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KATA PENGANTAR 

     ﷽ 
Puji syukur ke hadirat Allah swt, atas segala rahmat, hidayah dan inayah-

Nya yang telah memperkenankan menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan 

salam kepada Nabi Muhammad saw, yang telah menjadi panutan dalam 

menyelesaikan dan mengamalkan ajaran ilahi hingga manusia mengenal dan 

mempercayai Allah swt, menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan 

akhirat kelak.  

Disadari bahwa tesis ini merupakan usaha optimal dalam memenuhi salah 

satu syarat akademis penyelesaian Program Studi Magister (S2) dalam konsentrasi 

Sejarah dan Peradaban Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Namun diakui bahwa, tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak 

dapat dipungkiri akan ditemukan kesalahan dan kekurangan yang semuanya tidak 

terlepas dari kekurangan dan kelemahan dalam memenuhi harapan yang diinginkan 

bersama. 

Tesis ini berjudul Reaktualisasi Budaya Siri’ Terhadap Pembentukan 

Karakter Generasi Milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Akan 

menguraikan dan mendeskripsikan tentang aktualisasi budaya siri’ terhadap 

pembentukan karakter generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto. Adapun fokus kajian ini yakni berorientasi pada eksistensi dan pengaruh 

budaya siri’ terhadap pembentukan karakter generasi milenial, penerapan metode 

serta urgensi aktualisasi budaya siri’ terhadap pembentukan karakter generasi 

milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

Selama menjalani studi dan penulisan tesis ini tidak sedikit bantuan dan 

bimbingan yang diperoleh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tidak 
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luas dan religius, yang selalu berpesan kepada penulis bahwa sebaik-baiknya 

manusia adalah yang tidak mendatangkan bahaya bagi dirinya dan bagi orang lain 

atau tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja dan 

sebaik-baik orang adalah yang memberi manfaat kepada orang lain, dan telah 

memberikan kesempatan serta motivasi yang besar kepada penulis dalam menuntut 

ilmu pada lembaga pendidikan Islam. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

penulis sampaikan kepada Ibunda Hasnah, S.Pd.I. yang telah banyak berkorban dan 

berjasa dalam mengasuh, membimbing, dan menyekolahkan penulis. Selain itu, 

juga dianggap perlu mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Rektor UIN Alauddin Makassar. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. 
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Kerjasama dan Pengembangan Lembaga). Dr. H. Kamaluddin Abunawas, 

M.Ag. Atas kepemimpinan dan berbagai kebijakannya yang telah memberikan 
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sampai penyelesaian tesis ini dengan baik. 

2. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Prof. Dr. H. M. Galib M, M. 

A. dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Dr. H. Andi 

Idrus, LC., M.A. Atas kepemimpinan dan berbagai kebijakannya dalam proses 

perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini dengan baik. 
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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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ha h ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 za z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 shad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dhad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 tha ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 dza ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 gain g eg غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك
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 lam l ei ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wawu w we و

 ha h ha ه

 hamzah ’ apostrof أ

 ya’ y ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokaltunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

  َ  fathah a a 

  َ  kasrah i i 

  َ  dammah u u 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ  ي  fathah dan ya’ ai a dan i 

َ  و  
 

fathah dan wau 

 

au 

 

a dan u 
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Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

, ا / ي  َ  fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas 

َ  ي  kasrah dan ya i i dan garis di atas 

َ  و  dammah dan wau u u dan garis di atas 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

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

Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf يbertasydid akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

6. Kata Sandang 

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

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 
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Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

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. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), 

sunnah, khususdanumum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafaz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

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

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

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  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 Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

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

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

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-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 

Hamid Abu) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:  

swt.   = subhanahu wa ta’ala 

saw.   = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salam 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.    = Wafat tahun 

QS .../ ...: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 

ABSTRAK 
Nama : Ummu Kalsum 

NIM : 80100219122 

Judul : Reaktualisasi Budaya Siri’ Terhadap Pembentukan Karakter   

   Generasi Milenial  di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

 Penelitian ini membahas tentang Reaktualisasi Budaya Siri’ Terhadap 

Pembentukan Karakter Generasi Milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian, yaitu: 1) Bagaimana eksistensi budaya siri’ di Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto?, 2) Bagaimana penerapan metode budaya siri’ terhadap 

pembentukan karakter generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto?, 3) Bagaimana urgensi reaktualisasi budaya siri’ terhadap pembentukan 

karakter generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto? 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research). Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan 

adalah: Historis, Agama, Antropologi, dan Edukasi. Selanjutnya, metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara/interview 

mendalam yaitu; Anggota Dewan Dapil IV Rumbia-Kelara, Alumni SKI UIN 

Alauddin Makassar, Tokoh Budaya, Tokoh Agama, Generasi Milenial, Kepala 

Camat Rumbia, dan Kepala Desa, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, 

teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 

reduksi data, penyajian data/display data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teori 

yang mendukung dan menjadi bahan rujukan dalam penulisan tesis ini adalah 

Brownislaw Malinowski, dalam teorinya memperkenalkan teori fungsional tentang 

kebudayaan yang menyatakan “segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya 

bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk 

manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya” dalam teori fungsional 

tersebut dimaksudkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan 

melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial dan subsistem sosial. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, eksistensi budaya siri’ 

di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dan pengaruhnya terhadap 

pembentukan karakter generasi milenial serta budaya siri’ dari waktu ke waktu 

mengalami degradasi atau perubahan nilai. Dalam perkembangannya bersamaan 

dengan masa kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan, yang dibentuk menjadi 

sebuah hukum/konstitusi negara berdasarkan 5 (lima) unsur pokok pangngaderreng 

atau pangngadakkang (ade’, bicara, rapang, wari’, dan sara’). Sehingga dalam 

perkembangannya di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto nilai-nilai Falsafah 

atau pedoman hidup siri’ yang masih tetap eksis dan dijunjung tinggi dalam 

masyarakat khususnya generasi milenial yakni; kejujuran (jujuru’), malu-malu 
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(assiri’-siri’), sifat gotong royong atau persatuan (assamaturu’), bekerja keras 

(akkareso) dan berkata benar (appau naba). Kedua, penerapan metode budaya siri’ 

terhadap pembentukan karakter generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto melalui 3 (tiga) penerapan metode yaitu; 1) Pendidikan non formal, 2) 

Lembaga pendidikan, 3) Tradisi Lisan. Ketiga penerapan metode tersebut menjadi 

penopang dan sumber kekuatan bagi pembentukan karakter generasi milenial 

karena memiliki keterkaitan satu sama lain, dalam penerapannya saling menunjang 

dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya siri’ dalam tatanan hidup dengan 

tujuan membentuk karakter generasi milenial. Ketiga, urgensi reaktualisasi budaya 

siri’ terhadap pembentukan karakter generasi milenial tentunya diharapkan dapat 

melahirkan generasi milenial atau pelanjut yang berkarakter dan bermartabat 

memiliki pola perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Agama atau yang tertuang 

dalam unsur pokok yang ke lima yakni sara’ (syariat Islam) dalam pangngaderreng 

atau pangngadakkang yang kemudian akan melahirkan generasi milenial yang lebih 

berperadaban. 

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai bentuk upaya 

mengaktualisasikan nilai budaya siri’ terhadap pembentukan karakter generasi 

milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto yang perlu di kembangkan 

dalam eksistensinya yang berkenaan dengan pentingnya pemahaman dan 

penghayatan generasi milenial terhadap nilai-nilai falsafah siri’ (malu) dalam 

tatanan sosial. Sehingga dijadikan sebagai falsafah atau pedoman hidup guna 

mencapai tujuan sebagai generasi milenial yang berkarakter dan lebih 

berperadaban. 
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ABSTRACT 
Name  : Ummu Kalsum 

Studen ID : 80100219122 

Title  : Siri’s Culture Reactualization on Millennial Generation Character   

     Formation in Rumbia District, Jeneponto Regency 

This study examined the impact of the reactualization of Siri’ culture on the 

formation of the characteristics of the Millennial Generation in Rumbia District, 

Jeneponto Regency. This study sought to answer the following research questions: 

1) What was the existence of Siri’s culture in Rumbia District, Jeneponto Regency? 

2) What was the application of the Siri’s cultural method to the character 

development of the millennial generation in Rumbia District, Jeneponto Regency? 

3) What was the urgency of Siri’s culture re-actualization on the character 

development of the millennial generation in Rumbia District, Jeneponto Regency? 

This investigation involved field research. This research was a qualitative 

study employing historical, religious, anthropological, and educational 

methodologies. Observation, in-depth interviews with Members of the Rumbia-

Kelara Dapil IV Council, Alauddin Makassar UIN SKI Alumni, Cultural Figures, 

Religious Leaders, Millennials, the Head of Rumbia Subdistrict, and the Village 

Head, documentation, and reference tracking were utilized to collect data. Then, 

data processing and analysis procedures were implemented in three steps: data 

reduction, data presentation/display, and drawing of conclusions. Brownislaw 

Malinowski's functional theory of culture theory, which stated that "all cultural 

activities actually intended to satisfy a series of a number of instinctive needs of 

humans that related to their entire lives," was the theory that supported and served 

as reference material for this thesis.It was intended that the nature of society could 

be comprehended through an examination of social systems and social subsystems. 

The findings of this study demonstrated, first, the existence of Siri’ culture 

in Rumbia District, Jeneponto Regency, and its influence on the formation of the 

character of the millennial generation, as well as the fact that Siri’ culture 

periodically underwent deterioration or value shifts. Its emergence coincided with 

the period of local kingdoms in South Sulawesi, which were built on 5 (five) 

fundamental elements of pangngaderreng or pangngadkkang (ade', spake, rapang, 

wari', and sara'). In the development of Rumbia District, Jeneponto Regency, the 

values of the Siri’ philosophy or life guidelines continued to exist and were upheld 

in society, particularly among the millennial generation: honesty (honesty), shyness 

(assiri’-siri’), mutual cooperation or unity (assamaturu'), hard work (akkareso), 

and telling the truth (appau naba). Second, the application of the Siri’ cultural 

technique to the construction of the character of the millennium generation in 

Rumbia District, Jeneponto Regency, by means of three methods: 1) non-formal 

education, 2) educational institutions, and 3) oral traditions. The three applications 

of these methods became a support and a source of strength for the formation of the 
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character of the millennial generation because they were interrelated; in their 

application, they supported one another in actualizing the cultural values of Siri’ in 

the order of life in order to form the character of the millennial generation. Third, 

the urgency of re-actualizing Siri’ culture towards the formation of the character of 

the millennial generation hopes to lead the millennial or continuation generation 

with character and dignity who had good behavior patterns in accordance with 

religious teachings or as contained in the fifth principal element, namely sara' 

(Islamic law), in pangngaderreng or pangngadakkang, which generated to a more 

civilized millennial generation. 

The significance of this research was as a form of effort to actualize the 

cultural values of Siri’ towards the formation of the character of the millennial 

generation in Rumbia District, Jeneponto Regency, which needs to be developed in 

its existence due to the significance of understanding and appreciating the 

millennial generation's philosophical values of Siri’ (shame) in social order. social. 

So that it is employed as a philosophy or life guide to attain the goal of becoming a 

more civilized and character-filled millennial generation. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dan kebudayaan tak terpisahkan, secara bersama-sama menyusun 

kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial-budaya, menjadi 

masyarakat. Masyarakat manusia melahirkan, menciptakan, menumbuhkan, dan 

mengembangkan kebudayaan: tak ada manusia tanpa kebudayaan tanpa manusia; 

tak ada masyarakat tanpa kebudayaan, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Di 

antara mahkluk-makhluk ciptaan Al-Khaliq, hanya masyarakat manusia yang 

meniru-niru dalam masyarakatnya.1 

Indonesia adalah Negara dengan penduduk yang keseluruhannya memiliki 

berbagai macam Budaya, Suku, Ras, dan Agama.  Hal tersebut didasarkan pada 

kenyataan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari penduduk di Indonesia 

yang merupakan Negara majemuk atau yang biasa disebut multikultural. Karena 

beberapa budaya yang ada di Indonesia, dipercaya tidak hanya mempunyai nilai-

nilai positif tetapi didalamnya juga terdapat hal negatif yang akan merusak budaya 

tersebut. Beberapa dampak negatif kemajemukan di Indonesia yaitu seringkali 

memunculkan konflik yang berkepanjangan. Hingga berujung pertumpahan darah, 

pertengkaran, pertikaian bahkan berujung kematian. Dengan demikian, cara 

menanggulangi konflik yang terjadi yaitu dengan memasukkan karakter yang 

multikultural terhadap generasi milenial, dengan sederhana karakter multikultural 

terhadap generasi milenial.2 

 

1Alfian. Ed, Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan, (Jakarta: PT. Gramedia, 2015), h. 

9. 

2Muhammad Anas Ma’arif dan Indri Cahyani, “Pendidikan Multikulturalisme Sebagai 

Pembentukan Karakter Generasi Milenial” Jurnal Studi Pendidikan Islam, vol. 2 no. 2 (Juli 2019), 

h. 136.  http://e-jurnal.unisda.ac.id/index/view/1413/1057. (16 Juli 2022). 

http://e-jurnal.unisda.ac.id/index/view/1413/1057


2 

 

 

 

Budaya sebagai pembeda masyarakat Indonesia dengan negara lain 

perlu untuk dipahami secara mendalam. (Kusumohamidjojo & Jamilah, 2009) 

menyebut bahwa kebudayaan merupakan kekhasan tentang kehidupan sehari-

hari biasa di tingkat akar rumput, sehingga orang mengatakan orang Amerika, 

dan Asia. Kebudayaan juga menyangkut seluruh bagian dari keberadaan 

manusia, baik material maupun non material (Suratman & Salamah, 2013). 

Lebih lanjut (Poerwanto, 2000) menjelaskan kebudayaan sebagai suatu tatanan 

kerangka kerja dan merupakan variabel yang menjadi dasar perilaku manusia 

baik dalam kerja sama manusia dengan lingkungan fisik maupun linkungan 

sosial. Berdasarkan pendapat di atas kebudayaan dapat dinyatakan sebagai 

suatu pola menyangkut pemikiran yang membentuk tingkah laku yang berbeda 

dalam meyikapi berbagai fenomena di masyarakat.3 

Sosial-budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat 

dengan kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan manusia selalu bersentuhan 

dengan sosial-budaya, karena sebagian terbesar dari kegiatan manusia 

dilakukan secara kelompok, misalnya: pekerjaan di rumah, di kantor, di 

perusahaan, di perkebunan, dan di sekolah, hampir semua kegiatan/pekerjaan 

ini dilakukan lebih dari seorang.4 

Kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat pada dasarnya 

merupakan realitas dari pola pikir, tingkah laku, maupun nilai-nilai yang diatur 

oleh masyarakat yang bersangkutan. Kebudayaan dalam suatu masyarakat adalah 

sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat 

 

3Syamsuriadi, “Internalisasi Budaya Siri’ Na Pacce dalam Membangun Karakter 

Mahasiswa di Perguruan Tinggi,” Jurnal Lageografia, vol. 20 no. 2 (Februari 2022), h. 260-261. 

https://ojs.unm.ac.id/Lageografia/article/view/30916/pdf. (Diakses 20 Juli 2022). 

4Amos Neolaka dan Grace Amialia A. Neolaka, Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan 

Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup (Cet. Edisi Pertama; Jl. Kebayunan No. 1 Depok: Kencana, 

2017), h. 273. 

https://ojs.unm.ac.id/Lageografia/article/view/30916/pdf
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pendukungnya, dijadikan dasar dalam berperilaku. Kebudayaan inilah yang 

kemudian menjadi tradisi masyarakat. Tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah 

karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Tradisi tampaknya sudah 

terbentuk sebagai suatu norma yang dibakukan dalam kehidupan masyarakat.5 

Istilah kebudayaan atau culture dalam bahasa Inggris, berasal dari kata 

kerja dalam bahasa latin colore yang berarti bercocok tanam (cultivation). Menurut 

bahasa Indonesia, kata       kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta buddhayah, yaitu 

bentuk jamak dari kata buddhi (budi atau akal) kemudian ditafsirkan bahwa kata 

budaya merupakan perkembangan dari kata majemuk “budi-daya” yang berarti 

daya dari budi, yaitu berupa cipta, karsa dan rasa. Koentjaraningrat mendefenisikan 

kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya 

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia 

dengan belajar. E.B Tylor dalam telaah Purwanto, mendefenisikan kata 

kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat dan berbagai kemampuan serta 

kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.6 

Dalam konteks keberagaman suku dan budaya, setiap wilayah provinsi di 

Indonesia tentunya memiliki ciri khas suku dan kebudayaan masing-masing. Salah 

satunya adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kota Makassar sebagai ibu kota. 

Secara umum, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki empat suku bangsa, yaitu Suku 

Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar.  Meskipun keempat suku tersebut memiliki 

ciri khas masing-masing, namun memiliki beberapa adat istiadat dan falsafah yang 

sama yang dijadikan sebagai landasan dalam membangun interaksi sosial.  

 

5Wahyuni, Perilaku Beragama: Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya 

Di Sulawesi Selatan (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 114-116. 

6Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 51-52. 
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Dalam perkembangannya suku Mandar yang dulu bergabung dalam empat 

suku di Sulawesi Selatan menjadi salah satu suku yang telah memisahkan diri 

dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, suku Mandar saat ini telah bergabung 

dengan wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Akan tetapi dalam perkembangannya 

suku Mandar juga banyak tersebar di sebagian daerah di Sulawesi Selatan.    

Kebudayaan dan pengetahuan budaya yang penting dikaji sebagai bentuk 

interaksi sosial masyarakat Sulawesi Selatan sekaligus bisa dijadikan sebagai 

resolusi konflik yang tengah terjadi di Indonesia yaitu budaya siri’ na pacce’ dan 

sipakatau. Di dalam budaya-budaya ini terkandung nilai-nilai yang bersifat 

normatif yang bisa menjadi landasan utama untuk membangun interaksi sosial 

yang positif.7 

Istilah siri’ dapat didekati dari sudut makna menurut bahasa  namun dapat 

pula diamati menurut makna kultural. Kata siri’ menurut makna harfiah dalam 

bahasa Bugis dan bahasa Makassar adalah berarti malu atau rasa malu. Seorang 

pemalu ditanamkan tau pasiri’-siriseng (bahasa Bugis), tau passirikang (bahasa 

Makassar).8 

Makna kultural kata siri’  berkaitan dengan hal kehidupan budaya 

masyarakat suku bangsa Bugis-Makassar. Suku bangsa Bugis-Makassar lebih 

menghayati makna kultural kata siri’. H.D. Mangemba mengemukakan bahwa 

perlu dibedakan pengertian (makna) harfiah kata siri’ dengan pengertian (makna) 

kultural daripadanya. Dikatakan, bagi orang Makassar, pengertian kultural itulah 

yang lebih menonjol dalam kehidupan sehari-hari, karena apabila dia menyebut 

 

7Auliah Safitri dan Suharno, “Budaya Siri’ Na Pacce dan Sipakatau Dalam Interaksi Sosial 

Masyarakat Sulawesi Selatan” Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, vol. 22 no. (01 Juni 

2020). http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/168/139. h. 109 

(diakses 16 Juli 2022). 

8 Laica Marzuki, SIRI’ Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah 

Filsafat Hukum), (Ujung Pandang: Katalog dalam terbitan, 1995), h. 97. 

http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/168/139
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perkataan siri’ maka esensi siri’ adalah dirinya sendiri.9 

Kata Siri’ dalam bahasa Makassar berarti malu atau rasa malu, maksudnya 

“siri’ lanri anggaukanna anu kodi” artinya malu apabila melakukan perbuatan 

tercela. Pengertian Siri’ menurut istilah dapat dilihat dari beberapa pendapat tokoh 

seperti Koentjaraningrat mengatakan bahwa Siri’ diterjemahkan dengan malu, rasa 

kehormatannya, tersinggung, dan sebagainya. Sementara menurut Mattulada 

bahwa terdapat tiga pengertian pada konsep Siri’. Pertama ialah dalam arti rasa 

malu. Kedua, merupakan daya pendorong untuk membina siapa saja yang telah 

menyinggung rasa kehormatan seseorang, dan ketiga ialah sebagai daya pendorong 

untuk bekerja dan berusaha sebanyak mungkin.  

Berbeda dengan pendapat sebelumnya,  Koentjaraningrat mengemukakan 

bahwa Siri’ adalah rasa malu yang memberi kewajiban moril untuk membunuh 

pihak yang melanggar adat, terutama dalam soal-soal hubungan perkawinan.10 

Budaya Siri’ juga berfungsi sebagai upaya pengekangan bagi seseorang untuk 

melakukan tindakan persekusi yang dilarang oleh kaidah adat sehingga dapat 

menguatkan motivasi solidaritas sosial dalam penegakan harkat siri’ orang lain.11 

Adapun sikap positif dari pengaplikasian nilai budaya siri’ na pacce adalah 

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

juga akan berusaha mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat, menjaga 

 

9Laica Marzuki, SIRI’ Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah 

Filsafat Hukum), (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 99. 

10Siri’ adalah salah satu budaya yang berkembang dikalangan masyarakat Bugis-Makassar 

khususnya di Kec. Rumbia Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan. Budaya Siri’ diperkenalkan oleh 

masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan yang bermartabat dalam penerapannya budaya Siri’ 

menjadi salah satu aturan dasar masyarakat untuk mengatur norma-norma dalam menyelesaikan 

suatu perkara yang dianggap sakral.   

11Auliah Safitri dan Suharno, “Budaya Siri’ Na Pacce dan Sipakatau Dalam Interaksi Sosial 

Masyarakat Sulawesi Selatan” Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya 22, no. 01 (Juni 2020), h. 

109 (diakses 16 Juli 2022). 
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amanah yang telah diterima, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam 

bekerja bukan karena hadiah atau imbalan yang akan diterima, tetapi untuk 

mendapatkan kepuasan diri.12 

Menurut Hamid siri’ merupakan suatu sistem nilai sosiokultural dan 

kepribadian yang merupakan pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai 

individu dan anggota masyarakat. Siri’ merupakan kelayakan dalam kehidupan 

sebagai manusia yang sama akan merasa harga dirinya dilanggar. Perlakuan yang 

tidak layak tersebut berupa pelanggaran hak-hak, penghinaan, dan sejenisnya yang 

dapat menimbulkan reaksi dari orang yang dipakasiri’ atau yang dibuat malu. 

