dan budaya bangsa dibutuhkan 

masukan terkait model pengembangan karakter dan budaya bangsa sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.  

Pendidikan karakter dan budaya merupakan suatu sistem pendidikan yang 

berupaya menanamkan nilai-nilai luhur dalam pengembangan pendidikan karakter 

dan budaya bangsa berwawasan kearifan lokal kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di 

sekolah, semua komponen sekolah harus dilibatkan, termasuk komponen 

pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, 

penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan 

aktivitas atau kegiatan kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, 

dan etos kerja seluruh warga sekolah.  
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Pendidikan karakter dan budaya bangsa ini, segala sesuatu yang dilakukan 

guru harus mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Sebagai pembentuk 

watak peserta didik, guru harus menunjukkan keteladanan. Segala hal tentang 

perilaku guru hendaknya menjadi contoh bagi peserta didik. Misalnya, cara guru 

berbicara atau menyampaikan materi, cara guru bertoleransi, dan berbagai hal 

terkait lainnya. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak agar menjadi manusia 

yang baik serta warga masyarakat dan warga negara yang baik. Kriteria manusia 

yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu 

masyarakat atau bangsa secara umum didasarkan pada nilai-nilai sosial tertentu, 

yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. 

Hakikat pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam konteks pendidikan 

adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari 

budaya bangsa sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda. 

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari 

nilai moral universal (bersifat absolut) yang disebut sebagai kaidah emas (the 

golden rule). Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti apabila 

berpijak dari nilai-nilai karakter dasar sebagaimana diungkapkan tersebut. 

Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah harus berpijak pada nilai-nilai 

karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih 

banyak atau lebih tinggi (yang bersifat tidak absolut atau bersifat relatif) sesuai 

dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu sendiri.  

Dewasa ini, banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas 

pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan 

tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya 

kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai 

kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan, di kota-kota besar tertentu, gejala tersebut 
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telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena itu, lembaga 

pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan 

dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian peserta didik 

melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter. Para pakar 

pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan 

pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal. Namun, juga terdapat perbedaan 

pendapat di antaranya mengenai pendekatan dan modus pendidikan.  

Berkaitan dengan pendekatan, sebagian pakar menyarankan penggunaan 

pendekatan-pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di negara-negara 

Barat, seperti pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, 

dan pendekatan klarifikasi nilai. Sebagian yang lain menyarankan penggunaan 

pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman nilai-nilai sosial tertentu dalam 

diri peserta didik. Secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter 

dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia 

(kognitif, afektif, kognatif dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial 

kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang 

hayat.  

Pelaksanaan pendidikan berbasis karakter dan budaya bangsa, strategi 

pengembangan pendidikan perlu mengkonseptualisasikan individu sebagai 

makhluk utuh dengan menekankan pentingnya aspek moral. Proses pendidikan 

harus diupayakan untuk pendidikan nilai sedini mungkin dan sepanjang hayat. 

Program pendidikan dan kurikulum harus dikembangkan secara terpadu sesuai 

dengan latar belakang sosial budaya dengan menempatkan nilai moral menjadi 

ruhnya. Aktivitas keseharian harus menempatkan pimpinan institusi dan pendidik 

menjadi model dan bertindak adil, amanah, dan kasih sayang. Pembelajaran 

hendaknya mampu menciptakan gerakan pendidikan nilai dan mengawalnya secara 
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berkesinambungan, baik dalam konteks pendidikan formal, informal, maupun non 

formal.  

Peserta didik sebagai manusia yang utuh memiliki potensi diri, baik sebagai 

pribadi maupun anggota masyarakat. Potensi diri tersebut akan dapat berkembang 

dengan baik jika diupayakan secara optimal melalui proses pendidikan. Melalui 

pendidikan ini, peserta didik akan dapat diarahkan menjadi sosok pribadi yang 

memiliki kompetensi majemuk sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi 

anggota masyarakat yang mampu memecahkan persoalan hidupnya. Dalam hal ini, 

kunci utamanya adalah aktivitas pembelajaran di sekolah. Pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik melalui belajar tidak hanya terjadi di bangku sekolah 

yang terbatas oleh dinding-dinding kelas. Namun, proses pembelajaran bagi 

peserta didik dapat terjadi pula di lingkungan sekitar, yakni aktivitas peserta didik 

di luar kelas.  