Namun siri’ tidak bermakna negatif dan tidak hanya bersifat menentang, tetapi siri’ 

merupakan perasaan halus dan suci. Lebih lanjut Hamid menjelaskan bahwa pacce 

dalam bahasa Makassar dan pesse dalam bahasa Bugis merupakan rasa 

kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat rela berkorban, bekerja keras, dan 

pantang mundur. Selain itu pacce atau pesse merupakan suatu perasaan hati yang 

menyayat pilu terlebih apabila sesama warga masyarakat, keluarga, atau sahabat 

yang ditimpa kemalangan, yang menimbulkan suatu dorongan ke arah solidaritas 

dalam berbagai bentuk terhadap mereka yang ditimpa kemalangan. Solidaritas 

sosial inilah yang mencari sumber moral untuk membentuk tatanan sosial di tengah 

masyarakat.13 

Manusia merupakan makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

harus berinteraksi dengan orang lain dan oleh karenanya, manusia cenderung hidup 

berkelompok dan bermasyarakat. Kelompok ini kemudian bersepakat membuat 

 

12Auliah Safitri dan Suharno, “Budaya Siri’ Na Pacce dan Sipakatau Dalam Interaksi Sosial 

Masyarakat Sulawesi Selatan” Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, vol. 22 no. (01 Juni 

2020), h. 111 (diakses 16 Juli 2022). 

13Auliah Safitri dan Suharno, “Budaya Siri’ Na Pacce dan Sipakatau Dalam Interaksi Sosial 

Masyarakat Sulawesi Selatan” Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya 22, no. 01 (Juni 2020), h. 

110-111. (diakses 16 Juli 2022). 
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aturan yang mengatur sikap bertingkah laku dalam lingkungannya, agar menjadi 

manusia yang bermoral dan berakhlak. Adapun aturan ini kemudian berkembang 

menjadi prinsip pedoman dan pandangan hidup sebuah masyarakat yang harus 

dipatuhi dijalankan oleh setiap individu dalam masyarakat ataupun secara 

berkelompok. Pandangan hidup suatu komunitas sangat mempengaruhi tingkah 

laku orang yang hidup dalam lingkungan masyarakat, sehingga apabila seseorang 

ingin bergaul dan bertahan hidup dalam kelompok masyarakat, maka harus 

mengetahui dan mengenal kebiasaan (adat), mengenai prinsip hidup dan aturan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat14 

Budaya siri’ menjadi salah satu budaya yang memiliki kaitan erat dengan 

kehidupan sosial masyarakat, merujuk pada esensi daripada siri’  yang berarti rasa 

malu yang timbul dalam diri setiap individu. Maka siri’ mempunyai pengaruh yang 

besar dalam pembentukan karakter setiap individu khususnya pada generasi 

milenial. Apabila siri’ (rasa malu) tidak tertanam dalam diri setiap individu maka 

moral dari generasi milenial akan berdampak buruk. Dalam kehidupan sosial 

generasi milenial perubahan pola perilaku dari waktu ke waktu selalu jadi pusat 

perhatian, itu disebabkan karena apa yang nampak oleh mereka cenderung 

menampilkan perilaku yang negatif sehingga pada akhirnya menghasilkan masalah 

dalam kehidupan sosialnya.  

Pembentukan karakter merupakan sesuatu yang penting yang harus 

diajarkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya pembentukan 

karakter maka muncullah banyak orang yang memiliki pribadi yang baik, atau 

dalam pendidikan disebut Insan Kamil.15 

 

14 Lebba Kadore, Islam dan Budaya Lokal (Ciputat: Mahzab Ciputat, 2013), h. 38. 

15Muhammad Anas Ma’arif dan Indri Cahyani, “Pendidikan Multikulturalisme Sebagai 

Pembentukan Karakter Generasi Milenial” Jurnal Studi Pendidikan Islam 2, no. 2 (Juli 2019), h. 

136.  (diakses 16 Juli 2022). 
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Setiap negara memiliki budaya, adat atau tradisi serta kebudayaan yang 

berbeda-beda. Begitupun dengan negara Indonesia. Menjaga kebudayaan maka 

dapat menjadikan negara Indonesia sebagai suatu negara yang dipandang oleh 

negara lain.16 Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak budaya, 

suku, ras, adat, bahasa dan kebiasaan masing-masing sehingga disebutlah sebagai 

negara Multikultural atau lebih merujuk ke Multikulturalisme. 

Multikulturalisme adalah suatu paham yang identik sebagai suatu ciri khas 

dari negara Indonesia yang telah dikonstruksi bahwasanya hampir seluruh 

masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai masyarakat yang multikultural 

yang terdiri dalam berbagai budaya, ras ataupun etnik. Sebagai masyarakat 

multikulturalisme maka dapat dipahami untuk bisa membedakan antara kehidupan 

publik dan kehidupan pribadi.17 Kehidupan publik itu sendiri terdapat di dalamnya 

politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan. Sedangkan didalam kehidupan pribadi 

terdapat di dalamnya suatu kepercayaan, agama, keberagaman dalam nilai-nilai 

budaya yang terdapat dari berbagai kelompok yang telah dilakukan dalam 

kehidupannya. 

Budaya adalah karya atau produk manusia yang merupakan tempat salah 

dan lupa, maka ia tak memiliki kebenaran absolut, dan semua aspeknya tak 

memiliki maslahat yang mutlak. Namun, di sisi lain tentunya banyak norma-norma, 

ataupun nilai kebudayaan yang memiliki sisi positif yang sangat luar biasa, sesuai 

dengan fitrah dan akal dasar manusia yang Allah tanamkan dalam jiwa mereka. 

Oleh karena itu, Islam sebagai agama universal dari segi waktu, tempat, dan 

kandungan ajarannya yang diturunkan oleh Maha Pencipta sebagai rahmat seluruh 

 

16Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.72. 

17Hertati, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar (Cet. 1; Jakarta : Universitas Terbuka, 2010 ), h. 

54. 
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semesta, ia datang sebagai pedoman dan parameter untuk memfiltrasi berbagai 

norma dan nilai kebudayaan tersebut yang baik dibiarkan bahkan dilestarikan, 

sedangkan yang buruk atau yang bisa berakibat buruk dan menyelisihi fitrah 

kehidupan mereka diperbaiki dan diluruskan. Dalam al-Qur’an Allah swt, 

berfirman dalam QS. Al-A’raf/7:199. 

ل يْن   ضْ ع ن  الْجٰه  ا عْر  رْ ب الْع رْف  و  أمْ  ذ  الْع فْو  و     ١٩٩خ 

Terjemahnya : 

Jadilah pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan 

pedulikan orang-orang yang bodoh.18 

Hisyam ibnu Urwah telah meriwayatkan dari ayahnya, bahwa Allah Swt. 

Telah memerintahkan Rasul-Nya agar bersifat pemaaf terhadap akhlak dan 

perlakuan manusia (terhadap dirinya). Menurut riwayat lain, makna yang dimaksud 

ialah “bersikap lapang dadalah kamu dalam menghadapi akhlak mereka”. Di dalam 

kitab Sahih Bukhari disebutkan dari Hisyam, dari ayahnya, dari Urwah, dari 

saudaranya (yaitu Abdullah ibnu Subair) yang mengatakan bahwa sesungguhnya 

ayat yang mengatakan, “jadilah engkau pemaaf”, yakni terhadap akhlak manusia. 

Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad tentang cara 

menghadapi kesesatan mereka. Jadilah engkau wahai Nabi Muhammad dan juga 

umatmu orang pemaaf, dan tidak meminta sesuatu yang akan menyulitkan orang 

lain dan suruhlah orang mengerjakan dan mengucapkan yang makruf, berupa 

kebajikan yang dipandang baik oleh akal, agama dan tradisi masyarakat, serta 

jangan pedulikan orang-orang bodoh, teruslah melangkah dalam berdakwah. 

Ayat tersebut cukup jelas menerankan agar menjadi manusia yang 

bermanfaat untuk orang lain. Adapun makna yang disampaikan ayat di atas 

 

18Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 176.  
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berhubungan dengan perkara kebaikan (‘urf) dalam ayat ini sebagaimana yang 

disebutkan oleh sebagian ahli tafsir adalah perkara kebaikan yang dikenal dan 

berkembang dalam setiap elemen masyarakat. Sumber dari kekuatan umat Muslim 

yaitu agama bergantung pada budaya serta adat istiadat yang berkembang dalam 

suatu masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menjadi tolak ukur dalam 

menilai suatu tingkah laku, serta berbagai kehidupan diberi batasan-batasan untuk 

mengontrol norma-norma yang dijadikan patokan dalam kehidupan. Kemudian 

memfiltrasi kebiasaan yang buruk dan menjadikan norma budaya dan adat istiadat 

sesuai dengan aturan beragama atau syariat Islam. 

Budaya lokal yang masih bertahan sampai sekarang adalah budaya siri’ na 

pacce. Budaya siri’ na pacce dianut oleh masyarakat suku makassar, yang menjadi 

wajib dijaga kelestariannya. Jika ditinjau dari tujuh unsur budaya 

Koentjaraningrat yaitu:  Bahasa,  Sistem pengetahuan,  Sistem kemasyarakatan 

atau organisasi social,  Sistem peralatan hidup dan teknologi ,  Sistem mata 

pencaharian hidup,  Sistem religi, dan Kesenian.19 

Internalisasi budaya lokal perlu diintensifkan pada lingkungan non  

formal untuk membangun karakter generasi milenial. Sampai saat ini, 

pembentukan karakter baru menyentuh tingkat penyajian standar atau nilai-

nilai, dan belum pada tingkat penyamaran dan aktivitas  nyata dalam kehidupan 

sehari-hari. Internalisasi dapat melalui penciptaan dan penanaman nilai-nilai 

karakter pada generasi milenial. Internalisasi merupakan siklus karena di 

dalamnya terdapat unsur kemajuan dan waktu. Dengan internalisasi budaya 

lokal pada lingkungan non formal diharapkan mampu membangun karakter 

terutama semangat kebangsaan dan cinta tanah air pada jiwa raga generasi 

milenial sehingga dapat bertahan dari gencarnya dampak globalisasi yang tak 

 

19Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.16. 
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dapat dihindari.20 

Nilai malu dalam kaitan sistem budaya siri’ memang tidak sekedar 

mencakupi ungkapan rasa malu bagi seseorang guna melakukan perbuatan yang 

dilarang oleh kaidah (hukum) adat, tetapi perasaan malu dimaksud juga berfungsi 

sebagai upaya pengekangan diri terhadap perbuatan yang dipandang bertentangan 

dengan wujud totalitas sistem budaya (culture system) Bugis-Makassar, lazim 

dikenal dengan penamaan pangngadereng (pangngadakkang).21 

Ajaran Islam juga menempatkan rasa malu dalam bagian Iman dan 

ketakwaan seorang muslim, dalam pandangan Islam seorang muslim diajarkan 

untuk menjaga marwah juga harkat dan martabat dalam diri dan keluarga. 

Tentu sebagai seorang Muslim kita mempunyai rasa malu dalam mengerjakan 

sesuatu yang tidak sesuai dengan norma dan syariat Islam dalam penekanannya 

rasa malu disini adalah suatu budi pekerti yang harus dimiliki oleh setiap orang. 

Berdasarkan penjelasan tentang rasa malu dalam setiap individu Rasulullah 

saw bersabda dalam salah satu hadits yang di riwayatkan oleh HR. Imam Al 

Bukhari yaitu: 

 الِإيمَانهُ بِضْعُ  وَسَبْعهونَُ أوَُْ بِضْعُ  وَسِتُّونَُ شهعْبَة ُ فأَفَْضَلههَا قَوْلهُ لَُ إلَِهَُ إِلُّ اّللَهُ
 وَأدَْناَهَا إمَِاطَةهُ الأذَىَ عَنُِ الطّرِيقُِ وَالْحَياَءهُ شهعْبَة ُ مِنَُ الِإيمَانُِ

Artinya:  

Iman mempunyai enam puluh cabang. Cabang yang paling tinggi adalah 
perkataan 'Lâ ilâha illallâh,' dan yang paling rendah adalah menyingkirkan 
duri (gangguan) dari jalan. Dan malu merupakan salah satu cabang Iman. 
(HR. Imam Al Bukhari No 9). 

Dengan berkembangnya budaya siri’ diharapkan mampu membangun 

karakter terutama dalam menjaga pola pikir generasi milenial untuk 

memfiltrasi kebiasaan-kebiasaan atau budaya luar yang secara langsung atau 

secara tidak langsung akan merusak moral dan karakter dalam kehidupan 

 

20Syamsuriadi, “Internalisasi Budaya Siri’ Na Pacce dalam Membangun Karakter 

Mahasiswa di Perguruan Tinggi,” Jurnal Lageografia 20, no. 2 (Februari 2022), h. 262. 

https://ojs.unm.ac.id/Lageografia/article/view/30916/pdf. (Diakses 20 Juli 2022).  

21Laica Marzuki, Siri’ Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah 

Filsafat Hukum), (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 99. 

https://ojs.unm.ac.id/Lageografia/article/view/30916/pdf
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sehari-hari. Hal ini juga di tekankan bahwasannya menjadi sebaik-baik 

manusia adalah menjaga diri sendiri dari hal yang akan merusak moral dan 

kepribadian. Allah swt, berfiman dalam QS. Al-Isra’/17:7. 

ك مْ  نْت مْ لا  نْف س  نْت مْ ا حْس  ـُٔوْا ا نْ ا حْس 
ي س ۤ ة  ل  ر  خ  عْد  الْاٰ اۤء  و  ذ ا ج  اۗ ف ا  أتْ مْ ف ل ه  ا نْ ا س  ۗ و 
ل وْا ت تْب يْرًا  ا ع  وْا م  ي ت ب  ر  ل  ةٍ وَّ رَّ ل  م  ل وْه  ا وَّ ا د خ  د  ك م  سْج  ل وا الْم  ي دْخ  ل  وْه ك مْ و  ج    ٧و 

Terjemahnya: 

Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu 
sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali 
kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, 
(Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk 
memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika 
pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.22 

Salah satu upaya dalam membentuk karakter generasi milenial saat ini 

pada dasarnya membutuhkan perhatian utama, upaya untuk memberi 

pemahaman kepada generasi milenial menjadi tantangan tersendiri. 

Pembentukan karakter terhadap generasi milenial bisa di dapatkan dimana saja 

termasuk dalam bidang pendidikan karakter. 

Dewasa ini pola perilaku atau perubahan karakter generasi milenial di 

Kabupaten Jeneponto khususnya di Kecamatan Rumbia dari waktu ke waktu 

telah terkikis oleh perkembangan zaman, hal tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu pemahaman agama yang kurang, perkembangan 

teknologi, kurangnya perhatian dari keluarga, lingkungan yang tidak 

mendukung dan mudah terpengaruh dengan budaya baru yang pada dasarnya 

tidak memiliki nilai positif untuk diri sendiri dalam kehidupan sosial. Ada 

beberapa kasus rusaknya moral dari beberapa anak muda di Kecamatan 

Rumbia yang pada akhirnya berakhir dengan menghilangkan martabat dan 

harga diri keluarga dan juga berakhir pada kematian. Hal tersebut terjadi karena 

 

22Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 282.  
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kurangnya pemahaman dari lingkungan masyarakat utamanya dalam dunia 

pendidikan tentang pentingnya pembentukan karakter terhadap generasi 

milenial sehingga menghasilkan pribadi yang baik memiliki rasa malu dan 

tentunya memperhatikan nilai-nilai dalam budaya lokal siri’ yang berkembang 

di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitiaan ini merupakan pusat kajian peneliti untuk  memusatkan 

penelitiannya  pada Reaktualisasi Budaya Siri’ Terhadap Pembentukan Karakter 

Generasi Milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan uraian fokus penelitian, maka peneliti memberikan deskripsi 

fokus sebagai berikut: 

a. Budaya 

Budaya lokal adalah intensitas suatu bangsa, sebab itulah masyarakat di 

Kecamatan Rumbia mempertahankan identitas budaya lokal tersebut. Tetapi akan 

terlihat indah jika budaya tersebut mengandung unsur-unsur positif. Perkembangan 

dan pengaruh budaya ini sangat terlihat jelas dalam kehidupan sosial masyarakat 

meskipun mereka tetap menjaga intensitas keagamaannya.  

b. Generasi Milenial 

Generasi milenial atau gen Z merupakan sekelompok generasi yang 

lahir pada tahun 1998-2012, mereka menjadi generasi pelanjut dalam 

pembangunan bangsa. Kaum milenial mendominasi sangat drastis generasi 

sebelumnya. Hal tersebut didasarkan pada perkembangan teknologi dan 
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informasi yang pesat hingga sekarang mampu mengatur segala gerak gerik 

kehidupan generasi milenial.23 

Arus modernisasi telah banyak memberi perubahan dalam kehidupan 

milenial yang menyedihkan perubahan yang terjadi justru cenderung mengarah 

kepada krisis karakter moral dan akhlak. Krisis karakter ini tengah menjalar 

dan mengikuti generasi milenial saat ini.24 

Karakter itu penting dalam tatanan yang lebih luas yaitu pada generasi 

muda karakter juga memegang peran penting. Idealnya generasi muda harus 

memiliki karakter yang baik, generasi muda adalah tulang punggung bangsa. 

Apabila generasi muda baik, berkualitas, maka negara akan semakin maju dan 

berkualitas. Begitu pun sebaliknya, apabila kualitas generasi muda jelek maka 

bangsa ini pun akan runtuh/ jelek.25 

Dalam perjalanan hidup manusia, mereka menjalankan kehidupannya 

sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi hidup sebagai makhluk sosial yang 

membutuhkan satu sama lain, bagian dari generasi milenial tidak dapat terlepas 

dari anggota lainnya. Setiap individu pasti membutuhkan manusia lainnya untuk 

dapat menyalurkan pendapat atau berinteraksi maupun bertukar pikiran untuk 

menyelesaikan permasalahan hidupnya. Penjelasan diatas membentuk pola dalam 

setiap hubungan interaksi sosial pada generasi milenial.  

c. Siri’ 

Siri’ dalam kata bahasa Bugis Makassar adalah malu yang di munculkan 

 

23Ade Marliyanti dan Cici Marlianti, “Analisis Karakter Generasi Milenial Dari Sudut 

Pandang Buya Hamka”,  Ilmu Keislaman 2, no. 1 (2021): h. 2. 

24Noor, Juliansyah. Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 32. 

25Ade Marliyanti dan Cici Marlianti, “Analisis Karakter Generasi Milenial Dari Sudut 

Pandang Buya Hamka”,  Ilmu Keislaman 2, no. 1 (2021): h. 2. 
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oleh berbagai macam istilah dalam masyarakat Bugis-Makassar. Kata tersebut bisa 

muncul karena sesuatu yang bersifat positif  dan karena dengan perbuatan salah 

atau tidak benar menurut tanggapan atau persepsi orang tersebut masing-masing. 

Hal ini terjadi karena adanya perbuatan yang berbau positif dan perbuatan yang 

negatif atau tergantung dari versi masing-masing manusia. 

Siri’ merupakan sistem nilai sosiokultural dan kepribadian yang merupakan 

pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota 

masyarakat. Siri’ merupakan kelayakan dalam kehidupan sebagai manusia yang 

diakui dan diperlakukan oleh sesamanya. Orang yang tidak memperoleh perlakuan 

yang sama akan merasa harga dirinya dilanggar. Perlakuan yang tidak layak 

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

menimbulkan reaksi dari orang yang dipakasiri’ atau yang dibuat malu. Namun 

siri’ tidak bermakna negatif dan tidak hanya bersifat menentang, tetapi siri’ 

merupakan perasaan halus dan suci. Lebih lanjut Hami et al. Menjelaskan bahwa 

pacce dalam bahasa Makassar dan pesse dalam bahasa Bugis merupakan rasa 

kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat rela berkorban, bekerja keras, dan 

pantang mundur.  

Definisi lain dari pada siri’ adalah suatu sistem nilai sosio-kultural dan 

kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia 

sebagai individu dan anggota masyarakat.26 

Istilah Siri’ dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

1. Siri’ yang berasal dari pribadi yang merasakannya bukan kehendaknya 

(penyebabnya dari luar). Jadi Siri’ Ni Pakasiri’ (dipermalukan). 

 

26H. M. Laica Marzuki, Siri’ Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar, (Ujung 

Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 100. 
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2. Siri’ yang berasal dari pribadi orang itu sendiri (penyebabnya dari dalam) 

disebut Siri’ Mate Siri’ (mempermalukan diri sendiri). 

Masyarakat Kecamatan Rumbia khususnya orang Makassar mempercayai 

Siri’ sebagai panggilan yang mendalam dalam diri pribadinya, untuk 

mempertahankan suatu nilai yang dihormatinya. Sesuatu yang dihargai dan 

dihormati yang kita miliki mempunyai arti yang esensial, untuk diri sendiri 

maupun untuk kelompok lain. 

Berbagai ungkapan dalam bahasa Makassar yang terwujud dalam 

kesusasteraan, pasang atau amanah-amanah dari leluhur yang dapat dijadikan 

sebagai petunjuk tentang Siri’ yaitu: 

1. Siri’ji intu ikatte Mangkasaraka naki tallasa ri tompona anne linoa. Hanya 

karena Siri’ (harga dirilah) kita hidup di dunia. Dalam ungkapan ini, 

termaktub arti Siri’ sebagai hal yang memberi identitas sosial dan nilai 

martabat kepada seseorang. Hanya dengan memiliki harga diri, hidup 

memiliki arti. 

2. Mate Ri Lalang Siri’na. Mati dalam Siri’ yaitu mati demi menegakkan 

martabat atau harga diri. Mati seperti itu dianggap terpuji dan terhormat 

(mate nigollai). 

3. Mate Siri’ artinya orang yang sudah hilang harga dirinya dan tak lebih dari 

pada bangkai hidup. Orang yang merasa mate siri’ biasanya melakukan 

jallo’ (amuk), hingga menemui ajalnya. Jallo’ yang demikian disebut 

napaentengi siri’na, artinya menegakkan kembali harga dirinya. Banyak 

sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan 
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Rumbia peristiwa bunuh-membunuh dengan jalan jallo’ (amuk).27 

d. Pelaksanaan Siri’ Dalam Masyarakat 

Pelaksanaan Siri’ dalam masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto adalah suatu hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi dalam usaha 

mempertahankan harkat dan martabat seseorang. Siri’ juga merupakan sikap 

mental yang hanya terdapat pada manusia saja, sikap mental tersebut tidak dimiliki 

oleh hewan sehingga tidak memiliki harga diri dan tanggung jawab. 

Shelly Errintong seorang sarjana sosiologi Amerika mengemukakan 

bahwa tidak ada alasan atau tujuan yang lebih tinggi  atau lebih penting bagi orang 

Makassar daripada menjaga Siri’-nya, dan jika mereka merasa tersinggung dan 

dipermalukan (nipakasiri), maka mereka lebih senang mati dengan perkelahian 

untuk memulihkan Siri’ nya daripada hidup tanpa Siri’. Meninggal karena 

menjaga dan mempertahankan Siri’ dikatakan “mate nigollai, mate nisantangngi” 

artinya mati diberi gula dan santan. Artinya mati tidak sia-sia atau mati 

bermanfaat.28 

Pendapat ini tidak selamanya benar karena Siri’ selalu dikonotasikan 

dengan pendarahan dan digambarkan seakan-akan orang Makassar itu adalah 

orangnya keras. Sebenarnya pada hakikatnya semua orang cepat tersinggung bila 

kehormatannya di nodai. Cuma didalam menegakkan Siri’ orang Makassar 

bersikap tegas, sehingga dianggap keras. 

Memang harus diakui jika terjadi pelanggaran nilai-nilai Siri’ dalam 

masyarakat maka orang Makassar merasa dipermalukan apabila identitas dan 

 

27Abd Hafid, Siri’ dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Masyarakat Islam di Kecamatan 

Kelara Kabupaten Jeneponto. (Skripsi, 1997), h. 31. 

28Shelly Errintong, Siri’ Darah dan Kekuasaan Politik didalam Kerajaan Luwu zaman 

Dulu (Ujung Pandang: Yayasan Budaya Sulawesi Selatan, 1977), h. 42. 
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kehormatannya disinggung. Dan baru dianggap hilang jika individu atau 

kelompok yang bersangkutan menjawabnya dalam bentuk yang seimbang. Begitu 

pentingnya arti Siri’ dalam kehidupan masyarakat Makassar dapat dilihat dalam 

ungkapan mereka yang berbunyi: “babakuji akkaraeng, badikku tena 

nakkaraeng”,29 hanya mulutku yang mengucapkan karaeng (panggilan 

penghormatan untuk keluarga bangsawan), tetapi apabila kehormatan saya 

diganggu maka badikku tidak mengenal bangsawan.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa masalah Siri’ di kalangan masyarakat 

merupakan hal yang prinsipil dan kepribadian yang tidak mengenal tawaran, serta 

merupakan kepribadian yang luhur dan harus dipelihara dan tidak boleh dinodai.  

Pada garis besarnya faktor yang dianggap dapat menodai martabat dan 

harga diri sehingga menimbulkan Siri’ adalah: 

1. Apabila hak sudah dikhianati/diselewengkan oleh orang 

2. Istri/suami diganggu oleh orang lain 

3. Tunangan direbut oleh orang lain 

4. Anak/sanak keluarga anak perempuan dibawa lari orang untuk dinikahi 

5. Daerah (suku dihina oleh orang) 

6. Ditampar oleh orang di tempat manapun terutama di tengah orang banyak 

7. Apabila agama yang dianut dihina oleh orang. 

Hak-hak tersebut di atas merupakan unsur-unsur Siri’ yang apabila 

dilanggar maka bisa menimbulkan sanksi yang berat, kadang-kadang menuntut 

penyelesaian dengan mengorbankan jiwa. Hal ini diakibatkan karena menyangkut 

faktor martabat dan harga diri serta kehormatan yang harus dipelihara dan dalam 

 

29A. Moein MG, Siri’ Na Paccee, (Ujung Pandang; Yayasan Makassar Press, 1990), h. 20. 



19 

 

 

 

kehidupan tidak boleh dicemarkan dan membiarkan diri dihina dan dinodai. 

Dari urian di atas jelas bahwa Siri’ bagi orang Bugis-Makassar merupakan 

faktor yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Nafas dalam kisah ini dapat 

dianalogikan dengan Siri’ yang dimuat dalam kebudayaan tradisional suku Bugis-

Makassar. Tanpa Siri’ manusia bukanlah manusia. Siri’ adalah penentu hakikat 

diri seorang manusia.   

Berdasarkan masalah sosial yang terjadi pada generasi milenial di 

Kecamatan Rumbia maka masalah tersebut tentunya perlu perhatian yang 

mendalam sehingga bisa memberikan manfaat kepada generasi milenial. Satu 

kesyukuran bahwa budaya siri’ berkembang serta menjadi perhatian penting 

bagi masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dan dijadikan 

tolak ukur dalam menimbang dan menilai suatu perkara. Dari pembahasan di 

atas maka muncul beberapa faktor yang melatar belakangi peneliti mengkaji 

budaya siri’ di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Pokok masalah 

tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau 

pertanyaan penelitian.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Eksistensi Budaya Siri’ di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto? 

2. Bagaimana Penerapan Metode Budaya Siri’ Terhadap Pembentukan 

Karakter Generasi Milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto? 

3. Bagaimana Urgensi Reaktualisasi Budaya Siri’ Terhadap Pembentukan 
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Karakter Generasi Milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto? 

D. Kajian Pustaka 

Upaya penelusuran terhadap berbagai sumber yang memiliki relevansi 

dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini telah penulis lakukan. Tujuan 

pengkajian pustaka antara lain agar fokus penelitian tidak terjadi pengulangan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya melainkan akan muncul sisi lain yang signifikan 

untuk diteliti dan dikembangkan. 

Berdasarkan tinjauan teoritis yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian 

yang memiliki kajian serupa dengan apa yang penulis teliti, yaitu sebagai berikut:  

1. Buku: Syamzan Syukur (2018) yang berjudul “Reaktualisasi Kearifan Lokal 

Siri’ Dalam Membangun Budaya Masyarakat yang Berkarakter di Kota 

Makassar” dalam buku ini memberikan beberapa penjelasan tentang 

Kearifan Lokal Siri’ dalam membangun budaya masyarakat yang berkarakter 

yang memiliki kesamaan dengan pokok bahasan peneliti, dalam buku ini 

membahas tentang eksistensi kearifan lokal siri’ dari zaman kerajaan lokal 

sampai zaman modern, kemudian bagaimana kearifan lokal siri’ berpengaruh 

dalam kehidupan pranata sosial masyarakat di kota Makassar serta membahas 

langkah-langkah penting dalam membangun masyarakat yang berkarakter. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syamzan Syukur, memiliki persamaan dengan 

penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut juga meniliti tentang budaya 

Siri’ yang merupakan falsafah atau pedoman hidup masyarakat Bugis-

Makassar sehingga mampu membangun atau membentuk karakter 

masyarakat khususnya generasi milenial saat ini, sementara itu yang menjadi 

perbedaan pada penelitian Syamzan Syukur lebih memfokuskan pada 
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kearifan lokal siri’ dalam membangun budaya masyarakat yang berkarakter 

di kota Makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

penelitian yang lebih memfokuskan terhadap budaya siri’ dalam membentuk 

karakter generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

2. Buku: H. M. Laica Marzuki (1995) yang berjudul “SIRI’ Bagian Kesadaran 

Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)” dalam 

buku ini memuat beberapa gambaran tentang budaya siri’ yang sama dengan 

pokok bahasan peneliti, buku ini membahas tentang bagaimana konsepsi 

kesadaran hukum masyarakat Bugis-Makassar terkait budaya siri’ sebagai 

norma penting dalam pembentukan kehidupan sosial  Masyarakat Bugis-

Makassar.  

3. Alfian, Dkk (2015). “Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan” dalam buku 

ini termuat beberapa penulis diantaranya M. Dawam Rahardjo “Persepsi 

Gerakan Islam Terhadap Kebudayaan” penulis Alfian diterbitkan pertama 

kali dalam bentuk kumpulan karangan oleh penerbit PT Gramedia, anggota 

IKAPI, Jakarta, 2015. Buku ini memuat beberapa bagian, yakni: (1) 

Pengalaman Budaya (2) Kebudayaan Nasional dan Budaya Politik (3) Aspek 

Bahasa dan Pemikiran. Dalam buku yang berjudul Persepsi Masyarakat 

Tentang Kebudayaan, M Dawam Raharjo adalah salah satu masyarakat yang 

mengemukakan teori tentang Persepsi Gerakan Islam Terhadap Kebudayaan, 

bahwasannya Islam bukanlah hasil atau bagian dari kebudayaan, karena 

semua agama Samawi bukan merupakan bagian dari kebudayaan.  

4. Siti Aisyah Khadijah K (Tesis, 2018), salah satu mahasiswa Pasca Sarjana 

Universitas Gadjah Mada telah melakukan penelitian dengan judul “Makna 

Siri’ Na Pesse Bagi Perempuan Bugis Dalam Perspektif Eksistensialisme 

Gabriel Marcel” Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah Khadijah K, 
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memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut 

juga meneliti budaya Siri’ yang merupakan falsafah pedoman hidup 

masyarakat Bugis-Makassar dalam penelitiannya juga membahas Siri’ yang 

ada pada diri perempuan Bugis-Makassar sebagaimana bagi perempuan 

Bugis-Makassar, Siri’ sama derajatnya dengan martabat, nama baik, harga 

diri, reputasi, kehormatan diri maupun keluarga, yang semuanya harus dijaga 

dan dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial  suku Bugis-Makassar sehari-

hari. Dalam kaitannya dengan penelitian penulis sama-sama membahas 

tentang peran budaya Siri’ dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat 

Bugis-Makassar, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

yang lebih memfokuskan terhadap budaya Siri’ dalam membentuk karakter 

generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

5. Sulistyowati Irianto (Tesis, 2002), salah seorang mahasiswa Pascasarjana 

Universitas Indonesia telah melakukan penelitian dengan judul “Perempuan 

Dalam Budaya Siri’; Studi Kasus Tentang Pola Pengasuhan Anak dan 

Dampaknya pada Perempuan Etnis Bugis Wajo di Provinsi Sulawesi 

Selatan”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu 

pada penelitian tersebut membahas tentang nilai-nilai gender yang 

diwujudkan dalam pola pengasuhan anak. Dalam masyarakat yang 

menjunjung budaya Siri’ pandangan perempuan digunakan untuk memahami 

permasalahan budaya Siri’. Dalam kaitannya dengan penelitian penulis yaitu 

bagaimana menerapkan nilai-nilai budaya Siri’ dalam kehidupan sosial 

masyarakat khususnya generasi milenial saat ini. 

6. Abdul Rahman Rajab (2018), salah seorang mahasiswa Pascasarjana 

Universitas Diponegoro Semarang telah melakukan penelitian dengan judul 

“Persepsi Budaya Siri’ Masyarakat Bugis Makassar di Makassar terhadap 
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Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”. Penelitian yang dilakukan 

oleh Abdul Rahman Rajab, memiliki persamaan dengan penelitian penulis 

yaitu pada penelitian tersebut juga meniliti tentang budaya Siri’ yang 

merupakan falsafah atau pedoman hidup masyarakat Bugis-Makassar, 

sementara itu yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian Abdul Rahman 

Rajab lebih memfokuskan pada persepsi masyarakat Bugis-Makassar 

terhadap pengadaan tanah,30 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah penelitian yang lebih memfokuskan terhadap budaya siri’ 

dalam membentuk karakter generasi milenial di Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto. 

7. Ade Yulianti dan Cici Marlianti (2021), telah melakukan penelitian dalam 

jurnalnya yang berjudul “Analisis Karakter Generasi Milenial Dari Sudut 

Pandang Buya Hamka”. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Yulianti dan Cici 

Marlianti memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang 

karakter generasi milenial, tapi dalam penelitiannya lebih memfokuskan pada 

analisis karakter generasi milenial yang merujuk pada pemikiran dan sudut  

pandang Buya Hamka, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah dengan memfokuskan pada budaya siri’ terhadap pembentukan 

karakter generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

8. R Willya Achmad W. Dkk (2019), telah melakukan penelitian dalam 

jurnalnya yang berjudul “Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 

4.0”. Penelitian yang telah dilakukan oleh R Willya Achmad W. Dkk 

memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu masing-masing 

membahas tentang karakter generasi milenial tapi pada penelitian dalam 

 

30Abdul Rajab Rahman, “Representasi Nilai Budaya Siri’ Masyarakat Bugis-Makassar di 

Makassar terhadap Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”. (Tesis tidak diterbitkan; Faculty 

of Magister Kenotariatan Universitas, 2003), h. 128. 
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jurnalnya lebih berfokus pada bagaimana potret generasi milenial pada era 

revolusi industri 4.0, dalam jurnalnya membahas tentang perkembangan 

teknologi saat ini hingga mempengaruhi generasi milenial dalam kehidupan 

sosialnya, terlebih menggambarkan perkembangan teknologi yang 

mempengaruhi perilaku dan kebiasaan generasi milenial yang berusia 18- 40 

tahun. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan 

memfokuskan pada budaya siri’ terhadap pembentukan karakter generasi 

milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

Sebaliknya juga kebudayaan bukan merupakan bagian dari agama Samawi. 

Kedua-duanya, masing-masing berdiri sendiri. Bagi mereka agama Samawi dan 

kebudayaan dapat saja saling berhubungan dan membentuk semacam kebudayaan 

tertentu, yaitu kebudayaan yang dijiwai dan diwarnai oleh agama Samawi tersebut. 

Kemudian, dengan perkataan lain Islam, selain mengatur segi-segi ritual 

keagamaan, juga mengandung ajaran-ajaran yang dapat dijadikan asas-asas 

kebudayaan.  

Kemudian, Koentjaraningrat juga mengemukakan teori Persepsi Tentang 

Kebudayaan Nasional yaitu: Konsep Kebudayaan dalam menganalisis konsep 

“kebudayaan” yang sangat luas ruang lingkupnya Koentjaraningrat mengusulkan 

agar kita melakukannya pada dua dimensi, yaitu: dimensi wujud dari kebudayaan 

itu, kebudayaan yang hanya ada pada makhluk manusia itu mempunyai paling 

sedikit tiga wujud, yakni:  

1. wujud sebagai suatu kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia 

2. wujud sebagai suatu kompleks aktivitas 

3. wujud sebagai benda dan dimensi isinya 

Dalam menganalisa isi dari kebudayaan manusia pada umumnya ataupun 
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isi dari suatu kebudayaan dalam suatu masyarakat tertentu, kita sebaiknya 

mempergunakan konsep mengenai “unsur-unsur kebudayaan universal” (cultural 

universals), yaitu unsur-unsur yang ada dalam semua kebudayaan diseluruh dunia, 

baik yang kecil, bersahaja, dan terisolasi, maupun yang besar, kompleks, dan 

dengan suatu jaringan hubungan yang luas. Konsep mengenai cultural universals 

itu mula-mula dikembangkan oleh ahli antropologi bernama Brownislaw. 

Malinowski. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah untuk 

merumuskan berbagai pemahaman terkait budaya siri’ terhadap pembentukan 

karakter generasi milenial dengan merujuk pada keberadaan budaya siri’ di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

a. Untuk mengetahui eksistensi budaya siri’ terhadap pembentukan karakter 

generasi milenial khususnya masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto. 

b. Untuk mengetahui urgensi budaya siri’ terhadap pembentukan karakter  

generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponato. 

c. Untuk mengetahui metode budaya siri’ terhadap pembentukan karakter 

generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sementara kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian tesis 

ini mencakup kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. 

a. Secara ilmiah, tesis ini dapat memberi konstribusi pengetahuan, guna 

menambah khasanah pengetahuan tentang budaya siri’ khususnya 
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dibidang Sejarah dan Kebudayaan Islam. Terkhusus di Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi kalangan 

mahasiswa yang bergelut didalam bidang Sejarah dan Kebudayaan Islam. 

b. Secara praktis, diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya 

bagi kalangan akademis dan generasi milenial dalam membentuk karakter 

atau pola perilaku dalam kehidupan sosial, terutama menyikapi berbagai 

budaya dan melestarikannya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Budaya Lokal  

Budaya lokal adalah salah satu kegiatan manusia  dalam mengolah juga 

mengatur kebiasaan dalam kehidupan sosial manusia dari hasil olah daya pikir, 

dituangkan dalam pikiran akal dan budi dari manusia itu sendiri, sehingga 

menghasilkan kreatifitas yang diakui oleh manusia-manusia setempat dan 

sekitarnya. Budaya tersebut dapat diamati melalui adat atau kebiasaan masyarakat, 

mata pencaharian, hasil kesenian, ilmu pengetahuan dan bahasa masyarakat 

setempat.31   

Menurut Nawari Ismail, yang dimaksud dengan budaya lokal adalah semua 

ide, aktifitas dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di 

lokasi tertentu. Budaya lokal tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Dengan 

demikian sumber budaya lokal bukan hanya berupa nilai, aktivitas dan hasil 

aktivitas tradisional untuk warisan nenek moyang masyarakat setempat, namun 

juga semua komponen atau unsur budaya yang berlaku berkembang dalam 

masyarakat tertentu. 

Seorang antropologi Ralh Linton mendefinisikan kebudayaan dalam 

kehidupan sehari-hari bahwa Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari 

masyarakat yang mana pun tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu 

bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan, dalam arti 

cara hidup masyarakat u kalau kebudayaan diterapkan pada cara hidup kita 

 

31Joan Hesti Gita Purwasih, dkk., Sosiologi Kelas X Semester 1 Sesuai Kurikulum 2013 

yang Disempurnakan (Klaten: Intan Pariwara, 2016), h. 44. 
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sendiri, maka tidak ada sangkut pautnya dengan membaca karya sastrawan terkenal. 

Untuk seorang ahli sosial, kegiatan seperti membaca itu merupakan elemen-elemen 

beleka dalam keseluruhan kebudayaan kita. Keseluruhan ini mencakup kegiatan-

kegiatan duniawi seperti mencuci piring untuk tujuan mempelajari kebudayaan, 

karena itu bagi seseorang ahli ilmu sosial tidak ada masyarakat atau perorangan 

yang tidak berkebudayaan. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan, 

bagaimanapun sederhananya kebudayaan itu dan setiap manusia adalah mahkluk 

berbudaya, dalam arti mengambil bagian dalam suatu kebudayaan.32 

Adapun konsep kebudayaan menurut Williams adalah menggunakan 

konsep antropologis karena memusatkan pada makna sehari-hari yaitu nilai 

(gagasan), norma (prinsip atau aturan terbatas) dan benda-benda 

material/simbolis.33 Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kebudayaan merupakan seperangkat peraturan atau norma yang dimiliki bersama 

oleh anggota masyarakat, yang apabila dilakukan oleh para anggotanya akan 

melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh para anggotanya 

yang lain, sehingga gagasan kebudayaan mengacu pada makna yang dimiliki secara 

bersama-sama atau kolektif bukan secara individual.  

Will Kymlicka mendefinisikan kebudayaan dalam konteks atau jenis 

kebudayaan kemasyarakatan, yaitu kebudayaan yang memberikan kepada 

anggotanya berbagai cara hidup yang penuh arti dalam segala kegiatan manusia, 

termasuk kehidupan sosial, pendidikan, agama, hiburan dan ekonomi, yang 

mencakup baik bidang publik maupun pribadi. Kebudayaan-kebudayaan tersebut 

cenderung terkonsentrasi secara teritorial, berdasarkan bahasa yang sama. Will 

 

32T.O Ihromi, Pokok-pokok Antropologi Budaya (Cet IV;Jakarta, 2016), h. 22. 

33Chris Barker, Cultural Studies, Theory dan Practice, (Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2013), 

h. 40. 
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Kymlicka menyebut bahwa dalam kebudayaan kemasyarakatan tidak hanya 

menekankan pada ingatan dan nilai-nilai bersama, tetapi juga institusi dan praktik-

praktik yang sama.34 

Budaya lokal di Indonesia tercermin dari keragaman budaya dan adat 

istiadat dalam masyarakat. Berbagai suku bangsa di Indonesia, seperti Jawa, Sunda 

Batak, Minang, Timor, Bali, Sasak, Papua, Maluku dan Bugis Makassar memiliki 

adat istiadat dan bahasa yang berbeda. Setiap suku bangsa tersebut tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan alam lingkungannya. Keadaan geografis yang terisolir 

menyebabkan penduduk setiap pulau mengembangkan pola hidup dan adat istiadat 

yang berbeda-beda, serta bahasa dan dialek itu sesungguhnya berasal dari sumber 

yang sama, yaitu bahasa dan budaya Melayu Austronesia.35 

Istilah budaya lokal adalah adat istiadat yang berciri lokal, yakni kearifan 

lokal yang berlaku secara khusus dikalangan masyarakat Makassar, 

membedakannya dengan masyarakat didaerah lain. Budaya lokal biasa pula 

diistilahkan kearifan lokal (local genius). Dengan kata lain kearifan lokal tidak 

terlepas dari kearifan budaya setempat yaitu sebagai jawaban kreatif terhadap 

situasi geografis-politik, historis dan situasional yang bersifat lokal dan timbal balik 

antar manusia dan lingkungannya. Karena memiliki peran ganda, satu sisi sebagai 

subjek yang dipengaruhi oleh lingkungannya.36 

Budaya lokal memilliki enam dimensi , yaitu: 

 

34Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority, terj. Edlina 

Hafmini Eddin, Kewargaan Multikultural: Teori Liberal Mengenai Hak-hak  Minoritas, (Cet. I; 

Jakarta: LP3ES, 2003), h. 114. 

35Ralph Linton, The Cultural Background Personality, terj. Fuad Hasan, Latar Belakang 

Kebudayaan daripada Kepribadian (Cet. I; Jakarta: Jaya Sakti, 2016), h. 29. 

36Muh Ilham, Budaya Lokal dalam Ungkapan Makassar dan Relevansinya dengan Sarak 

Suatu Tinjauan Pemikiran Islam (Makassar; UIN Press, 2013), h. 17. 
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1. Dimensi pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal jenis ini terkait dengan 

perubahan siklus iklim, kemarau dan penghujan. Kemampuan adaptasi ini 

menjadi bagian dari pengetahuan lokal mereka dalam menguasai alam. 