Pengembangan pendidikan karakter, diperlukan pemahaman bersama 

antara pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik (guru, orang tua), dan 

masyarakat mengenai pentingnya pembangunan karakter bangsa. Dalam aktivitas 

pembelajaran, pendidik memiliki tugas mendesain kondisi pembelajaran sehingga 

membentuk lingkungan belajar yang menjamin terwujudnya pendidikan karakter. 

Dalam hal ini, pembelajaran karakter harus terintegrasi, baik dalam budaya 

sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, maupun kegiatan seharian di rumah dan di 

masyarakat. Dalam pengembangan karakter, perlu diperhatikan bentuk-bentuk 

budaya bangsa terkait dengan pemahaman tentang pengenalan diri, tujuan hidup, 

interaksi dengan orang-orang di sekitar, dan proses pengambilan putusan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan tradisi mattompang arajang di Kabupaten Bone setiap tahun 

dilaksanakan bertepatan dengan perayaan hari jadi Kabupaten Bone. Hal 

tersebut berdasarkan Perarturan Pemerintah Kabupaten Bone Nomor 1 

tahun 1990 tanggal 22 maret 1990 Seri C Nomor 1. Pelaksanaan tradisi 

mattompang arajang terdiri atas empat tahapan yaitu : 1) Matteddu 

arajang yaitu pengambilan benda pusaka dari tempatnya untuk 

ditompang, pada tahapan matteddu arajang diawali dengan ritual 

mallekke toja yaitu proses pengambilan air dari empat sumur yang 

berbeda dalam hal ini bubung parani, bubung bissu, bubung tello dan 

bubung laccokkong. 2) Mappaota yaitu permohonan ijin kepada raja atau 

pemerintah daerah bahwa mattompang arajang akan segera dilaksanakan. 

3) Mattompang arajang proses pembersihan benda pusaka yang diawali 

dengan pra mattompang yang merupakan kegiatan mattompang yang 

sesungguhnya, kemudian dilanjutkan dengan prosesi mattompang yang 

merupakan bentuk persaksian kepada masyarakat terkait pelaksanaan 

tradisi mattompang arajang. 4) Mappatinro arajang yaitu mengembalikan 

arajang ketempatnya semula setelah selesai dibersihkan. 

2. Nilai pendidikan karakter yang terdapat pada tradisi mattompang arajang 

terdiri atas, 1) Nilai jujur, yaitu terdapat pada prosesi tarian sere bibi 

sebagai simbol untuk mengakui kesalahan sendiri. Matteddu arajang yang 

mana pelaksananya harus membersihkan hati sebelum melaksanakan 

ritual tradisi ini. Mattompang arajang yaitu sebelum arajang ditompang 

dipersilahkan dulu kepada raja-raja yang hadir untuk memegang arajang 
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untuk memastikan keaslian dari arajang tersebut. 2) Nilai toleransi, 

terdapat pada tarian sere mangko dan sere lemma’ sebagai simbol 

persatuan dan sopan santun walaupun berbeda. Mappaota sebagai bentuk 

penghormatan kepada pemimpin walaupun berbeda agama, suku dan ras. 

3) Nilai disiplin, terdapat pada tahapan matteddu arajang dengan disiplin 

dalam melaksanakan ritual mappasawe, mattengabenni, maddiniari, 

mattangasso dan mallabukesso. Mappatinro arajang dengan 

mengembalikan arajang ketempatnya semula. Mappaota dimana 

pelaksananya harus disiplin menggunakan waktu yang ditentukan. 4) 

Nilai cinta tanah air, terdapat pada tahapan mattompang arajang sebagai 

bentuk pelestarian budaya yang merupakan bagian dari cinta tanah air. 

mallekke toja yang merupakan bagian dari penggunaan potensi lokal yaitu 

sumur yang memiliki nilai sejarah. 5) Nilai peduli sosial, terdapat pada 

tarian sere alusu dan sere maddampu alamangeng/maggiri yang memiliki 

pemaknaan terkait tutur kata yang baik, rasa hormat kepada manusia 

tanpa melihat strata sosial. 