2. Dimensi nilai lokal untuk mengatur kehidupan manusia perlu adanya 

aturan-aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati. Nilai-nilai ini 

biasanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dan 

manusia, dan antara manusia dan alam. Nilai-nilai ini meliki dimensi waktu 

berupa nilai masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.  

3. Dimensi keterampilan lokal kemampuan lokal bagi setiap masyarakat 

dipergunakan sebagai kemampuan bertahan hidup (surviva).  

4. Dimensi sumber daya lokal pada umumnya adalah sumber daya yang tak 

dapat diperbaharui dan dapat diperbarui. 

5. Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal setiap masyarakat pada 

dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan 

kesukuan.  

6. Dimensi solidaritas kelompok lokal suatu masyarakat umumnya 

dipersatukan oleh ikatan komunal untuk membentuk solidaritas lokal. 

Sebenarnya setiap suku bangsa mempunyai konsep ideal dalam 

kebudayaannya sesuai pandangan hidupnya. Budaya lokal adalah nilai-nilai lokal 

hasil budi daya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh 

melalui proses belajar dari waktu-kewaktu. Nilai-nilai yang diperoleh tersebut 

menyebabkan budaya lokal bisa bertahan lama. Konsep yang dimiliki manusia 

dibuat untuk menjawab tantangan alam. Sekurang-kurangnya ada enam nilai yang 

amat menentukan wawasan etika dan kepribadian manusia sebagai individu 

maupun sebagai masyarakat, yaitu: ekonomi, solidadaritas, agama, seni, kuasa, dan 

teori: 
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1. Nilai teori. Ketika manusia menentukan dengan objektif identitas benda-

benda atau kejadian-kejadian, maka dalam prosesnya hingga menjadi 

pengetahuan, manusia mengenal adanya teori yang menjadi konsep dalam 

proses penilaian atas alam sekitar 

2. Nilai ekonomi. Ketika manusia bermaksud menggunakan benda-benda atau 

kejadian-kejadian, maka ada proses penilaian ekonomi atau kegunaan, yakni 

dengan logika efisiensi untuk memperbesar kesenangan hidup. Kombinasi 

antara nilai teori dan nilai ekonomi yang senantiasa maju disebut aspek 

progresif dari kebudayaan 

3. Nilai agama. Ketika manusai menilai suatu rahasia yang menakjubkan dan 

kebesaran yang menggetarkan di mana di dalamnya ada konsep kekudusan 

dan ketakziman kepada yang Mahagaib, maka manusia mengenal nilali 

agama. 

4. Nilai seni. Jika yang dialami itu keindahan di mana ada konsep estetika 

dalam menilai benda atau kejadian-kejadian, maka manusia mengenal nilai 

seni. Kombinasi dari agama dan seni yang sama-sama menekankan intuisi, 

perasaan, dan fantasi disebut aspek ekspresif dari kebudayaan. 

5. Nilai kuasa. Ketika manusia merasa puas jika orang mengikuti pikirannya, 

norma-normanya, dan kemauannya, maka ketika itu menusia mengenal nilai 

kuasa 

6. Nilai solidaritas. Tetapi ketika hubungan itu menjelma menjadi cinta, 

persahabatan, dan simpati sesama manusia, menghargai orang lain, dan 

merasakan kepuasan ketika membantu mereka maka manusia mengenal 

nilai solidaritas37 

 

37Rusmin Tumanggor, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Cet ke 4: Jakarta; 

Prenadamedia Group, 2017) h. 142. 
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Penjelasan di atas sangat jelas menerankan konsep yang dimiliki dalam diri 

manusia aspek-aspek pendukung atau nilai dalam diri yang menentukan wawasan 

etika dan kepribadian manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat yang 

berbudaya. Semua komponen tersebut menjadi dasar dalam keberlangsungan hidup 

yang baik. 

Syukur Syamzan, juga menjelaskan lebih spesifik tentang konsep nilai 

budaya lokal, yang menjadi faktor pendukung budaya lokal eksis dalam kehidupan 

sosial masyarakat, setidaknya ada 5 nilai dalam budaya lokal tersebut yaitu: 

1. Nilai religius, menghormati leluhur, menghormati wali, dan orang yang 

berjasa termasuk nilai religius. 

2. Nilai kesadaran spiritual, sebagian orang mencari ketenangan batin melalui 

guru, ulama atau orang-orang yang dianggap sakti atau mendatangi orang-

orang yang dianggap pintar. 

3. Nilai sosial, setiap tradisi secara tidak langsung akan menjalin silaturahmi 

bagi para pelaku tradisi. 

4. Nilai budaya, tradisi sebagai pelestarian budaya 

5. Nilai ekonomi, setiap tradisi juga tidak terlepas dari peran masyarakat 

disekitar tempat pelaksanaan tradisi, karena mereka akan menciptakan 

situasi yang kondusif dan aman bagi pengunjung karena secara ekonomi 

akan mendatangkan manfaat bagi mereka.38 

Budaya lokal yang sudah memiliki nilai-nilai akan dipertahankan oleh 

masyarakat setempat sejalan dengan hal demikian budaya lokal memilliki fungsi 

menurut Susanto yaitu:  

 

38Syamzan Syukur, Kontinuitas dan Diskontiunitas Tradisi Ziarah Makam Syekh Yusuf di 

Kobbang Gowa Sulawesi Selatan, El Harakah Jurnal Budaya Islam, vol 18 no. 1. Januari-Juli 2016. 
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a. Budaya lokal sebagai wadah titik temu anggota masyarakat dari berbagai 

latar belakang seperti status sosial, suku, agama, ideologi, dan politik. Hal 

ini dapat dibuktikan dari berbagai tradisi masyarakat setempat yang 

menyambung tali silaturahmi antara satu dengan yang lain. 

b. Budaya lokal seperti lembaga adat, tradisi dapat juga berfungsi sebagai 

norma-norma sosial yang miliki pengaruh signifikan dalam mengatur sikap 

dan perilaku masyarakat. 

c. Budaya lokal sebagai pengontrol sosial dari setiap anggota masyarakat. 

Misalnya tradisi bersih-bersih desa bukan sekedar sebagai kegiatan yang 

bersifat gotong royong dan lingkungan tetapi juga memiliki makna bersih 

dosa setiap anggota masyarakat. 

d. Budaya dapat berfungsi sebagai penjamin anggota pendukung budaya, 

mislanya memiliki nilai sosial-ekonomi bagi anggotanya.39 

1.  Manusia dan Kebudayaan 

 Manusia dan kebudayaan tak terpisahkan, secara bersama-sama menyusun 

kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial budaya, menjadi 

masyarakat. Masyarakat manusia melahirkan, menciptakan, menumbuhkan dan 

mengembangkan kebudayaan: tak ada manusia tanpa kebudayaan, dan sebaliknya 

tak ada kebudayaan tanpa manusia. Tak ada masyarakat tanpa kebudayaan tak ada 

kebudayaan tanpa masyarakat. Diantara makhluk-makhluk ciptaan al- khalik, 

hanya masyarakat manusia yang meniru-meniru sang pencipta agung merekayasa 

kebudayaan. Kebudayaan adalah reka cipta manusia dalam masyarakatnya. 

Kesadaran manusia terhadap pengalamannya mendorongnya menyusun rumusan, 

 

39Narawi Ismail, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal, (Bandung: Lubuk Agung, 

2011), h. 13. 
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batasan, definisi, dan teori tentang kegiatan-kegiatan hidupnya yang kemudian 

disebut kebudayaan, kedalam konsepsi tentang kebudayaan.  

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang 

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang 

berkaitan dengan budi dan akal manusia, pendapat lain menyatakan bahwa 

buddhayah merupakan kata majemuk, sedangkan kata tunggalnya adalah buku. 

Kesadaran demikian bermula dari karunia akal, perasaan dan naluri 

kemanusiaannya, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, seperti hewan atau 

binatang. Pada pertengahan kedua abad ke- xix Sir Edward Burnett Taylor bapak 

antropologi budaya melakukan serangkaian study tentang masyarakat-masyarakat 

“primitif”, yang meliputi perkembangan kebudayaan masyarakat manusia 

melampaui fase-fase transisi dari masyarakat liar. Study tentang kebudayaan 

masyarakat manusia ini disampaikannya dalam dua jilid buku berjudul primitife 

culture meliputi berbagai aspek kehidupan dan ketahanan hidup, kehidupan 

spiritual, kekuatan magic, sihir, astrologi, hingga berbagai macam ragam animisme, 

ritus dan upacara.40 

Menurut Koentjaraningrat kata budaya berasal dari kata “Colere” kemudian 

“Culture” yang diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah 

dan mengubah alam  Definisi budaya menurut Linton Budaya merupakan 

keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu 

kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu.41 

 

40N. H. Kistanto, “Tentang Konsep Kebudayaan,” Jurnal Kajian Kebudayaan, vol. 10 no. 

2 (Februari 2017), h. 4. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13248. (Diakses 

28 Juli 2022). 

41Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 

14. 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13248
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Sedangkan menurut Effat al-syarkawi mendefinisikan bahwa pengertian 

budaya dari pandangan agama Islam adalah khazanah sejarah sekelompok 

masyarakat yang tercermin didalam kesaksian dan berbagai nilai yang 

menggariskan bahwa suatu kehidupan harus memiliki makna dan tujuan rohaniah.  

Menurut Jensen dan Trenholm Budaya merupakan seperangkat norma, nilai, 

adat istiadat, kepercayaan, aturan, dan juga kode. Yang jika dilihat secara sosial 

mengartikan kelompok- kelompok tertentu, kemudian mengikat mereka satu 

dengan yang lainnya serta memberikan mereka kesadaran bersama. 

Menurut Ki Hajar Dewantara Budaya merupakan hasil perjuangan 

masyarakat terhadap zaman dan alam. Perjuangan ini membuktikan kejayaan dan 

kemakmuran hidup masyarakat dalam menghadapi kesulitan dan rintangan untuk 

dapat mencapai keselamatan dan kebahagian di dalam hidupnya.  

Unsur-unsur kebudayaan memiliki beberapa bagian diantaranya; bahasa, 

sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan 

hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. 

Bahasa merupakan suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan 

sekaligus sebagai alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan 

dan mengadaptasikan kebudayan bentuk bahasa ada dua yaitu bahasa lisan dan 

bahasa tulisan.  

Suatu kenyataan tidak dapat luput dari perhatian orang adalah 

pengalamannya bahwa dalam masyarakat manusia yang bagaimana pun bentuknya, 

selalu terdapat suatu bahasa yang cukup rumit susunannya. Bahasa bersifat simbolis 

artinya suatu perkataan mampu melambangkan asti apa pun, walaupun hal atau 

barang yang dilambangkan artinya oleh kakta itu tidak hadir. 
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Hal itu menghadirkan implikasi yang hebat untuk pewarisan kebudayaan, 

ini berarti bahwa orang tua manusia misalnya dapat mengatakan kepada anaknya, 

setelah anak dapat memahami percakapan sederhana bahwa, ular berbahaya dan 

harus dihindari. Orang tua tersebut dapat menjelaskan secara mendetail sekali 

mengenai sifat-sifat ular, dia merinci bagaimana panjangnya, besarnya, warnanya, 

bentuknya dan cara-cara bergerak. Dia dapat menunjukkan tempat-tempat dimana 

anaknya mungkin menemukan ular dan menerangkan bagaimana menghindarinya. 

Jadi dalam ingatannya sekiranya dia menemukan ular, ia mungkin akan teringat 

kata yang menjadi pelambang untuk binatang itu, dan juga teringat pada keterangan 

yang berhubungan dengan itu dengan demikian menjauhkan diri dari bahaya.42 

Bahasa layaknya simbolis akan suatu hal, jika tidak maka orang tua akan 

menunggu saat ular bisa benar-benar dilihat dan memulai contoh-contohnya. Dan 

kemudian barulah dijelaskan bahaya dari ular itu. Maka tanpa bahasa kebudayaan 

tidak bisa tetap ada dan diteruskan oleh generasi karena bahasa yang menunjukkan 

keterangan-keterangan secara simbolis dan dapat menjadi pewarisan kebudayaan 

yang beraneka ragam. 

Sistem pengetahuan berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam 

sekelilingnya dan sifat-sifat pelaralatan yang digunakannya sistem pengetahuan 

meliputi flora dan fauna, ruang pengetahuan tentang alam sekitar, waktu, ruang dan 

bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia serta tubuh manusia. 

Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial merupakan sekelompok 

masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem 

kemasyarakatan atau organisasi sosial meliputi kekerabatan, asosiasi, sistem 

kenegaraan, sistem kesatuan hidup dan perkumpulan. 

 

42T.O Ihroni, Pokok-Pokok Antropologi Budaya, (Cet IV; Jakarta, 2016), h. 25. 
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Sistem peralatan hidup dan teknologi adalah jumlah dari semua tehnik yang 

dimiliki oleh para anggota dalam suatu masyarakat yang meliputi cara bertindak 

dan berbuat dalam mengelola dan mengumpulkan bahan-bahan mentah. Kemudian 

bahan tersebut dijadikan sebagai alat kerja, penyimpanan, pakaian, perumahan, alat 

transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya yang berupa material. Unsur teknologi 

yang sangat menonjol adalah kebudayaan fisik yang meliputi alat produksi, senjata, 

wadah, makanan dan minuman, pakaian, perhiasan, tempat tinggal, perumahan, 

dan alat-alat transportasi.  

Sistem mata pencaharian hidup adalah segala usaha atau upaya manusia 

untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencaharian 

hidup atau sistem ekonomi meliputi berburu, mengumpulkan makanan, bercocok 

tanam, perikanan, peternakan, dan perdagangan.  

Sistem religi bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara 

keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan 

tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran. Sistem religi meliputi system sembilan 

kepercayaan, sistem nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara 

keagamaan.  

Secara sederhana kesenian dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia 

terhadap keindahan atau estetika bentuk keindahan yang beraneka ragam itu 

muncul dari sebuah permainan imajinatif dan kreatif.hal itu dapat memberikan 

kepuasan batin bagi manusia. Secara garis besar, kita dapat memetakan bentuk 

kesenian dalam tiga garis besar, yaitu seni rupa, seni suara dan seni tari.  

Unsur-unsur kebudayaan tersebut bersifat universal, yakni terdapat dalam 

semua masyarakat dimanapun di dunia, baik masyarakat sederhana atau pra 

pertanian maupun masyarakat berkembang atau mengindustri dan masyarakat 
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maju atau masyarakat industri yang sangat rumit dan canggih. Unsur-unsur tersebut 

juga menunjukkan jenis-jenis atau kategori-kategori kegiatan manusia untuk 

mengisi atau mengerjakan, atau menciptakan kebudayaan sebagai tugas manusia 

diturunkan kedunia sebagai utusan atau khalifah untuk mengelola dunia dan 

seisinya.  

2. Pengertian Budaya Lokal  

Budaya lokal merupakan budaya asli atau dapat didefinisikan sebagai ciri 

khas berbudaya sebuah kelompok dalam berinteraksi atau berprilaku dalam ruang 

kelompok tersebut. Kelompok yang dimaksudkan biasanya terikat dengan tempat 

atau masalah geografis. Seperti halnya kebudayaan pada umumnya yang memang 

dapat mendapatkan pengaruh dari banyak faktor (geografis, agama, politik, 

ekonomi, dan lain-lain) yang merupakan unsur-unsur kebudayaan. 

Sumber dari budaya lokal tersebut biasanya berasal dari nilai-nilai ilmu 

agama, kebiasaan dan petuah pendahulunya (nenek moyang) ataupun adat istiadat. 

Mengartikan atau mengurai konsep kebudayaan memang tidak pernah menjadi 

sederhana karena banyak faktor yang membangunnya.  

Ciri-ciri budaya lokal dapat dikenali dalam bentuk kelembagaan sosial yang 

dimiliki oleh suatu suku bangsa. Kelembagaan sosial merupakan ikatan sosial 

bersama diantara anggota masyarakat yang mengoordinasikan tindakan sosial 

bersama antara anggota masyarakat. Lembaga sosial memiliki orientasi prilaku 

sosial ke dalam yang sangat kuat. Hal itu ditunjukkan dengan orientasi untuk 

memenuhi kebutuhan anggota lembaga sosial tersebut. Dalam lembaga sosial, 

hubungan sosial diantara anggotanya sangat bersifat pribadi dan didasari oleh 

loyalitas yang tinggi dan terhadap pemimpin dan gengsi sosial yang dimiliki. 
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Bentuk kelembagaan sosial tersebut dapat dijumpai dalam sistem gotong royong. 

Gotong royong merupakan ikatan hubungan tolong menolong diantara masyarakat 

desa. Di daerah pedesaan pola hubungan gotong royong dapat terwujud dalam 

banyak aspek kehidupan. 

3. Pangngadakkang (Adat) 

Pangngadakkang dapat diartikan sebagai keseluruhan norma-norma yang 

meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesama manusia dan 

terhadap pranata-pranata sosialnya secara timbal balik.43 

Pangngaderreng atau pangngadakkang mengandung arti keseluruhan 

norma yang meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap 

sesamanya manusia dan terhadap pranata sosial secara timbal balik, dan yang 

menyebabkan adanya gerak (dinamik) masyarakat. Pangngadakkang menjadi 

pegangan di dalam mengatur kehidupan masyarakat Bugis-Makassar44 

Adat masyarakat Bugis-Makassar sangat berpengaruh terhadap tatanan 

sosial masyakarat itu dikarenakan pangngadakkang orang terdahulu memiliki 

makna yang jika diartikan sebagai pola perilaku masyarakat Bugis-Makassar yang 

dituangkan dalam kebiasaan atau adat yang berlaku dari dulu hingga sekarang. 

Namun setelah perkembangan zaman yang semakin modern pangngadakkang 

menjadi sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja tidak memiliki nilai kearifan lokal 

didalamnya.  

Seseorang yang bertemu orang tua haruslah berbicara sesuai dengan norma 

yang berlaku, yaitu harus dengan sapaan “daeng”, panggilan bagi yang dituakan 

 

43Mattulada, Latoa. Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, 

(Cet. II; Ujung Pandang: Hasanuddin University, 1995), h. 54-55. 

44 Jumadi, “Perspektif Sosio-Historis Kearifan Lokal dan Institusi Sara’ (Islam) di Sulawesi 

Selatan”, Jurnal Pemikiran Islam 15, no. 2, (2011): h. 222. 



40 

 

 

dan bertutur kata yang baik. Orang tua yang mempunyai anak lelaki dan tidak 

menuntut ilmu, jika sudah dianggap baligh maka orang tua merasa malu jika tidak 

cepat-cepat dicarikan jodoh. Anak lelaki yang tertua jika orang tuanya sudah tua, 

maka diharuskan menanggung tanggung jawab keluarga menggantikan ayahnya. 

Urusan harta benda dan pusaka keluarga berada dalam tangannya. 

Salah satu rumah tangga masyarakat di Kecamatan Rumbia Khususnya 

orang Makassar merupakan satu kesatuan keluarga yang tertutup bagi keluarga lain. 

Orang yang dikenal dalam lingkungan keluarga boleh saja keluar masuk rumah 

seperti nenek, om, tante, mertua, anak-anak dan keponakan dari kepala rumah 

tangga. Tetapi, orang yang dikenal boleh dengan begitu saja masuk rumah, bahkan 

kalau berkunjung ke rumah orang yang sudah dikenal pun, tamu tersebut harus 

menyatakan kehadirannya, ia hendaklah mengucapkan salam. Apabila orang rumah 

mendengarnya lalu mengintip siapa tamu yang datang dan orang di dalam rumah 

tersebut menampakkan diri, maka tamu tersebut dapat bertanya apakah orang yang 

hendak dikunjungi ada dirumah.  

Hal-hal kecil yang kita anggap biasa saja sangat dijunjung tinggi oleh orang 

tua, maka sekarang sebaliknya semakin kecil kebiasaan tersebut maka semakin 

ditinggalkan dan tenggelam dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak 

mencerminkan kebaikan. Pada dasarnya kebiasaan baik meskipun dianggap kecil 

pengaruhnya tetapi sangat berharga untuk kebaikan setiap individu.  

B. Konsep Budaya Islam  

Banyak pandangan yang mengatakan agama merupakan bagian dari 

kebudayaan, tetapi tak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil 

dari agama. Hal ini seringkali membingungkan ketika kita harus meletakkan agama 

(Islam) dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Koentjaraningrat misalnya, 
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mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang 

harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya. Ia 

juga mengatakan bahwa terdapat unsur-unsur universal yang terdapat dalam semua 

kebudayaan yaitu, salah satunya adalah sistem religi. Pandangan diatas, 

menyatukan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan.  

Dengan demikian, agama menurut pendapat di atas merupakan gagasan dan 

karya manusia. Bahkan lebih jauh Koentjaraningrat menyatakan bahwa unsur-

unsur kebudayaan tersebut dapat berubah dan agama merupakan unsur yang paling 

sukar untuk berubah. Ketika Islam diterjemahkan sebagai agama (religi) berdasar 

pandangan di atas, maka Islam merupakan hasil dari keseluruhan gagasan dan karya 

manusia. Islam pun dapat pula berubah jika bersentuhan dengan peradaban lain 

dalam sejarah. Islam lahir dalam sebuah kebudayaan dan berkembang (berubah) 

dalam sejarah. Islam merupakan produk kebudayaan. Islam tidaklah datang dari 

langit, ia berproses dalam sejarah. 

Peningkatan kualitas kehidupan ini sendiri dapat didapatkan apabila hasil 

pemikiran tersebut sudah dilaksanakan dan diwujudkan dalam karya nyata. 

Disini,hasil penelitian dapat dilihat hal ini  kemudian disebut dengan istilah 

kebudayaan. Dengan demikian, semua kemajuan baik yang berwujud fisik maupun 

non fisik dalam bidang apapun, bisa disebut dengan kebudayaan. Sebab, hal 

tersebut merupakan hasil dari proses pemikiran serta usaha fisik manusia sehingga 

menciptakan pembaharuan dalam bidang apapun. 

1. Pengertian Kebudayaan Islam 

Konsep kebudayaan Islam, kata agama dan kebudayaan merupakan dua kata 

yang sering kali bertumpang tindih, sehingga mengabungkan pemaham kita 

terhadap kebudayaan. Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan 

bagiang dari kebudayaan, tetapi tak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan 
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merupakan hasil dari suatu ajaran agama. Hal ini sering kali membingungkan ketika 

kita harus meletakan agama Islam dalam konteks kebudayaan kehidupan kita 

sehari-hari. 

Al-Qur’an memandang kebudayaan itu sebagai suatu proses dan meletakkan 

kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan sebagai totalitas 

kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal, hati dan tubuh yang menyatu dalam 

suatu perbuatan. Oleh karena itu, secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai 

hasil akal, budi, cipta, rasa, karsa dan karya manusia. Ia tidak mungkin terlepas dari 

nilai-nilai kemanusiaan, namun bisa jadi lepas dari nilai-nilai ketuhanan. 

Sebagaimana Allah swt, berfirman dalam QS. Luqman/31:21. 

ل وْ   ن اۗ ا و  دْن ا ع ل يْه  اٰب اۤء  ج  ا و  ل  اللّٰه  ق ال وْا ب لْ ن تَّب ع  م  آ ا نْز  م  اتَّب ع وْا م  ا ذ ا ق يْل  ل ه  ك ان  الشَّيْطٰن   و 
يْر      ٢١ي دعْ وْه مْ ا لٰى ع ذ اب  السَّع 

Terjemahnya: 

Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang diturunkan 
Allah!” mereka menjawab, “(Tidak). Kami justru (hanya) mengikuti 
kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami.” Apakah 
(mereka akan mengikuti nenek moyang mereka,) walaupun 
sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-
nyala (neraka)?45 

Menurut amer al-Ruba’i, Islam bukanlah hasil dari produk budaya akan 

tetapi Islam justru membangun sebuah peradaban. Peradaban yang berdasarkan al-

quran dan sunnah nabi tersebut dinamakan peradaban Islam. Dengan pemahaman 

diatas, kita dapat memulai untuk menetapkan Islam dalam kehidupan keseharian 

kita. Kitapun dapat membangun kebudayaan Islam dengan landasan konsep yang 

berasal dari Islam pula. Islam adalah sebuah agama hukum (religion of law). 

Hukum agama diturunkan oleh Allah swt, melalui wahyu yang disampaikan kepada 

nabi Muhammad Saw; untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin tanpa terkecuali, 

 

45Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 413.  
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dan tanpa dikurangi sedikitpun. Dengan demikian, watak dasar Islam adalah 

pandangan yang serba normatif dan orientasinya yang serba legal formalistik. Islam 

haruslah diterima secara utuh, dalam arti seluruh hukum-hukumnya dilaksanakan 

dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkatan. Secara umum konsep Islam 

berangkat dua pola hubungan yaitu hubungan secara fertikal yakni dengan Allah 

swt dan hubungan sesama manusia.  

Hubungan yang pertama berbentuk tata agama (ibadah), sedang hubungan 

kedua membentuk sosial (muamalah). Sosial membentuk masyarakat, yang jadi 

wadah kebudayaan. Konsep tersebut dalam penerapannya tidak terlepas dari tujuan 

pembentukan hukum Islam secara umum, yaitu menjaga kemaslahatan manusia 

didunia dan akhirat. Lebih spesifik lagi, tujuan agama ialah, selama diakhirat dan 

rohaniah dunia, sedang tujuan kebudayaan ialah selamat didunia saja. apabila tidak 

dilaksanakan, terwujud ancaman Allah swt, hilang kekuasaan manusia untuk 

mewujudkan selamat diakhirat. Sebaliknya apabila mengabaikan hubungan sosial 

berarti mengabaikan masyarakat dan kebudayaan. Maka hilanglah kekuasaan untuk 

mewujudkan selamat didunia, yang dibina oleh kebudayaan. 

2. Nilai-Nilai Islam Dalam Kebudayaan 

Kebudayaan itu tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang digariskan oleh 

addin, yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan itu merupakan hakikat manusia (bersifat 

statis). Kemanusiaan itu sama saja dahulu, sekarang, dan akan datang. Tetapi 

perwujudan kemanusiaan yang disebut aksi densi itu tumbuh, berkembang, berbeda 

dan diperbaharui. Perubahan demi perubahan terus terjadi namun asasnya tetap, 

yaitu asas yang dituntun, ditunjuki, diperingatkan dan diberitakan oleh al-Qur’an 

dan hadits. Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas di bandingkan dengan 

agama-agama yang datang sebelumnya, banyak masyarakat dan khususnya bagi 

para pelajar yang acuh tak acuh dengan sejarah negara. Apalagi sejarah peradaban 
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Islam. Dewasa ini mereka hanya memandang sejarah sebagai dongeng yang 

membosankan untuk di dengar. Padahal, sejarah, apalagi sejarah peradaban Islam 

sangat penting bagi kita semua. Manfaat mengetahui nilai nilai Islam dalam budaya 

kita antara lain:  

1. Menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah 

karya kaum muslimin masa lalu.  

2. Memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para ulama untuk 

diteladani dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Membangun kesadaran generasi muslim akan tanggung jawab terhadap 

kemajuan dunia Islam. 

4. Memberikan pelajaran kepada generasi muslim dari setiap kejadian untuk 

mencontoh atau meneladani dari perjuangan para tokoh di masa lalu guna 

perbaikan dari dalam diri sendiri, masyarakat, lingkungan negerinya serta 

demi Islam pada masa yang akan datang.  

5. Memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah 

diraih umat terdahulu.  

C. Hubungan Budaya dengan Agama  

Secara umum agama dan budaya berbeda, agama dipahami sebagai suatu 

penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohammad Natsir mengatakan 

bahwa agama sebagai problem of ultimate concern, yakni suatu keadaan yang tidak 

dapat ditawar-tawar lagi dan merupakan keharusan. Agama dapat diberi pengertian 

bahwa agama merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk 

mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera dengan aturan, nilai, atau 

norma yang mengatur kehidupan manusia yang dianggap sebagai kekuatan mutlak, 

gaib dan suci yang harus diikuti dan ditaati. Aturan itupun tumbuh dan berkembang 

bersama dengan kehidupan manusia, masyarakat dan budaya.  
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Perjalanan tentang budaya dan agama, merupakan suatu proses yang 

berjalan seiring perjalanan waktu yang ada. Budaya lahir dari perjalanan panjang 

manusia di dunia ini, membentuk suatu sistem budaya dan menghasilkan karya 

yang membangkitkan kebendaan atau dalam bentuk ajaran hidup dan telah 

dijalankan oleh generasi mudah dalam suatu budaya dan dimasukkan dalam bentuk 

kearifan lokal suatu masyarakat. Sementara menurut sejarah, agama tidak lepas dari 

suatu budaya dimana agama itu lahir dan berkembang. Misalnya, Islam lahir di 

tanah Arab, dan sampai saat ini ciri khusus budaya Arab sangat kental dalam ajaran 

Islam, baik itu dalam tulisan kitab suci dan tata cara peribadatan ummat muslim ( 

Contoh: sholat, berdzikir, dan lain-lain).46 

Berbicara tentang agama maka kita berbicara tentang iman dan keyakinan. 

Saya hadir dalam bentuk spritualitas yang disampaikan iman yang kita pegang. 

Dalam perjalanan ummat Islam yang sudah cukup lama. Kebudayaan merupakan 

suatu proses yang berjalan secara dinamis seturut perubahan waktu yang ada, baik 

perubahan itu bersifat lambat atau malah berjalan secara revolusi. Kebudayaan 

sebagai salah satu hasil karya manusia mulai dari jaman dulu hadir sebagai identitas 

yang membuat seseorang dari latar belakang budaya tertentu menjadi lebih khusus 

di bandingkan dengan orang lain yang berasal dari latarbelakang budaya yang 

berbeda.  

Ketika timbulnya pertentangan antara kearifan lokal dalam hal ini, agama 

terhadap agama diskusi tentang agama yang dianggap sebagai salah satu perusak 

nilai budaya. Terkadang nilai budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama dalam 

hal ini contohnya untuk jumlah mahar dalam perkawinan, ajaran hidup dari suatu 

budaya, dan lain-lain. Apakah suatu agama merupakan suatu tempat yang netral 

 

46Amri Marzali, “Agama dan Kebudayaan”, Indonesian Journal Of Anthropologi 1, no. 1 

(2016): h. 65. 



46 

 

 

dengan budaya lain, komplikasi masyarakat dari suku yang lain masuk dalam suatu 

agama contohnya tidak bisa berjalan seiringan dengan umatnya dari latar belakang 

suatu budaya tertentu maka segala adat istiadat dari suatu budaya memandang 

sebagai suatu keindahan didalam agama itu. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan 

proses berpikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep-konsep dan proposisi-

proposisi yang memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis 

penelitiannya.47 

Dalam memudahkan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka 

diperlukan kerangka konseptual yang akan memudahkan peneliti menyelesaikan 

hasil penelitian dan memecahkan beberapa pokok masalah yang telah diuraikan 

dalam penelitian ini. Kerangka konseptual dalam penelitian ini tentunya tidak 

terlepas dari hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Kemudian, dalam penelitian ini yang 

menjadi objek utama peneliti adalah internalisasi nilai-nilai budaya lokal Siri’ 

dalam kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Rumbia, juga relevansi antara 

budaya Siri’ dalam membentuk karakter generasi milenial di Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto.  

Setiap budaya memiliki ciri atau simbol-simbol tertentu salah satunya 

budaya siri’ implementasi dari budaya tersebut merupakan serangkaian tindakan 

dalam upaya mempertahankan nilai-nilai budaya siri’ dan untuk menjaga marwah 

dan harga diri keluarga maka dengan mengembalikan nilai-nilai siri’ dalam diri 

 

47Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

Makalah Skripsi Tesis Disertasi dan Laporan Penelitian, (Cer, I; Makassar: Alauddin Press, 2013), 

h. 14-15.  
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setiap individu merupakan bagian dari pelestarian budaya tersebut. Upaya untuk 

mengembalikan fitrah sebagai generasi milenial yang berkarakter dengan 

menanamkan budaya siri’ dalam diri setiap individu. 

 Gagasan yang dituangkan terhadap pembentukan karakter kepada generasi 

milenial melalui pengimplementasian budaya siri’ atau mengembalikan nilai-nilai 

positif kepada generasi milenial merupakan pondasi yang akan menghindarkan diri 

dari setiap musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kebiasaan suatu masyarakat 

adalah pondasi asli budaya, dan perilaku-perilaku yang dipraktekkan tanpa 

mengetahui baik buruknya adalah sebuah kelasahan maka budaya siri’ hadir 

sebagai falsafah hidup yang menjadi rujukan dalam menjalani kehidupan sosial. 

Salah satu faktor yang mendukung kemajuan generasi milenial saat ini 

adalah dengan menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai atau falsafah hidup 

yang dipertahankan masyarakat setempat. Berdasarkan beberapa uraian di atas 

maka peneliti menyusun struktur kerangka konseptual guna membantu peneliti dan 

pembaca agar lebih mudah memahami arah dan jalur penelitian ini. Berikut struktur 

kerangka konseptual yang diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut: 
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Struktur Kerangka Konseptual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internalisasi Budaya Siri’ dalam 

Kehidupan Sosial Generasi Milenial 

(Budaya Lokal Siri’) 

Pembentukan Karakter Generasi 

Milenial

Generasi Milenial yang Lebih 

Berperadaban 

Kedudukan Siri’ 

dalam Keluarga 

Pendidikan Non Formal 

(Lingkungan Keluarga 

Tradisi Lisan (Kegiatan Sosial-

Keagamaan) 

Pendidikan Formal (Lingkungan 

Sekolah) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian pada tahap penyelesaian ini, peneliti perlu menggunakan 

beberapa metode untuk memperoleh hasil lebih lanjut mengenai penelitian ini. Jenis 

penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi 

adalah penelitian lapangan atau Field Research atau deskriptif-kualitatif, yaitu 

peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi dan peneliti sekaligus 

terlibat langsung dengan objek yang diteliti dalam penelitian. penelitian ini 

dimaksudkan untuk memahami suatu budaya yang bernilai Islam dan meyangkut 

pengembangan dibidang Sejarah dan Kebudayaan Islam yang dilakukan oleh 

subyek penelitian dalam menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari 

beberapa orang yang lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati.  

Bentuk penelitian yang akan digunakan untuk mengkaji massalah ini adalah 

model deskriptif, dimana penelitian deskriptif ialah sebuah penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dalam 

penelitian desktiptif variabel yang menjadi fokus pengamatan boleh lebih dari satu 

sesuai minat peneliti.48 

Secara teoretis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data valid ataupun informasi mengenai 

suatu fenomena yang terjadi secara ilmiah.  

 

 

48Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 

h. 22.  
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2. Lokasi Penelitian  

Fokus Lokasi penelitian ini di Kabupaten Jeneponto khususnya di 

Kecamatan Rumbia. lokasi penelitian didasarkan atas hasil observasi awal penulis 

bahwa lokasi yang ditunjuk merupakan lokasi yang memungkinkan penulis untuk 

mengumpulkan data sebanyak mungkin demi mendukung tujuan penelitian. 

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Budaya 

Siri’ dalam kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Rumbia sudah ada dan 

dipertahankan sampai sekarang di Kabupaten Jeneponto, Budaya Siri’  mengakar 

dan dijadikan sebagai aturan atau norma dalam mengatur hal-hal yang bersifat 

sakral dalam kehidupan sosial manusia dan eksistensinya tidak akan hilang 

dimakan zaman. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan  diartikan sebagai suatu upaya dalam melakukan kegiatan 

penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan gejala atau fenomena 

yang akan diteliti. Pendekatan yang dimaksud adalah suatu disiplin ilmu yang 

digunakan untuk memudahkan peneliti dalam memahami penelitian yang 

dilaksanakan. Adapun beberapa pendekatan yang peneliti gunakan yaitu: 

a. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan 

sejarah budaya lokal siri’ di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Segala 

peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa 

sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.49 Pendekatan historis 

yakni penulis dapat mengaplikasikan objek menurut dimensi sejarah di masa 

lampau dan masa sekarang. yaitu sejarah merupakan peristiwa di masa lampau dan 

 

49Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 47.  
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akan selalu berkaitan sesuatu yang terjadi pada masa sekarang. untuk itu penulis 

dapat mengetahui bagaimana Budaya Siri’  di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto tentunya tidak lepas dari pembahasan sejarah. 

b. Pendekatan Agama 

Pendekatan agama yakni ilmu yang mempelajari tentang manusia dan 

kepercayaan dirinya dengan tujuan untuk memenuhi ilmu-ilmu agama dalam 

mencapai ridhonya dan pendekatannya kepada sang pencipta. bahwa setiap 

manusia memiliki cara tersendiri untuk mendekatkan dirinya kepada sang khaliq 

melalui ajaran yang ada dalam agama. 

c. Pendekatan Antropologi 

Antropologi ini sebagaimana yang diketahui adalah ilmu yang mempelajari 

tentang manusia dan kebudayaan, dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha 

mencapai pengertian tentang makhluk manusia yang mempelajari keragaman 

bentuk fisik masyarakat dan kebudayaan, sehingga dengan pendekatan ini penulis 

dapat lebih mengetahui keadaan manusia dan kebudayaan yang berkembang pada 

masa Budaya Siri’  ini ada hingga sekarang. Tidak ada ilmu pengetahuan tanpa 

masyarakat, meskipun mungkin ada masyarakat tanpa ilmu pengetahuan.50 

d. Pendekatan Edukasi 

Pendekatan edukasi saat ini yang dipertahankan tanpa terpengaruh pada 

teori-teori pendidikan modern yang berpangkal pada pendidikan ala barat yang 

pada dasarnya tidak sesuai dengan lingkungan atau budaya di Indonesia, maka 

dalam penelitian ini peneliti menambahkan pendekatan edukasi untuk memberi 

gambaran dan pemahaman mengenai pentingnya menyisipkan kearifan lokal dalam 

 

50Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora 

Pada Umumnya. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 367.  
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dunia pendidikan. Pendidikan berdasarkan pada ajaran Islam, tetap pada pendirian 

yang lebih mementingkan aspek moral daripada pengetahuan dan memaknai nilai-

nilai dalam budaya lokal terhadap pembentukan karakter generasi milenial.  

C. Sumber Data  

Sumber data yang ditentukan pada penelitian ini, berdasarkan kemampuan 

dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa subjektif dan 

menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan sehingga data yang 

dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alamiah berdasakan pada fakta yang 

ada. Informan sebagai sumber utama menggali data adalah memiliki kompetensi 

pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Reaktualisai Budaya Siri’ 

Terhadap Pembentukan Karakter Generasi Milenial di Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto. Dalam menentukan sumber data untuk penelitian yang 

didasarkan kepada kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha 

mengungkap suatu peristiwa subjektif dan menetapkan informan yang sesuai 

dengan syarat sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dengan 

fakta yang ada.  

Penelitian sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti 

dalam mengungkapkan pengaruh dan relevansi Budaya Siri’ terhadap pembentukan 

karakter dikalangan masyarakat sehingga penentuan informan sebagai sumber 

utama menggali data adalah memiliki kompetensi pengetahuan dan pengalaman 

yang mendalam tentang Budaya Siri’ dan tentunya paham dengan nilai-nilai atau 

norma yang berlaku dalam ajaran agama Islam di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto.  

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:  
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data utama yang diambil langsung dari narasumber 

atau objek yang diteliti, atau ada hubungannya dengan yang diteliti.51 Informan 

yang dalam hal ini yaitu salah satu dari tokoh adat, tokoh agama serta generasi 

milenial dan beberapa tokoh masyarakat setempat yang ikut serta melestarikan 

budaya siri’ dan memiliki kontribusi dalam perkembangan budaya siri’  di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

Adapun informan dalam penelitian ini, sebagai sumber informasi dalam 

melakukan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Tokoh adat, karena eksistensi budaya siri’ terhadap pembentukan karakter 

generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dari waktu 

ke waktu telah mengalami perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Sehingga informan dari tokoh adat sangatlah diperlukan. 

b. Tokoh agama, yaitu karena tokoh agama merupakan salah satu tokoh yang 

sangat dihormati, dan pemahaman dari tokoh agama dengan tokoh yang 

lainnya saling memberikan penguatan dalam suatu masalah. Sehingga 

ajaran-ajaran yang diberikan berlaku secara umum bagi masyarakat 

tersebut. 

c. Generasi milenial, karena tujuan dari pada penelitian ini terkait dengan 

generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

d. Tokoh masyarakat, yaitu karena tokoh masyarakat merupakan informan 

yang bersentuhan langsung dengan subjek penelitian. 

e. Pemerintah, yaitu karena pemerintah merupakan salah satu komponen jika 

terjadi ketimpangan atau konflik antara masyarakat di daerah tersebut. 

 

51Moh. Pabundu Tika, Metode Penelitian Geografi, (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 

44.  
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2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil langsung dari 

informan akan tetapi melalui dokumen atau buku untuk melengkapi informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, 

tesis, skripsi atau dokumen yang ada Kaitannya dengan Reaktualisasi Budaya Siri’ 

Terhadap Pembentukan Karakter Generasi Milenial di Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto 

D. Metode Pengumpulan Data  

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode antara 

lain: Riset Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara menulis dari hasil 

bacaan buku-buku yang ditelaah, kemudian mengambil kesimpulan teoritis yang 

sesuai dengan pembahasan. Apa yang dibaca itu menjadi sumber bacaan, yaitu 

buku-buku ilmiah, ensiklopedia, majalah-majalah dan lain-lain yang ada 

hubungannya dengan pembahasan tesis ini.  

1. Riset Lapangan (Field Research), adalah pengumpulan data dilapangan 

penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi yaitu suatu pengamatan dan pencatatan secara langsung, yakni 

peneliti mengamati objek yang akan diteliti secara sistematis mengenai gejala, 

fenomena atau objek yang akan diteliti. Objek yang akan diteliti yakni mengamati 

secara langsung bagaimana pengaruh Budaya Siri’ Terhadap Pembentukan 

Karakter Generasi Milenial. Beserta bagaimana sikap hidup dalam masyarakat 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.  
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b. Interview 

Interview yaitu penulis melakukan wawancara kepada informan yang telah 

ditentukan dan mewawancarai berbagai pihak yang berkompeten seperti tokoh 

masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan lain sebagainya yang dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan.  

c. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan dilakukan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk 

menampung data dengan mereduksi dan menggeneralisasikannya menurut objek 

penelitian. Dalam penelitian lapangan, dibutuhkan beberapa instrumen penelitian, 

instrumen yang dimaksud disini adalah peneliti itu sendiri dengan memakai 

beberapa alat bantu dalam mencari atau mendapatkan data. Adapun alat bantu 

yang dipakai antara lain:  

1. Kamera, yakni alat yang digunakan peneliti untuk melakukan 

dokumentasi terkait dengan objek penelitian berupa gambar atau foto 

informan serta lokasi dari objek penelitian.  

2. Perekam suara, alat bantu ini digunakan dalam merekam suara atau 

pembicaraan dari informan terkait dengan peristiwa yang diteliti. 

Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang 

ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah 

dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah diterapkan. dalam 

menganalisis data peneliti akan memilih data mana yang penting dan yang akan 

dipelajari kemudian membuat kesimpulan sehingga memudahkan diri sendiri dan 

orang lain dalam memahami objek yang dikaji. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri untuk  

memperoleh data yang akurat dan mendalam maka peneliti menggunakan pedoman 

wawancara. Penggunaan instrumen tersebut sangat ditentukan atau  disesuaikan  

dengan sumber dan jenis data serta pendekatan yang digunakan untuk memperoleh 

data yang relevan dengan topik permasalahan dalam tesis ini.  

Menurut Sugiyono, secara teknis penelitian kualitatif sebagai human  

instrumen berfungsi menetapkan penelitian, memilih informan sebagai sumber 

data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.52 Penjelasan 

Sugiyono tersebut, mempertegas bahwa peneliti merupakan instrumen key 

(instrumen kunci) dalam penelitian kualitatif. 

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu 

dalam Pengumpulan data. Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu 

aktivitas untuk mengumpulkan yang bersifat operasional agar tindakannya 

sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan 

perwujudan dari beberapa informasi  yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna 

mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Data yang diperoleh 

melalui penelitian akan diolah menjadi suatu informasi yang merujuk pada hasil 

penelitian nantinya. Oleh karena itu maka dalam pengumpulan data dibutuhkan 

beberapa instrument seperti HP kamera lebih efektif untuk mengumpulkan data 

sekarang sebab didalamnya tersedia beberapa fasilitas berupa kamera dan 

rekaman yang dilengkapi dengan kabel data sehingga informasi yang didapatkan 

mudah diakses kemudian menjadi informasi siap saji untuk orang lainsedangkan 

 

52Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013), h.60. 
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rekamannya itu dapat mengumpulkan informasi yang akurat.53  

Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrumen yang 

digunakan. Oleh karena itu penelitian lapangan (field research) yang meliputi 

observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan yaitu: 

dibutuhkan kamera, alat perekam (recorder) dan alat tulis menulis berupa buku 

catatan dan pulpen.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang 

dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas akurat dan sistematis. 