3. Penerapan nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam tradisi 

mattompang arajang pada lembaga pendidikan terdiri atas: 1) Jujur, pada 

pembelajaran muatan lokal dengan tema pangaderang dengan sub 

pembahasan alempureng. Kejujuran dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan serta penerapan kantin kejujuran. 2) Toleransi, pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan terdapat tema yang membahas tentang 

toleransi. Pada pelaksanaan pesantren kilat terdapat kelas toleransi 

khusus untuk non muslim. Pemberlakuan hak yang sama tanpa membeda-

bedakan seperti seragam sekolah, penggunaan prasarana sekolah serta 

pembagian kelompok belajar. 3) Disiplin, melibatkan orang tua untuk 
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mendisiplinkan peserta didik, disiplin dalam proses belajar mengajar, 

pemberian materi terkait kedisiplinan pada pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 4) Cinta tanah air, upacara penghormatan bendera tiap 

hari senin, pelestarian budaya dan memperingati hari bersejarah. 5) Peduli 

sosial, memberikan pemahaman terkait kepedulian sosial melalui 

pembelajaran muatan lokal seperti pappaseng. Aktif melaukan kegiatan 

sosial pada lingkungan sekolah maupun masyarakat.  

B. Implikasi Penelitian 

1. Kepada pemerintah daerah diharapkan agar pelestarian budaya terus 

dikembangkan, begitu pula benda-benda peninggalan masa lalu harus 

dijaga agar tidak punah. Kegiatan yang sifatnya pengenalan atau 

pengembangan budaya harus dibuat lebih kreatif dan memiliki makna 

sehingga tidak berkesan seremonial saja. 

2. Kepada para pendidik agar terus melakukan inovasi sehingga metode 

yang digunakan lebih bervariasi salah satunya adalah mensinergikan nilai-

nilai kebudayaan ke dalam pembelajaran. Terdapat banyak nilai karakter 

yang bisa dikembangkan pada setiap tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat. 

3. Kepada para peneliti agar kajian tentang nilai-nilai pendidikan karakter 

pada budaya yang ada pada masyarakat terus dilakukan, tujuannya adalah 

disamping sebagai pengenalan budaya juga dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dalam pembelajaran pada dunia pendidikan. 
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LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENELITIAN 

Peneliti: Sultan Hasanuddin 

 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA TRADISI 

MATTOMPANG ARAJANG DI KABUPATEN BONE 

 

Nama  : 

Status  :   

Jabatan  : 

 

Petunjuk Pengisian  

Sebelum mengisi pertanyaan-pertanyaan berikut, kami mohon bapak/ibu bersedia 

membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini. 

 

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana awal munculnya tradisi mattompang 

arajang di Kabupaten Bone?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  

2. Menurut Bapak/Ibu apakah ada aturan khusus atau kebijakan yang 

mengatur bahwa pelaksanaan tradisi mattompang arajang di Kabupaten 

Bone dirangkaikan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Bone?  



………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan tahapan matteddu arajang 

dalam tradisi mattompang arajang di Kabupaten Bone? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan tahapan mappaota dalam 

tradisi mattompang arajang di Kabupaten Bone? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  

5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan tahapan mattompang arajang 

dalam tradisi mattompang arajang di Kabupaten Bone? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  

6. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan tahapan mappatinro arajang 

dalam tradisi mattompang arajang di Kabupaten Bone? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  

7. Menurut Bapak/Ibu nilai jujur yang terdapat pada tradisi mattompang 

arajang di Kabupaten Bone terdapat pada tahapan apa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  

8. Menurut Bapak/Ibu nilai toleransi yang terdapat pada tradisi mattompang 

arajang di Kabupaten Bone terdapat pada tahapan apa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………

………………………………………………  

9. Menurut Bapak/Ibu nilai disiplin yang terdapat pada tradisi mattompang 

arajang di Kabupaten Bone terdapat pada tahapan apa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  

10. Menurut Bapak/Ibu nilai cinta tanah air yang terdapat pada tradisi 

mattompang arajang di Kabupaten Bone terdapat pada tahapan apa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  

11. Menurut Bapak/Ibu nilai peduli sosial yang terdapat pada tradisi 

mattompang arajang di Kabupaten Bone terdapat pada tahapan apa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  



12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penerapan nilai jujur dalam pendidikan 

karakter pada lembaga pendidikan di Kabupaten Bone?   