Penelitian akan melakukan pencatatan dan berupaya mengumpulkan informasi 

mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian dilakukan.54  

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara 

sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan dijadikannya 

sebagai temuan bagi orang lain. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan 

pengurutan  data  kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar. Tujuan analisis 

data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. 

Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kualitatif, yang 

artinya setiap data terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak 

menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskriptif 

kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran.55 Analisis 

 

53Suharsimi Arikunto. Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek (Cet. Edisi revisi VI; 

Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 68.  

54Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: PT. LKS Yogyakarta, 

2008), h.11. 

55Noen Muhajirin. Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 

138.  
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deskriptif digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang 

sedang diteliti. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang 

diamati agar bermakna dan komunikatif.56  

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.57 Reduksi data 

merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti  

(substansi) data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahannya.  Data  

yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci (reduksi data). Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.  Data  yang ingin direduksi oleh peneliti adalah data-data yang sudah 

terkumpul, dipilih yang relevan dengan Reaktualisasi Budaya Siri’ Terhadap 

Pembentukan Karakter Generasi Milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto. 

 Data-data yang telah terkumpul terkait dengan fokus penelitian ditulis 

dalam bentuk uraian yang sangat lengkap dan banyak kemudian data tersebut 

peneliti rangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal 

yang penting yang berkaitan dengan Budaya Siri’, dan  Pembentukan Karakter 

sehingga memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

wawancara. 

 

56Lexy. J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. Edisi 38; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2018), h. 103. 

57Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 246. 
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2. Penyajian Data/Display Data 

Data yang terkumpul begitu banyak (bervariasi) sehingga sulit untuk 

membandingkan, menggambarkan, bahkan sulit untuk ditarik kesimpulan. Untuk 

mengantisipasi hal ini bisa dilakukan dengan membuat tipologi, matriks, dan 

sebagainya sehingga semua data yang begitu banyak itu bisa dipetakan (dipilah) 

dengan jelas. Pada tahap penyajian data kali ini, untuk memudahkan memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya maka penelitian akan 

memberikan uraian singkat berdasarkan sumber atau data-data yang sudah dipilah 

dan dapat menjelaskan mengenai Reaktualisasi Budaya Siri’ Terhadap 

Pembentukan Karakter Generasi Milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto. 

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan 

Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan 

disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. 

Agar kesimpulan mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa  digunakan  

sehingga hasil penelitian diharapkan kan lebih qualified dan sempurna. Pada 

langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Pada 

penelitian kali ini, tahap terakhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan akhir 

mengenai Reaktualisasi Budaya Siri’ Terhadap Pembentukan Karakter Generasi 

Milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan 

secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu 

sama lain sesuai penelitian lainnya. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, penting untuk mengecek keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban dari 

informan yang tidak jujur. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik diantaranya triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan 

mengadakan member check. 

Pengujian keabsahan data merupakan keakuratan antara data yang terjadi 

pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 

demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

penelitian.58  

Adapun pengujian keabsahan data pada uji kredibilitas adalah uji yang 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. 

Terkait hal tersebut teknik yang digunakan untuk pemeriksaan atau pembuktian 

kredibilitas menggunakan pendekatan triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik pengecekan data diri berbagai sumber-

sumber dan berbagai cara.59 Dalam penelitian ini terdapat dua teknik triangulasi 

yaitu, triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

 Triangulasi sumber adalah teknik yang membandingkan dan mengecek 

kembali tentang kepercayaan atau kebenaran suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun dalam 

penelitian ini triangulasi sumber dapat dicapai melalui beberapa cara, diantaranya: 

Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 

  58Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 

2014), h. 36. 

59Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 464.    
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Membandingkan apa yang dikatakan dihadapan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan oleh sampling utama. 

Triangulasi Metode, Pengecekan derajat kepercayaan atau kebenaran 

tentang penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. 

Pengecekan derajat kepercayaan atau kebenaran dari beberapa sumber data 

dengan metode yang sama. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto 

1. Sejarah Munculnya Kabupaten Jeneponto 

Sejarah penamaan daerah yang saat ini di kenal dengan daerah dataran tinggi 

yaitu Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah yang mempunyai sejarah 

penamaan dalam tradisi lisan yang cukup unik karena berawal dari kepercayaan dan 

pengamatan salah satu Putra Turatea pada zamannya bahwa masyarakat yang 

meminum air di daerah yang saat ini disebut Jeneponto maka biasanya 

Pa’bambangangi na tolo (emosi yang dilampiaskan dengan bodoh). Hal tersebut 

didasarkan pada kenyataan yang seringkali ditemukan pada masyarakat setempat 

yang mendiami daerah tersebut, maka muncul nama daerah yang berkaitan dengan 

peristiwa sejarah dengan nama Jeneponto Turatea. Je’ne’ (air) Ponto (gelang) 

dalam sejarah turatea bahwa dalam penamaan Jeneponto diberi nama oleh penguasa 

dan penduduk pribumi sendiri yang mendiami daerah tersebut. 

Dalam penamaannya penduduk pribumi meyakini bahwa daerah tersebut 

melingkar mulai dari Jeneponto lama menelusuri pantai melawan arah matahari dan 

angin dari sebelah timur. Letak daerah tersebut yang menjadi awal mula penamaan 

Jeneponto dalam pengamatan penduduk pribumi, sekarang diberi nama kampung 

Jeneponto (Air Gelang). Adapun sejarah nama Turatea adalah satu tempat 

perkampungan yang diyakini terletak pada ketinggian (bukit) di tanjong 

Mangepong diberi nama oleh penduduk pertama yang mendiami Imanurung Dg. 

Irate Jarina Taumanurung Tujua alasanna tau panritaya (alasan orang 

cendekiawan) memberi nama karena ketinggian tersebut tidak ada satu gunung 
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yang mengairi (membawahi) dan menurut kepercayaannya bahwa tempat tersebut 

setiap manusia yang meyakininya maka ilmunya akan menjadi-jadi. 

Sejarah munculnya Jeneponto diyakini pada sekitar abad ke 19 saat itu 

Belanda melakukan kolonialisasi dan memegang kendali pemerintahan di 

Makassar. Bahkan dalam naskah kuno Lontara sebagai rujukan penting suku Bugis-

Makassar menelusuri rekam jejak sejarah tidak dijumpai nama Jeneponto. Dalam 

Lontara tersebut hanya menyebutkan toponim Bangkala, Binamu, dan Garassikang 

bahkan dalam catatan Ahimsa bangkala menjadi satu bagian dari afdeling Takalar 

yang terdiri dari Takalar dan Bangkala sewaktu Belanda menguasai Sulawesi 

Selatan. Hadrawi setelah meniliti naskah kuno Jeneponto tidak menemukan 

sedikitpun toponim dengan nama Jeneponto. Sebagai toponim atau nama asal usul 

Jeneponto dikaitkan dengan nama kerajaan kecil yaitu, Bangkala, Binamu, Layu, 

Sapanang, Arungkeke, Garassikang, Banrimanurung, Batang dan kerajaan lokal 

lainnya. Sementara itu, kerajaan lokal atau kampung lama (wanua, Bugis, banua 

atau pa’rasangang, Makassar) yang disebutkan dalam lontara hanya Bangkala, 

Kalimporo, Tarowang, Arungkeke, Bungeng, Garassikang, Binamu, Layu, 

Mamapa, Sidenre, Sapanang, Batang, Banrimanurung dan lain-lain. Dalam tradisi 

lisan juga disebutkan 4 (empat) kerajaan yang disebut kerajaan besar yaitu: 

Bangkala, Binamu, Arungkeke, Garassikang yang diyakini membentuk dan 

menyatakan menyebut nama Jeneponto. Ini diketahui dari hubungan geneologi 

kebangsawanan antara raja-raja mereka. Penyatuan kerajaan di Jeneponto melalui 

jalinan perkawinan silang antara anak-anak Karaeng. Penaklukan kerajaan satu 

dengan kerajaan yang lain tidak dengan cara pertumpahan darah namun dengan 

sistem kawin politik. Jeneponto dalam lintasan sejarah berlangsung sudah sejak 

lama yang terhubung dari penanggalan awal untuk rute perdagangan antar pulau 
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yang dipisahkan laut Selatan Barat Daya Sulawesi selama dan sebelum masehi 

pertama SM.60 

Kemudian sejarah terbentuknya wilayah di Kabupaten Jeneponto tidak lepas 

dari sejarah kerajaan-kerajaan besar yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu 

sumbangsih terbesar dari kerajaan Gowa. Sejarah Turatea Jeneponto dan Kerajaan 

Gowa bahwa pada tahun 300 M. Kerajaan Gowa Tallo merupakan kerajaan kembar 

di Makassar, kerajaan Gowa dari tahun ke tahun berkembang terus menerus 

memperluas daerah kekuasaan kerajaannya melakukan penggalangan yang 

strategis dengan cara mendekati semua Raja yang ada di daerah-daerah lain pada 

tahun 450 M. Raja Gowa datang ke Raja Pannyu Tanah Turatea Jeneponto di 

Turatea Jeneponto dan melakukan kerja sama dengan baik dan semua Raja-Raja 

yang ada di Turatea Jeneponto menjadi sahabat yang baik hubungannya sudah erat 

dari masa ke masa, sampai pada tahun 1200 Raja Gowa Sombaya Ri Songkolo 

Lompo Ulu Labba Songko melakukan cara dengan kawin politik dengan anak Raja 

Pannyu tanah Massulukang Daeng Lalang yang bernama Bisu Daeng Janna gadis 

yang cantik sampai pada waktu itu masyarakat Gowa dengan Turatea dapat menjadi 

satu kemudian karena sudah dianggap satu keluarga maka Raja Gowa Sombaya Ri 

Songkolo dapat mempengaruhi mertuanya bahwa alangkah baiknya kalau kerajaan 

ini lebih baik disatukan karena sudah satu keluarga dan pada waktu itu Raja Pannyu 

Tanah sudah mempunyai cucu dan sudah dewasa kemudian setelah anak Sombaya 

Ri  Songkolo yang bernama Yamine Karaeng Nisanga diangkat menjadi Raja 

perempuan dan waktu itu Raja Gowa mengatakan kepada anaknya kerajaanmu 

lebih baik dijadikan kerajaan bawahannya dari Raja Gowa yang Minne.61  

 

60 T. Volkman and I. Caldwell (eds), Selayar Island; Beaches and an ancient drum, 

Sulawesi; The Celebes, (Singapore: Periplus. 1990), h. 100. 

61 MP. Karim Dg. Liwang, Buku Silsilah Sejarah Budaya Turatea Jeneponto Sulsel Sipaka 

Singarakki Lontara Bilanta, (Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan), h. 254-255. 
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Pada akhirnya sebuah kekuasaan akan tergantikan dengan kekuasaan baru, 

dalam sejarah Puang Timbang melakukan penyerangan bersama dengan Ijampi Ri 

Bulo-Bulo dan serentak dengan rakyat Turatea Jeneponto ditujukan sasarannya 

kepada Raja Gowa, karena dalam kekuasaan Raja Gowa penduduk pribumi di 

Jeneponto sudah tidak mau lagi diperintah oleh Raja Gowa dengan alasan bahwa 

rakyat Turatea Jeneponto menderita bila diperintah untuk terus  bergotong royong 

di Butta Gowa, rakyat Turatea Jeneponto mengatakan bahwa jarak tempuh menuju 

Gowa terlalu jauh jika terus menerus diperintah untuk membabat hutan persawahan 

di daerah Bonto Nompo dan sekitarnya. Hingga pada tahun 1672 rakyat Turatea 

diperintahkan untuk datang di Gowa bekerja gotong royong, rakyat Turatea 

melakukan perlawanan apabila ada penekanan-penekanan dari pemerintah Raja 

Gowa maka peperanangan akan terjadi. Daeng Timbang Ri Kaluku menyinggung 

perasaan Raja Gowa karena nyanyiannya mengatakan bahwa angkanaya beso-

besoki pokokna kayu lompoa bare tahuntampole, naki nawa-nawa todong (tarik-

tarik saja pohonnya kayu besar dan mungkin pada tahun yang akan datang kita 

sudah bisa merencanakan mendirikan kerajaan besar di Turatea Jeneponto). 

Pada tahun 1010 Turatea Jeneponto di landa musim kemarau yang panjang 

selama dua tahun berturut-turut, sehingga banyak warga Turatea Jeneponto yang 

pergi ke daerah lain dan membawa barang yang berharga. Benda-benda kebesaran 

kerajaan dijual untuk kebutuhan makanan sehari-harinya, rakyat Turatea Jeneponto 

banyak yang mati kelaparan dan hewan-hewan musnah habis bergelatakan dan pada 

waktu itu ada warga di Pahittana yang bernama Sari Bulan dan suaminya yang 

bernama Salasa mempunyai anak enam orang dan pada waktu itu anaknya sudah 

dua hari dua malam tidak menemukan makanan karena umbi-umbi Sipaka (ubi 

kayu) dan batang pisang sudah habis, dan pada waktu itu malam sudah tiba keenam 

anaknya menangis sang ibu dan bapaknya sudah pasrah kepada Tuhan Yang Maha 
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Kuasa dan anaknya yang paling kecil di ayun-ayun sambil menyanyi royong dengan 

syair dan lagunya “o anak tinro mako naung ampaselaki matannu, mata takdo’do’ 

pa’lungang manakku tommi”, (tidurlah anakku, tutup matamu karena sudah 

mengantuk, bantal juga merindukanmu). Sang ibu karena keenam anaknya 

menangis ia membuat cara yaitu mengambil batu pura-pura memasak dengan air 

sambil membujuk kepada anaknya semua bahwa tidur maki anak “attinro mako 

anak kupalluang mako kanre paselami matannu” seketika ibu dan ayahnya 

bercucuran air mata memikirkan anak-anaknya sudah loyo kehabisan napas, yang 

pada akhirnya berakhir pada kematian keenam anaknya. 62 

Dari peristiwa sejarah tersebut Kabupaten jeneponto terkenal dengan daerah 

yang gersang dan tandus ketika masyarakat dari luar daerah yang melewati daerah 

Jeneponto maka mereka akan mengatakan bahwa Jeneponto tidak memiliki daerah 

yang subur melainkan hanya daerah yang gersang dan tandus. Akan tetapi seiring 

perkembangan zaman Jeneponto memiliki satu daerah atau Kecamatan yang 

berpotensi membangkitkan perekonomian dalam bidang pertanian di Kabupaten 

Jeneponto yaitu Kecamatan Rumbia yang terkenal dengan daerah yang subur dan 

dingin, kekayaan alam yang disuguhkan dan  dihasilkan pada daerah tersebut 

menjadi alasan kuat untuk mematahkan pendapat bahwa Jeneponto hanya daerah 

yang tandus dan gersang. 

2. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Jeneponto 

Kabupaten Jeneponto merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Jeneponto terletak antara 5023’12” 

– 5042’1,2” Lintang Selatan dan 119029’12” – 119056’44,9” Bujur Timur. 

Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah Utara, Kabupaten 

 

62 MP. Karim Dg. Liwang, Buku Silsilah Sejarah Budaya Turatea Jeneponto Sulsel Sipaka 

Singarakki Lontara Bilanta, h. 236-237. 
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Bantaeng di sebelah Timur, Kabupaten Takalar Sebelah Barat dan Laut Flores di 

sebelah Selatan.63 

Sumber : Badan statistik Kabupaten Jeneponto. 

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto 

Adapun luas wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 ha atau 749,79 

km2 yang meliputi 11 kecamatan yang terdapat 31 kelurahan dan 82 desa seperti; 

Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Tamalatea, 

Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Binamu, Kecamatan Turatea, Kecamatan 

 

63Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto Dalam Angka. 

Jeneponto Regency In Figures (BPS Kabupaten Jeneponto, 2016), h. 3.  
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Batang, Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Tarowang, Kecamatan Kelara, 

Kecamatan Rumbia.64 

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Jeneponto. 

Kode 

Wilayah 
Kecamatan 

Ibu Kota  

Kecamatan 

Luas Wilayah 
Kecamatan 

(km2) 

Jarak ke Ibu Kota 
Kabupaten (km) 

010 Bangkala Allu 121,82 25,00 

011 Bangkala Barat Bulujaya 152,96 41,00 

020 Tamalatea Tanetea 57,58 10,00 

021 Bontoramba Bontoramba 88,30 13,00 

030 Binamu Bontosunggu 69,49 1,00 

031 Turatea Paitana 53,76 6,00 

040 Batang Togo-togo 33,04 11,00 

041 Arungkeke Tamanroya 29,91 10,00 

042 Tarowang Tarowang 40,64 17,00 

050 Kelara Tolo 43,95 13,00 

051 Rumbia Rumbia 58,30 25,00 

Tabel 1 Luas wiayah dan Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jarak ke ibu kota bupati 

dan jarak terjauh dengan ibu kota bupati adalah ibu kota Bangkala Barat 

(bulujaya) dengan jarak 40,7 km dan yang terdekat adalah kabupaten Binamu. 

 

64Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto Dalam Angka. 

Jeneponto Regency In Figures, h. 3. 



69 

 

 
 

Kecamatan terbesar adalah kabupaten Bangkala Barat dengan luas 152,95 km2 

dan yang terkecil adalah kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km2.65 

Dalam setiap daerah tentunya memiliki banyak ragam ciri khas atau 

budaya yang membawa warna tersendiri untuk daerah tersebut, salah satunya di 

Kabupaten Jeneponto yang terkenal dengan jarang-nya (kuda). Pemerintah 

daerah telah memberikan peluang kepada masyarakat karena telah menjadikan 

kuda sebagai salah satu ikon yang membawa nama Kabupaten Jeneponto dikenal 

oleh masyarakat sampai ke luar daerah. Hal tersebut juga memberi peluang untuk 

membangkitkan perekonomian masyarakat khususnya pedagang kuda di 

Jeneponto. Ikon kuda sudah menjadi khas masyarakat Kabupaten Jeneponto 

begitupun dengan makanan khasnya yaitu gantala jarang dimana masakan 

tersebut terdiri dari daging kuda dengan olahannya yang simpel hanya perlu 

menggunakan drum besi yang telah di buat serupa dengan panci untuk memasak, 

hanya menyiapkan garam dan air sebagai bahan pelengkapnya. Makanan khas 

gantala jarang biasanya terdapat pada acara-acara besar seperti pernikahan, 

syukuran, dan acara besar lainnya.  

Adapun Kecamatan Rumbia merupakan salah satu kecamatan dari 11 

kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa di 

sebelah Utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah Selatan. Sebanyak 12 Desa 

merupakan daerah bukan pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukaan 

laut yang beragam.66  

 

65Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto Dalam Angka. 

Jeneponto Regency In Figures, h. 9. 

66Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia Dalam Angka, 

Koordinator Statistik Kecamatan Rumbia, h. 11.  
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Menurut jaraknya, maka letak masing-masing desa/kelurahan ke ibukota 

kecamatan dan ibukota Kabupaten sangat bervariasi. Jarak desa/kelurahan ke 

ibukota kecamatan maupun ibukota kabupaten berkisar 0-40 km. Untuk jarak 

terjauh adalah Desa Jenetallasa yaitu sekitar 40 km dari ibukota kabupaten 

(Bontosunggu), sedangkan untuk jarak terdekat adalah Desa Rumbia 23 km dari 

Bontosunggu.67 

Adapun luas wilayah Kecamatan Rumbia terdiri dari 12 desa/kelurahan 

dengan luas wilayah 58,30 km2. Dari luas wilayah tersebut pada Tada tabel 1.2 

nampak bahwa Desa Jenetallasa memiliki wilayah terluas yaitu 7,50 km2, 

sedangkan yang paling kecil luas wilayah adalah Desa Bontotiro yaitu 2,59 km2.68 

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Jeneponto. 

 

67Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia Dalam Angka, 

Koordinator Statistik Kecamatan Rumbia, h. 11.   

68Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia Dalam Angka, 

Koordinator Statistik Kecamatan Rumbia, h. 12.   
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Gambar 2 Peta Wilayah Kecamatan Rumbia 

Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di Kecamatan Rumbia tahun 2015, terdiri 

dari 8 desa/kelurahan lainnya tergolong Swasembada. Dengan demikian tidak ada 

lagi desa/kelurahan yang termasuk swadaya.69 

Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Rumbia pada tahun 2015-2022 

sekitar 399 jiwa per km2. Data tersebut dilihat menurut desa/kelurahan, maka 

kepadatan penduduk tertinggi adalah di Desa Bontotiro yaitu 742 jiwa per km2, 

menyusul Desa Ujungbulu sekitar 609 jiwa per km2, dan Desa Loka sekitar 593 

jiwa per km2. Selanjutnya desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk paling 

rendah adalah di Desa Jenetallasa sekitar 214 jiwa per km2.70 

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Jeneponto. 

Kode 

Wilayah 
Desa/Kelurahan Luas (km2) Persentase 

01 Lebangmanai 4,65 7,98 

02 Rumbia 6,25 10,72 

03 Bontomanai 6,92 11,87 

04 Bontotiro 2,59 4,44 

05 Loka 3,34 5,73 

06 Tompobulu 5,39 9,25 

07 Kassi 5,97 10,24 

 

69Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia Dalam Angka, 

Koordinator Statistik Kecamatan Rumbia, h. 12.    

70Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia Dalam Angka, 

Koordinator Statistik Kecamatan Rumbia, h. 12.  
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08 Pallantikang 5,91 10,14 

09 Lebangmanai Utara 3,05 5,23 

10 Bontocini 3,23 5,54 

11 Jenetallasa 7,50 12,86 

12 Ujungbulu 3,50 6,00 

 Jumlah 58,30 100,00 

Tabel 2 Luas wiayah dan Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 

 Dari Badan Statistik Kabupaten Jeneponto mulai dari tahun 2015, 

kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Rumbia mulai dari aspek agama, 

pendidikan, kesehatan, keamanan, fasilitas tempat tinggal, maka terjadi beberapa 

ketimpangan sosial, merujuk pada aspek keamanan pada tahun 2015 terjadi 21 

tindak kejahatan di Kecamatan Rumbia. Dari kasus pencurian, penipuan, 

pembunuhan dan penganiayaan, kasus penganiayaanlah yang memiliki intensitas 

tertinggi yaitu 17 kejadian, kemudian disusul oleh kasus pencurian sebanyak 4 

kejadian. Desa Rumbia adalah desa yang mendapatkan kasus kejahatan terbanyak 

yaitu sejumlah 6 kejadian, Desa Bontomanai dan Desa Ujungbulu adalah dua desa 

yang tidak terjadi tindak kejahatan pada tahun 2015.71 Berdasarkan penjelasan di 

atas maka sudah jelas bahwa ketimpangan karakter dalam kehidupan sosial 

membutuhkan perhatian yang utama. 

3. Topografi Kabupaten Jeneponto 

 Secara umum kondisi iklim Kabupaten Jeneponto yang beriklim tropis 

akibat curah hujan yang rendah dan memiliki dua musim yaitu musim hujan dan 

 

71Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Rumbia Dalam Angka, 

Koordinator Statistik Kecamatan Rumbia, h. 15.  
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kemarau  dapat mempengaruhi pola pertumbuhan  di wilayah lain di tanah air. 

Bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 500-1400 meter 

di atas permukaan laut, bagian tengah mencapai ketinggian 100-500 meter di atas 

permukaan laut, bagian selatan terdiri dari dataran terendah dan termasuk pantai 

dengan ketinggian mencapai nol sampai 150 meter di atas permukaan laut.72 

4. Kependudukan Kabupaten Jeneponto 

 Berdasarakan data pendudukan Badan Statistik Kabupaten Jeneponto pada 

tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto sementara 401.610 Ribu Jiwa, 

yang terdiri dari 198.526 Ribu Jiwa Laki-laki dan Perempuan terdiri dari 203.084 

Ribu Jiwa, adapun jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto lebih lanjut berdasarkan 

dalam tabel berikut:73 

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Jeneponto 

Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Penduduk 

Bangkala 29.560 29.860 59.420 

Bangala Barat 15.145 15.379 30.524 

Tamalatea 24.724 24.782 49.506 

Bontoramba 19.771 20.290 40.061 

Binamu 31.544 32.026 63.570 

Turatea 17.310 17.774 35.084 

Batang 10.396 11.123 21.519 

 

72Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto Dalam Angka. 

Jeneponto Regency In Figures, h. 3. 

73Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto Dalam Angka. 

Jeneponto Regency In Figures, h. 47.  
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Arungkeke 10.358 10.960 21.318 

Tarowang 12.320 12.525 24.845 

Kelara 14.925 15.366 30.291 

Rumbia 12.473 12.999 25.472 

Kabupaten Jeneponto 198.526 203.084 401.610 

Tabel 3 Kependudukan Kabupaten Jeneponto  

Data penduduk di Kabupaten Jeneponto menunjukkan 401.610 ribu jiwa 

dengan populasi tersebut yang setiap tahun semakin meningkat akan memberi 

peluang terhadap peradaban yang lebih maju. Faktor utama yang mendukung 

keberlangsungan hidup masyarakat adalah berinteraksi dengan orang-orang di 

sekitar, semakin banyak mereka berinteraksi maka semakin banyak pula wawasan 

dan pengalaman yang akan didapatkan. Baik itu hubungan yang melahirkan 

dampak positif dan dampak negatif. Dari persentase tersebut terdapat 20% 

penduduk yang telah melakukan tindak pelanggaran tata tertib selebihnya termasuk 

penduduk yang taat dengan aturan pemerintah setempat dan adat istiadat yang 

berlaku dalam wilayah masing-masing. Tingkat penurunan pelanggaran tata tertib 

mengalami penurunan sedikit demi sedikit dari tahun-tahun sebelumnya 

diakibatkan karena kemajuan berpikir dan lingkungan yang mendukung. 

Hal tersebut yang mendukung keberadaan budaya lokal siri’ di Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto tetap eksis sampai saat ini, masyarakat khususnya 

generasi milenial memiliki pola pikir yang maju meskipun mempertahankan 

peninggalan budaya lokal dari nenek moyang mereka. Kemudian dapat membentuk 

pribadi yang lebih berkarakter dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. 
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5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan yang terletak di sebelah timur Kabupaten Takalar dan sebelah barat 

Kabupaten Bantaeng, dengan wilayah dataran tinggi dan pesisir. Mayoritas 

penduduk Kabupaten Jeneponto beragama Islam dan sebagian besar bekerja 

sebagai petani, penggembala, dan selebihnya adalah pegawai negeri sipil (ASN). 

Masyarakat Jeneponto juga  mengadu nasib di luar negeri, seperti di Jakarta, 

Kalimantan, Malaysia dan lain- lain. 

Masyarakat Kecamatan Rumbia sama seperti masyarakat di daerah lain di 

Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai petani, pegawai negeri, pegawai 

swasta dan lain-lain. Namun sebagian besar masyarakat bertani karena ada pasang 

surutnya. 

Secara ekonomi, sebagian besar Kabupaten Jeneponto adalah petani yang  

baik karena permintaan pasar yang tinggi seperti  saat panen jagung hingga 

berton-ton dan cabai  terkadang mahal, terkadang  murah dan beberapa orang juga  

mengadu nasib di dalam negeri. Hal ini disebabkan kurangnya kesempatan kerja 

bagi para imigran untuk menyelesaikan hidup mereka dan kembali ke desa mereka 

dari waktu ke waktu karena mereka sudah menganggapnya sebagai pekerjaan 

tetap di sana, seperti bagi orang-orang yang masih tergolong berpenghasilan 

rendah atau miskin. pendapatan minimum bahkan tidak ada pendapatan tetap, 

sehingga mereka bergantung pada tetangga dan bantuan pemerintah. 

Kehidupan masyarakat di Kecamatan Rumbia berasal dari latar belakang 

ekonomi yang berbeda-beda menjadi tolak ukur berkembangnya kebudayaan 

lokal (siri’) dalam pranata kehidupan masyarakat. Keberadaannya telah memberi 

motivasi yang kuat bagi setiap elemen masyarakat untuk menjaga dan 



76 

 

 
 

mangangkat harkat dan martabat keluarga. Sehingga dalam faktor ekonomi 

menjadi point penting ke arah kehidupan yang maju. 

B. Eksistensi Budaya Siri’ di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

Perkembangan budaya siri’ di Kecamatan Rumbia  mengacu pada 

eksistensi budaya siri’ pada kerajaan lokal di Sulawesi Selatan, dimana Mattulada 

(lahir-wafat) seorang intelektual dan budayawan berpengaruh di Sulawesi 

Selatan, menulis Disertasi dengan meneliti satu lontara, Latoa, yang berisi sumber 

informasi budaya orang Bugis-Makasssar, menemukan salah satu paseng (pesan) 

berbunyi “uttettong ri-ade’e najagainnami siri’ku” (saya taat pada adat-ade’, 

hanya karena dijaganya malu-siri’ saya).74 

1. Wujud Budaya Siri’ 

Untuk melihat satu budaya berkembang dan bertahan dalam satu daerah 

maka muncul wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-

nilai, norma-norma, dan peraturan. Dalam pengertiannya diakui sebagai sifat yang 

sesuai dengan wujud dasarnya masih merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak 

dapat digambarkan secara nyata, akan tetapi dalam penerapannya seringkali 

wujud dari kebudayaan menjadi awal dalam memberi pemahaman dan wawasan 

kepada masyarakat tentang nilai budaya lokal yang dipertahankan leluhur sampai 

saat ini. Namun sebagian tentu hanya kerangka pemikiran maupun wacana dalam 

otaknya. 

Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat. Termasuk dalam kategori ini adalah tatanan 

manusia dalam hidup bersosialisasi dan berkomunikasi, serta bergaul diantara 

sesamanya. Berbeda dengan sistem budaya, wujud kebudayaan berpola ini sangat 

 

74 Lihat Mattulada, Latoa, h. 61. 
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gampang dilihat bahkan dapat didokumentasikan karena ia tampak nyata dalam 

perilaku kehidupan masyarakat. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil 

karya manusia. Disebut juga kebudayaan fisik, dan memerlukan keterangan 

banyak. Karena merupakan seluruh total dari hasil fisik dan totalitas kebudayaan. 

Sifatnya yang kongkrit membuat wujud kebudayaan ini lebih tampak jelas, bisa 

dilihat, serta diraba75. 

Pangngadereng atau pangngadakkang dipahami sebagai aturan-aturan adat 

dan sistem norma saja, tetapi meliputi aspek-aspek yang disebut sistem norma dan 

aturan-aturan adat, yaitu hal-hal yang ideal yang mengandung nilai-nilai normatif 

dan menjadi “larutan perasaan” bahwa seseorang itulah bagian integral dari 

pangngadakkang. Pangngadakkang bagian dari dirinya sendiri dalam 

keterlibatannya dengan keseluruhan pranata-pranata masyarakatnya76. 

Peradaban awal suku Bugis-Makassar banyak dipengaruhi juga oleh 

kehidupan tokoh-tokohnya yang hidup di masa itu, dan diceritakan dalam karya 

sastra terbesar di dunia yang termuat di dalam Surena La Galigo dengan jumlah 

halaman kurang lebih 9000 folio dan juga tulisan yang berkaitan dengan silsilah 

keluarga bangsawan, daerah kerajaan, catatan harian, dan catatan lain baik yang 

berhubungan adat (ade’) dan kebudayaan-kebudayaan di masa itu yang tertuang 

dalam Lontara’. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam Surena La Galigo, di 

antaranya ialah Sawerigading, We’ Opu Sengngeng (Ibu Sawerigading), We’ 

Tenriabeng (Ibu We’ Cudai), We’ Cudai (Istri Sawerigading), dan La Galigo (Anak 

Sawerigading) We’ Cudai.77 

 

75 Deni Miharja, “Wujud Kebudayaan Masyarakat Adat Cikondang Dalam Melestarikan 

lingkungan”, Jurnal Agama dan Lintas Budaya 1, no. 1 (2016): h. 55. 

76 Jumadi, “Perspektif Sosio-Historis Kearifan Lokal dan Institusi Sara’ (Islam) di Sulawesi 

Selatan”, Jurnal Pemikiran Islam, h. 222. 

77 Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Makassar: Hasanuddin University Press, 2005), h. 12. 
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Tokoh-tokoh yang disebutkan dalam naskah Surena La Galigo sebagai 

manifestasi dalam pembentukan awal peradaban Bugis-Makassar termasuk yang 

terbentuk saat itu yaitu sistem pangngaderreng (Bugis) pangngadakkang 

(Makassar). Sedangkan dalam lontara sendiri lebih membahas tentang silsilah 

keluarga bangsawan dan keturunannya, serta nasihat-nasihat bijak sebagai 

penuntun suku Bugis-Makassar dalam mengarungi kehidupan. Isi dalam naskah 

lontara lebih pada pesan-pesan yang mengatur norma sosial, bagaimana hubungan 

antar suku atau sesama manusia baik yang berlaku pada masyarakat setempat 

maupun apabila suku Bugis-Makassar merantau ke daerah lain atau ke luar negeri.78 

Pada abad ke 14-17 sebelum Islam masuk ke Sulawesi Selatan budaya siri’ 

sudah ada, siri’ pada saat itu merupakan sebuah aturan yang dikembangkan oleh 

Mattulada yang berkaitan dengan konsep pangngadereng (Bugis) pangngadakkang 

(Makassar) yang sebelumnya memuat 4 (empat) unsur pokok yaitu: ade’, bicara, 

rapang, dan wari. Setelah pengembangan selanjutnya ketika Islam masuk di 

Sulawesi Selatan dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar unsur pokok dalam 

pangngadakkang bertambah dalam 5 (lima) unsur pokok yaitu: ade’, bicara, 

rapang, wari dan sara’. Dari kelima unsur tersebut merupakan tata nilai bagi 

pergaulan masyarakat Bugis-Makassar, dipercaya merupakan seperangkat nilai dan 

aturan masyarakat saat itu sehingga membentuk sendi-sendi kehidupan masyarakat 

Bugis-Makassar. Dalam penerapannya 5 unsur pangngadakkang menjadi sebuah 

aturan yang konkrit dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. 

Dari kelima unsur pokok memiliki perbedaan aturan atau makna tersendiri 

terutama unsur pokok kelima yaitu sara’, yang memberi gambaran tentang 

masuknya Islam dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan dalam 

 

78 Murniaty Sirajuddin, “Siri’ Na Pesse Masyarakt Bugis di Kota Makassar (Studi 

Komunikasi Dakwah)”, Disertasi (Pascasarjana: UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 55. 
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perkembangannya unsur pokok sara’ dalam pangngadakkang dijadikan sebagai 

institusi yang lebih dikenal dengan institusi sara’. Setelah Islam masuk dan 

berkembang pesat di Sulawesi Selatan maka unsur dalam pangngadakkang yaitu 

sara’ atau syariat dalam ajaran Islam diperkenalkan maka ke lima unsur 

pangngadakkang saling melengkapi dan dijadikan sebagai undang-undang dalam 

kerajaan yang berlaku di Luwu, Gowa, dan Bone dengan kerajaan atau negaranya 

sebagai negara Islam saat itu.   

Unsur sara’ menjadi roh atau jiwa dari pangngadakkang, karena menjadi 

unsur pokok yang menentukan dalam kehidupan bermasyarakat. Di  terimanya 

sara’ dalam pangngadakkang menandai terintegritasnya keseluruhan aspek tata 

cara dan perilaku masyarakat Bugis-Makassar dan sekaligus menjadi inti yang 

menentukan aspek-aspek pokok lainnya, karena berdampak pada perubahan aspek 

kepercayaan dan tata kelakuan lama yang telah menjadi kebiasaan masyarakat 

Bugis-Makassar berubah dan mengalami proses adaptasi dengan konsep-konsep 

ajaran Islam.79 

Aturan dalam pangngadakkang yaitu unsur pokok sara’ merupakan hukum 

Islam atau ajaran Islam yang identik dengan muatan lokalnya karena berkembang 

dalam suku Bugis-Makassar. Hubungan budaya dengan agama menjadi satu untuk 

tujuan mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan sosial dan keagamaan. 

Unsur pangngadakkang terakulturasi dalam ajaran Islam karena erat kaitannya 

aturan yang ditetapkan dalam unsur pangngadakkang atau budaya siri’ dengan 

aturan yang termaktub dalam ajaran Islam. Maka dari itu budaya siri’ dan agama 

Islam langsung menyatu karena aturannya sama. 

 

79 Jumadi, “Perspektif Sosio-Historis Kearifan Lokal dan Institusi Sara’ (Islam) di Sulawesi 

Selatan”, (2011), h. 222.  
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Setelah pengembangan selanjutnya diterapkan aturan pangngadakkang 

maka muncul kata tu ni patompangi butta (orang yang disuruh ke luar dari 

kampungnya) ditujukan kepada orang yang hamil diluar nikah dan diharapkan 

mengejar siri’nya. Dulu aturan ini hanya dalam bentuk lisan yang pada akhirnya 

diberlakukan oleh semua kalangan masyarakat Bugis-Makassar, akan tetapi apa 

yang dijadikan aturan saat itu menjadi prinsip yang dipegang teguh apabila ada 

yang melanggar siri’ maka aturan yang berlaku harus diterapkan, pandangan 

masyarakat Bugis-Makassar saat itu tentang siri’ sangat keras bahkan jika 

seseorang melanggar siri’ akan dibunuh atau di kubur hingga yang tersisa hanya 

kepala. Lain hal dengan aturan atau undang-undang Negara saat ini yang sifatnya 

tertulis, memuat segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yaitu; 

agama, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. 

Masyarakat Bugis-Makassar menempatkan pangngaderreng atau 

pangngadakkang dan siri’ dalam kehidupannya. Kedua norma dan aturan itu yang 

menyinari semua kehidupannya, keduanya merupakan pedoman dalam bertingkah 

laku dan beraktivitas. Komunikasi dilakukan dalam rangka menegakkan nilai siri’. 

Sehingga apapun bentuknya komunikasi itu sedapat mungkin diciptakan 

sedemikian rupa agar tetap tercipta harmonisasi baik dalam kehidupan individu 

maupun dalam kehidupan masyarakat.80  

Siri’ sebagai suatu aspek dari pangngadakkang yang merupakan faktor 

penentu terhadap nilai dan identitas sosial seseorang dalam kehidupan masyarakat 

suku Bugis-Makassar yang mengutamakan tatakrama dan sopan santun. Sistem 

sosial ini yang menjadi kerangka acuan bagi setiap masyarakat untuk bersosialisasi 

dengan sesama manusia, aturan adat yang dianggap luhur itu disebut 

 

80 Murniaty Sirajuddin, “Siri’ Na Pesse Masyarakat Bugis di Kota Makassar (Studi 

Komunikasi Dakwah), (2015), h. 125. 
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pangngadakkang, dapat diartikan semua norma yang mengatur bagaimana 

seseorang harus bertingkah laku terhadap sesamanya dan terhadap pranata-pranata 

sosialnya secara timbal balik. Olehnya itu setiap suku Makassar harus memelihara 

pangngadakkang karena seluruh sikap dan tingkah laku serta ucapannya harus 

dipandang pantas dan mulia pada kehidupan seseorang hanya akan mempunyai arti 

bilamana mereka mempunyai siri’.81 

Pangngadakkang mengandung banyak makna, diantaranya memiliki makna 

untuk memelihara dan menumbuhkan harkat nilai-nilai insani, esensinya yaitu 

menjunjung tinggi martabat manusia yang sesungguhnya, menolak segala bentuk 

kesewenang-wenangan, pemerkosaan, penindasan, dan kekerasan sebagai unsur 

dalam sistemnya, menjunjung tinggi persamaan dan kebijaksanaan sehingga makna 

esensialnya adalah mengandung makna siri’82 

 Berikut 5 (lima) unsur pokok dari konsep pangngadakkang yaitu: 

1) Ada’ (Adat Kebiasaan) 

Dalam manifestasi unsur pokok ada’ tentunya diharapkan memberi asas 

manfaat pada kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, baik dalam bersikap, tingkah 

laku, dan akhlaknya. Dalam memperlakukan orang lain terlebih kepada diri sendiri 

dalam konsep pangngadakkang, kemudian terhadap suatu tindakan-tindakan yang 

sifatnya internal dan eksternal mampu menyatakan diri dalam usaha-usaha 

pencegahan (preventif) sebagai tindakan-tindakan penyelamat. 

Nilai-nilai kehidupan masyarakat Bugis-Makassar yang disandarkan pada 

ada’ sudah lama menjadi sandaran hidup serta telah menjadi tatanan hidup, baik 

 

81 Murniaty Sirajuddin, “Siri’ Na Pesse Masyarakat Bugis di Kota Makassar (Studi 

Komunikasi Dakwah), (2015), h. 125-226. 

82 Jumadi, “Perspektif Sosio-Historis Kearifan Lokal dan Institusi Sara’ (Islam) di Sulawesi 

Selatan”, (2011), h. 223. 
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pada masyarakat biasa (to sama’), orang merdeka (orang kebanyakan), dan kaum 

bangsawan dalam masyarakat Bugis-Makassar. Ada’ menjadi modal sosial dan 

tatanan hidup masyarakat secara berkelanjutan dalam mendukung kehidupan 

masyarakat. Ada’ diartikan sebagai upaya masyarakat Bugis-Makassar dalam 

memperistiwakan dirinya dalam kehidupan bersama. Setiap aspek kegiatan 

manusia Bugis-Makassar, mengandung unsur ada’ seperti kawin dan mengawini, 

ada’ berfungsi sebagai aspek geneologis dan kedudukan sosial dalam perkawinan. 

Bahkan ada’ juga berfungsi sebagai norma yang mengatur tentang hak dan 

kewajiban dalam hidup berumah tangga yang lebih dikenal dengan istilah aspek 

hukum dari perkawinan, bahkan aspek ideal dalam pola berumah tangga, serta etika 

dan pendidikan berumah tangga juga di atur dalam ada’. Ada’ dalam 

pangngadakkang berfungsi mengatur, mengawasi, dan menjaga tata tertib suatu 

masyarakat, seperti tertuang dalam hukum dasar penyelenggaraan kerajaan di 

Sulawesi Selatan yang berbunyi:83 

“Rusa’ taro Datu, ten rusa’ taro ade’, taro ade’ ten rusa’ taro anang”, yang 

berarti keputusan datu atau raja dapat dibatalkan oleh ada’, tetapi keputusan 

ada’ tidak dapat dibatalkan oleh datu atau raja84 

Unsur pokok pertama yaitu ada’ (adat) yang tertuang dalam konsep 
pangngadakkang yang tetap eksis dalam kehidupan masyarakat Bugis-
Makassar menjadi pondasi dalam membentuk karakter masyarakat 
khususnya generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 
Pandangan masyarakat terhadap orang-orang yang beradat (angngada’) 
memiliki dampak dalam keberlangsungan hidup, dalam penempatannya jika 
orang beradat maka dianggap memiliki kebiasaan-kebiasaan baik yang 
kemudian tetap dilestarikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-
hari.85 

 

83 Jumadi, “Perspektif Sosio-Historis Kearifan Lokal dan Institusi Sara’ (Islam) di Sulawesi 

Selatan”, (2011): h. 223. 

84 Jumadi, “Perspektif Sosio-Historis Kearifan Lokal dan Institusi Sara’ (Islam) di Sulawesi 

Selatan”, (2011): h. 224. 

85 Bakri (47 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Rumbia, 09 November 2022. 
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Konsep pangngadakkang yang merupakan konsep dasar dalam menata 

masyarakat khususnya generasi milenial di Kecamatan Rumbia setiap individu dari 

generasi milenial masing-masing memahami konsep pangngadakkang yang 

berbeda-beda. Salah satu unsur pokok tersebut yaitu Ada’ dalam kehidupan 

masyarakat khususnya generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto tetap menjadi budaya lokal yang melembaga dan tetap sebagai nilai 

utama dalam kehidupan generasi milenial yang sampai saat ini yang diwujudkan 

dalam kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan ketetapan yang berlaku pada 

masyarakat Bugis-Makassar.  