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penerapan nilai toleransi dalam pendidikan 

karakter pada lembaga pendidikan di Kabupaten Bone?   

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  

14. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penerapan nilai disiplin dalam pendidikan 

karakter pada lembaga pendidikan di Kabupaten Bone?   

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  



15. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penerapan nilai cinta tanah air dalam 

pendidikan karakter pada lembaga pendidikan di Kabupaten Bone?   

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  

16. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penerapan nilai peduli sosial dalam 

pendidikan karakter pada lembaga pendidikan di Kabupaten Bone?   

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………  

 

 

…………………………..2023 

TTD 

 

 

(……………………………...) 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Sultan Hasanuddin dilahirkan di Kab. Bone, 15 Juli 1983. Anak ke-4 dari 

enam bersaudara pasangan Kaddase (almarhum) dan Rosi (almarhumah). 

Menikah dengan Epasusisanti pada tahun 2008 dan dikarunia dua orang anak 

yang bernama Putry Awaliah Azzahra dan Qonita Taqiyya.  

Pendidikan: Pendidikan dimulai dari SD INP/79 Pattiro Riolo Kab. Bone, 

tamat tahun 1996. kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri (SMPN) 2 Sibulue Kab. Bone dan tamat tahun 1999. Melanjutkan di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Watampone Kab. Bone lulus tahun 2002. Kemudian 

melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone dan selesai 

tahun 2007.  Selanjutnya pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Universitas 

Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. S3 di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan 

Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan tahun 2023. 

Pengalaman mengajar: Mengajar pada Madrasah Aliyah DDI Ponre Tahun 2009-2011. 

Mengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) PRIMA Bone Tahun 2011-2015. 

Mengajar pada Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2015 sampai sekarang. 

Karya Ilmiah: Menulis Buku dengan judul “Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan 

Problematikanya”. Menulis Buku dengan judul “Islam Bugis: Sebuah Paradigma Dasar. Menulis 

Buku dengan judul “Nilai Peradaban Islam dari Masa Klasik ke Masa Kini: Telaah Historis. 

Hubungan Disiplin Belajar dengan Hasil Belajar Siswa pada mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 2 Ponre Kabupaten Bone (terbit di jurnal Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama 

Islam). Pendidikan Berbasis Masyarakat dan Penerapannya pada Madrasah Aliyah Al-Ma’arif 

Bilae Kabupaten Bone (terbit di jurnal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan). 

Pembinaan Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam yang Aktif pada Organisasi Mahasiswa 

IAIN Bone (terbit pada jurnal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan). Pengaruh 

Kompetensi Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

di MA DDI Ponre Kabupaten Bone (terbit di jurnal Al-Ta’lim: Media Informasi Pendidikan 



Islam). Peranan Pendidikan Agama Islam pada Tradisi Berburu Babi (Maddengeng) Masyarakat 

Ponre Kabupaten Bone (terbit pada jurnal Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam). 

Pentingnya Komunikasi Orang Tua Terhadap Perkembangan Pendidikan Anak pada SMP SATAP 

6 Ponre Kabupaten Bone (terbit pada jurnal An-Nisa). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui 

Pengolahan Abon Ikan dan Nugget Ikan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dalam 

Mendukung Program Pemerintah Kabupaten Bone (terbit pada jurnal Martabe: Jurnal Pengabdian 

Kepada Masyarakat). Strengthening Institutional Vision of IAIN Bone Through the Locus of Local 

Value-Based Community Empowerment (UNIVERSITY-COMMUNITY ENGGAGEMENT). 

Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama pada Gen-Z Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat 

Bugis di Kecamatan Ulaweng Provinsi Sulawesi Selatan (terbit pada jurnal Martabe: Jurnal 

Pengabdian kepada Masyarakat). 
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