Salah satu perwujudan kebudayaan di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto yang sampai saat ini tetap melembaga menjadi pendukung dalam upaya 

mewujudkan aktualisasi terhadap pembentukan karakter generasi milenial, karena 

dewasa ini generasi milenial telah menjadi fokus utama dalam pembangunan 

bangsa atau generasi pelanjut. Dalam kaitannya ada’ telah dimanifestasikan dalam 

kebudayaan lokal siri’ yang dijadikan falsafah atau pedoman hidup masyarakat 

dalam membentuk generasi pelanjut di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, 

keduanya telah beriringan sehingga saling menguatkan dan tetap eksis dan 

berpengaruh dalam kehidupan sampai saat ini. 

Unsur pokok ada’ dalam konsep pangngadakkang mengandung banyak 

makna yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari generasi milenial umunya pada 

masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, ada’ tetap eksis agar tetap 

terpelihara nilai-nilai utama dalam memelihara tanggung jawab masyarakat lokal 

untuk tetap mempertahankan kearifan lokal sehingga menumbuhkan harkat dan 

martabat kehidupan, kemudian akan terbentuk pribadi yang berkarakter yang 

berakar pada kurangnya pelanggaran siri’ (malu) dan penghayatan atau pemahaman  
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generasi milenial terhadap budaya siri’ yang akan melahirkan generasi milenial 

yang lebih berkarakter. 

2) Bicara (Undang-Undang) 

Selanjutnya adalah unsur pangngaderreng atau pangngadakkang adalah 

bicara yang merupakan unsur pokok dalam sistem adat Bugis-Makassar, 

menyangkut segala aktivitas dan konsep yang bersangkut paut dengan peradilan 

(hukum acara), menentukan prosedur serta hak-hak dan kewajiban seseorang yang 

mengadukan suatu perkara. Lebih lanjut Mattulada, menjelaskan bahwa bicara, 

tidak dapat dilepaskan dari landasan kejiwaan keseluruhan sistem, karena menjelma 

menjadi aspek perilaku dalam kelangsungan hidup sehingga dalam 

implementasinya bicara, berusaha mendekati keadilan berdasarkan kebenaran dan 

obyektivitas (ada’ tongeng). Bahkan masyarakat Bugis-Makassar dalam 

menyelesaikan suatu perkara atau masalah hukum dalam adat dilakukan dengan 

istilah eppa ure’na bicarae, yaitu: perkataan kedua belah pihak (adae wali-wali), 

perbuatan kedua belah pihak (gau’ wali-wali), kedudukan kedua belah pihak (onroe 

wali-wali), saksi kedua belah pihak (sabbie wali-wali). Kehidupan masyarakat 

Bugis-Makassar terkait dengan aspek bicara tergambar dalam aktivitas hidup atau 

filosofi hidupnya yang ditanamkan seperti kejujuran (lempu’), hanya kejujuran 

yang menjadikan manusia Bugis-Makassar sehingga dapat disebut manusia, sangat 

tegas (getteng) dalam menegakkan kebenaran, karena memiliki rasa harga diri yang 

tertuang dalam konsep siri’ serta sangat adil (adele’) dalam pengambilan 

keputusan.86 

Penetapan unsur pokok bicara (undang-undang) dalam pangngadakkang 

merupakan sebuah solusi terhadap tantangan dalam kehidupan masyarakat 

 

86 Jumadi, “Perspektif Sosio-Historis Kearifan Lokal dan Institusi Sara’ (Islam) di Sulawesi 

Selatan”, (2011): h. 224. 
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khususnya generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

Ditetapkannya undang-undang yang mengatur hidup masyarakat menjadi perhatian 

utama disebabkan karena mampu mengendalikan dan memberi batasan kepada 

setiap elemen masyarakat dalam bertingkah laku, dalam penggunaannya bertujuan 

untuk mengadili setiap tindakan yang berakhir pada pelanggaran-pelanggaran yang 

diakibatkan dalam kehidupan sosial masyarakat umumnya pada generasi milenial. 

Fungsi bicara dalam konsep pangngadakkang yang ditetapkan masyarakat 
di Kecamatan Rumbia yaitu untuk menjawab dan membantu segala 
permasalahan yang ditimbulkan akibat kurangnya moral dan perilaku yang 
baik dari pelaku pelanggaran. Unsur pokok bicara yang tetap eksis dari dulu 
sampai saat ini menjadi dasar dalam mengurangi pelaku pelanggaran tata 
tertib. Salah satu pelaku pelanggaran biasanya berkaitan dengan 
pelanggaran siri’ (malu) yang berkaitan dengan harkat dan martabat 
keluarga, sehingga unsur pokok bicara dalam aspek pangngadakkang 
dijadikan tolak ukur dalam menyelesaikan suatu perkara.87  

Dewasa ini hukum bicara yang berkembang di Kecamatan Rumbia 
Kabupaten Jeneponto menjadi hak setiap elemen dalam menyelesaikan 
setiap permasalahan, unsur pokok bicara ini memberi hak dan kewajiban 
untuk menyelesaikan setiap perkara yang berkaitan dengan kehidupan setiap 
individu maupun antar kelompok, dalam pelaksanaannya tentu akan 
diadakan musyawarah sehingga mencapai mufakat atau kesepakatan yang 
diinginkan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pada hakikatnya fungsi 
bicara yang tetap berlaku pada kehidupan generasi milenial umumnya 
masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dianggap mampu 
mengendalikan kehidupan sosial yang terkait dengan pelanggaran tata tertib 
pada generasi milenial.88 

Penetapan hukum bicara merupakan aspek dari konsep pangngadakkang, 

yang dianggap sebuah pengendalian kehidupan sosial generasi milenial umumnya 

masyarakat di Kecamatan Rumbia sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara 

tentu diperlukan seseorang yang dianggap mampu dan mengerti tentang hukum 

adat yang berlaku, setiap keputusan dan penegakan keadilan berada ditangan 

hakim, ketua adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah yang 

dianggap memiliki nilai-nilai utama dalam dirinya yaitu; Jujuru’ (jujur), barani 

 

87 Abd. Hafid (51 Tahun), Anggota DPRD Dapil IV Rumbia-Kelara, Alumni SKI, 

Wawancara, Rumbia 12 November 2022. 

88 Abd. Hafid (51 Tahun), Anggota DPRD Dapil IV Rumbia-Kelara, Alumni SKI, 

Wawancara, Rumbia 12 November 2022. 
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(berani), gattang (tegas), sa’bara’ (sabar). Jika nilai-nilai utama tersebut tetap 

dijaga oleh generasi milenial khususnya masyarakat di Kecamatan Rumbia maka 

akan mengantarkan pada kehidupan yang bermakna, fungsi bicara dapat menjaga 

adat dari pelanggaran-pelanggaran sosial yang terjadi dalam kehidupan generasi 

milenial di Kecamatan Rumbia. Jika terdapat kekeliruan atau penyimpangan dalam 

adat maka bicara dalam konsep pangngadakkang memiliki hak tertinggi untuk 

menyelesaikan perkara tersebut melalui penentuan syarat dalam pelaksanaannya 

yang diberi amanah kepada tokoh yang dipercaya. 

3) Rapang (Persamaan Hukum) 

Aspek pokok pangngaderreng atau pangngadakkang adalah rapang, yang 

berfungsi sebagai stabilisator karena mengandung sifat-sifat peraturan untuk 

menjaga ketetapan, uniformitas, dan kontinuitas suatu tindakan, bahkan juga 

berfungsi sebagai pembanding dalam keadaan tidak ada atau belum adanya norma-

norma yang mengatur sesuatu, sehingga rapang lebih berfungsi sebagai 

pembanding atas sesuatu ketetapan di masa lampau yang pernah terjadi. Selain itu, 

rapang juga berfungsi sebagai pelindung dengan memberikan batasan-batasan 

dalam bentuk pemali-pemali atau pasang yang berfungsi melindungi milik umum 

dari gangguan-gangguan perseorangan. Demikian pula sebaliknya berfungsi 

melindungi seseorang dari keadaan bahaya, sehingga rapang ini, berfungsi sebagai 

perumpamaan atau kiasan atas kelakuan-kelakuan ideal dan etika dalam pergaulan 

hidup. Begitu tinggi nilai-nilai hubungan sosialnya sehingga seorang Puang 

Rimaggaluttan, pemikir dan cendekiawan pada zaman Kerajaan Wajo berpesan: 

“Makkedai Puang Rimaggaluttang, lempu na acca, iyanaritu madeceng 

riparaddeki, iyanaritu temmasarang dewata seuwae, naiya riasengngi acca, 

iyanaritu mitau munri gau, naiya nappogau engkapi madeceng napogaui, narekko 

engkai maja, ajasija mupogaui nreme matii jana riko” 

(Berkata Puang Rimaggalutang, kejujuran dan kepandaian, itulah yang 

paling baik ditanamkan pada diri kita, itulah juga yang tidak bercerai berai dengan 
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dewata tunggal, yang disebut pandai ialah kemampuan melihat akhir atau akibat 

perbuatan yang dikerjakannya adalah yang baik, bilamana dapat mendatangkan 

keburukan, janganlah lakukan, bilamana tidak baik, janganlah hendaknya kau 

kerjakan, karena kembali juga nanti keburukannya kepadamu)89. 

Menurut fungsinya, rapang90 berlaku sebagai (1) stabilisator, ia menjaga 

agar ketetapan, keseragaman, dan kontinuitas, suatu tindakan berlaku konsisten dari 

waktu ke waktu, masa kini ke masa depan, (2) bahan perbandingan, yaitu dalam 

keadaan tidak ada atau belum ada norma-norma yang mengatur suatu masalah 

tertentu, maka rapang berfungsi membanding suatu ketetapan di masa lampau yang 

pernah terjadi. Fungsi ini semacam rusispundensi, (3) alat pelindung berupa 

pemali-pemali atau pasang yang melindungi hak milik umum dari gangguan 

perseorangan atau melindungi seseorang dari keadaan berbahaya.91 

Unsur pokok rapang dewasa ini tetap berlaku dalam kehidupan sosial 

generasi milenial umumnya masyarakat di Kecamatan Rumbia, berfungsi sebagai 

perumpamaan atau pembanding untuk menetapkan sebuah keputusan yang diambil. 

Dalam pelaksanaannya terdapat sebuah bahan perbandingan antara sebuah 

peristiwa masa lampau dengan masa sekarang. Konsep inilah yang menjadi penguat 

dalam menetapkan sebuah keputusan apabila terdapat suatu perkara yang terjadi di 

Kecamatan Rumbia. 

Kehidupan masyarakat di Kecamatan Rumbia memiliki fungsi utama untuk 

membangun sebuah peradaban yang maju dan berkarakter, inilah yang kemudian 

menjadi faktor utama adat kebiasaan atau konsep dalam pangngadakkang yaitu 

rapang tetap dipegang teguh sampai saat ini. Selain itu karena aspek yang ada 

 

89 Jumadi, “Perspektif Sosio-Historis Kearifan Lokal dan Institusi Sara’ (Islam) di Sulawesi 

Selatan”, (2011) h. 224-225. 

90 Lihat Mattulada, Latoa, h. 377. 

91 Syamzan Syukur, Reaktualisasi Kearifan Lokal Siri’ Dalam Membangun Budaya 

Masyarakat yang Berkarakter di Kota Makassar, (2018), h. 59. 
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dalam konsep pangngadakkang sesuai dengan tatanan hidup masyarakat khususnya 

pada generasi milenial, rapang berfungsi sebagai pembanding antara sebuah 

kejadian atau peristiwa di masa lampau dengan masa sekarang. Rapang juga 

dianggap mampu menstabilkan kehidupan masyarakat tentu sangat berpengaruh 

terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan generasi milenial di Kecamatan 

Rumbia. 

Sebuah contoh pemerintah dan tokoh-tokoh penting di Kecamatan Rumbia 

yang memiliki ketegasan dan integritas yang kuat dalam menjalankan 

tanggungjawab, tetap konsisten atas segala aturan yang ditetapkan. Sehingga 

rapang (aturan hukum) dalam konsep pangngadakkang sejalan dan sesuai dengan 

konsep yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat kemudian sampai terhadap 

pembentukan karakter generasi milenial khususnya pada masyarakat di Kecamatan 

Rumbia.  

4) Wari’ (Pelapisan Sosial) 

Aspek pokok pangngaderreng atau pangngadakkang lainnya adalah wari’ 

yang merupakan klasifikasi atas segala benda, peristiwa dan aktivitas dalam 

kehidupan masyarakat. Wari’ berfungsi memelihara hubungan kekerabatan antar 

masyarakat dan bahkan juga antar wilayah atau daerah. Wari’ juga bermakna 

perbuatan mappallai-sennge (yang tahu membedakan), suatu perbuatan yang 

selektif, perbuatan menata atau menertibkan, bahkan menurut Friedericy, wari’ itu 

“de indeeling in standen”, artinya berfungsi mengatur tata susunan dan jenjang-

jenjang keturunan serta menentukan hubungan-hubungan kekerabatan. Lebih dari 

itu, wari’ secara umum berfungsi menjaga jalur dan garis keturunan yang 

membentuk pelapisan masyarakat (standen) dalam masyarakat atau yang mengatur 

tentang tata keturunan melalui hubungan perkawinan, menjaga atau memelihara 

tata susunan atau tata penempatan sesuatu menurut urutan semestinya, dan menjaga 
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atau memelihara hubungan kekeluargaan antara raja suatu negeri lainnya, sehingga 

dapat ditentukan mana yang tua, mana yang muda dalam tata pangngaderreng atau 

pangngadakkang92 

Wari’ antara lain berfungsi mengatur tata susunan dan jenjang keturunan, 

serta menentukan hubungan-hubungan kekerabatan. Wari’ tidak hanya mencakup 

masalah keturunan dan pelapisan masyarakat, melainkan mempunyai fungsi lain 

yang lebih luas. Secara umum wari’ berfungsi sebagai protokoler dengan cakupan: 

(1) menjaga jalur dan garis keturunan yang membentuk pelapisan masyarakat atau 

mengatur tata keturunan melalui perkawinan; (2) memelihara tata susunan atau 

batas penempatan sesuatu menurut urutan semestinya; (3) memelihara hubungan 

kekeluargaan antara raja suatu negeri dengan negeri lainnya, sehingga dapat 

ditentukan mana yang lebih tua, mana yang muda dalam tata pangngadakkang, 

terutama penempatan dalam upacara-upacara kenegaraan.93 

Dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Rumbia wari’ tetap berfungsi 

dan bermakna sampai saat ini. Dapat kita lihat pada pelapisan sosial yang tetap 

kental dikalangan masyarakat Kecamatan Rumbia, wari’ merupakan pembeda atau 

penentuan garis keturunan dalam pelapisan sosial contohnya pada tingkatan garis 

keturunan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Rumbia yaitu; (1) karaeng, 

status yang diakui lebih tinggi dari daeng, gelar karaeng disematkan pada 

keturunannya karena dianggap sebagai bangsawan yang memiliki derajat dan 

kekuasaan yang tinggi. (2) daeng adalah sebuah penyebutan yang khas dari suku 

Makassar khususnya pada masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

sebutan atau gelar tersebut merupakan penghormatan kepada orang-orang yang 

 

92 Jumadi, “Perspektif Sosio-Historis Kearifan Lokal dan Institusi Sara’ (Islam) di Sulawesi 

Selatan”, (2011), h. 225. 

93 Syamzan Syukur, Reaktualisasi Kearifan Lokal Siri’ Dalam Membangun Budaya 

Masyarakat yang Berkarakter di Kota Makassar, (2018), h. 61. 
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dihormati, juga orang-orang yang dianggap lebih tua dalam lingkungan masyarakat. 

(3) ata adalah sebuah penyebutan kepada bahawan atau orang yang derajatnya 

dianggap rendah, dan tidak memiliki keturunan bangsawan (kekayaan). Dalam 

perkembangan zaman ata sudah tidak lagi dipakai khususnya pada kehidupan 

masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

Gelar Karaeng termasuk dalam sistem budaya lokal yang melekat dalam 

kehidupan masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, simbol 

karaeng bagi masyarakat di Kecamatan Rumbia merupakan harga diri dan kekuatan 

dalam kehidupan sosial yang memiliki keturunan karaeng atau gelar karaeng akan 

sangat dihargai oleh setiap elemen masyarakat. Oleh karena itu gelar karaeng 

adalah peningkatan status yang lebih tinggi dalam kehidupan, budaya tersebut yang 

memberi ciri khas tersendiri bagi masyarakat di Kecamatan Rumbia umumnya di 

Kabupaten Jeneponto. Dalam pemaknaannya gelar karaeng dimaksudkan untuk 

mengetahui asal-usul atau garis keturunan dari keluarga tersebut sehingga memiliki 

perbedaan strata sosial yang menonjol antara keturunan yang bergelar karaeng dan 

tidak termasuk keturunan karaeng. 

Telaah yang ditemukan mengenai pemaknaan simbol karaeng berbeda-
beda, Ridwan berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran status sosial 
dalam masyarakat Kecamatan Rumbia yaitu dengan peralihan masa 
Kerajaan maka pemaknaan simbol karaeng memiliki beberapa perubahan 
salah satu diantaranya dalam penyematan gelar karaeng saat ini dilihat dari 
garis keturunan ayah, apabila ayah adalah keturunan karaeng maka anaknya 
akan mengikut pada garis keturunan dari ayah, dan jika yang bergelar 
karaeng hanya dari ibu maka anaknya tidak bisa mengikuti garis keturunan 
dari ibu bahasa kasara’na tena ni anggaki karaeng punna battu ri amma’na 
(bahasa kasarnya tidak dianggap karaeng apabila hanya dari ibunya). 
Tradisi tersebut sudah berkembang sejak lama dalam kehidupan masyarakat 
di Kecamatan Rumbia menjadi pertanyaan besar sebenarnya ada apa yang 
terjadi dengan perbedaan gender sehingga penyematan gelar karaeng hanya 
dari keturunan yang ayahnya bergelar karaeng.94 

 

94 Ridwan (47 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara. (Rumbia 17 November 2022). 
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Seiring perkembangan zaman, dampak simbol karaeng bagi masyarakat di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dapat dilihat dari strata sosial yang lebih 

tinggi, terdapat daya pendorong atau kekuatan dari gelar yang disematkan dalam 

namanya. Keturunan yang bergelar karaeng merupakan kelompok yang berstatus 

tinggi dalam kalangan masyarakat, karaeng memiliki kekuasaan dan cenderung 

memiliki pengaruh besar untuk memerintah orang lain dengan kepentingannya. 

Salah satu penyebabnya karena masyarakat yang tidak bergelar karaeng merasa 

tidak memiliki kekuatan sehingga memunculkan rasa takut dengan keturunan yang 

bergelar karaeng. Salah satu contoh apabila terdapat kegiatan-kegiatan formal 

maupun acara yang melibatkan banyak anggota keluarga ataupun setiap elemen 

masyarakat yang mendominasi dan menjadi pusat perhatian adalah mereka yang 

memiliki gelar karaeng, mereka akan diberi keistimewaan dengan lebih 

diprioritaskan atau didahulukan kepentingannya. Hal tersebut sudah menjadi 

sesuatu yang biasa terlihat di Kecamatan Rumbia. Namun, ada beberapa poin 

penting jika diartikan lebih dalam bahwa penghargaan terhadap orang lain termasuk 

dari sopan santun yang tetap harus dijaga dan dilestarikan, inilah yang tetap melekat 

dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Rumbia umumnya pada masyarakat di 

Kabupaten Jeneponto.  

Keturunan yang bergelar karaeng juga memiliki kekuatan dalam mengatur 

setiap kehendak dalam keturunannya diantaranya menentukan sebuah pernikahan, 

apabila keturunan karaeng ini memiliki pasangan yang tidak bergelar karaeng 

maka tidak diperbolehkan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan hubungan 

tersebut akan ditentang keras dan segala cara akan dilakukan agar tidak terjadi 

pernikahan, keturunannya dituntut bersama dengan orang dari kalangannya yang 

bergelar karaeng sehingga tidak memutus rantai keturunan dalam keluarga. Dari 

sini terlihat menonjol stratifikasi sosial yang sangat kuat dalam keturunan yang 
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bergelar karaeng. Terdapat banyak kasus yang terjadi dan disaksikan langsung oleh 

penulis yang terjadi di Kecamatan Rumbia, penggolongan kelompok tersebut 

mengakibatkan kekecewaan beberapa orang yang berhubungan dengan keturunan 

yang bergelar karaeng. Salah satu dampak negatif yang dihasilkan dari kekecawaan 

tersebut dengan terjadinya pelanggaran siri’ atau silariang (kawin lari) hubungan 

yang ditentang keras akan berakhir pada hal tersebut sampai saat ini hal-hal serupa 

tetap terjadi karena keegoisan orangtua mempertahankan tradisi yang tentu tidak 

selamanya berdampak baik bagi keberlangsungan hidup setiap orang.  

Adapun gelar lain yang disematkan pada masyarakat di Kecamatan Rumbia 
yaitu status Daeng adalah sapaan akrab atau sebagai bentuk penghargaan 
kepada orang yang lebih tua, pemaknaan gelar daeng ini tidak berarti 
memiliki kekuatan lebih dalam kehidupan sosial masyarakat yang sama 
dengan keturunan karaeng. Hanya saja penyematannya sebagai bentuk 
aktualisasi sopan santun terhadap orang yang lebih tua, akan tetapi 
eksistensi gelar daeng juga kuat disebabkan karena terdapat beberapa 
kalangan masyarakat yang tidak memiliki gelar daeng yang dianggap tidak 
memiliki areng karrasa’ (nama lain) areng pa’daengang (nama daeng).95  

Nilai yang terkandung dalam pemberian gelar daeng hanya sebagai bentuk 

penghormatan kepada orang yang lebih tua. Tolak ukur dalam menentukan suatu 

pilihan tidak didasarkan pada gelar daeng yang disematkan dalam keturunannya, 

dari segi status sosial cenderung tidak membeda-bedakan strata sosial dalam 

kalangannya, sehingga tidak memilih dan membeda-bedakan setiap golongan 

dilihat dari keturunan. Representasi masyarakat di Kecamatan Rumbia terhadap 

garis keturunan masih terjadi sampai saat ini yang telah menjadi tradisi dan 

mengakar dalam kehidupannya. 

5) Sara’ (Syariat Islam) 

Aspek pokok yang kelima yaitu sara’ (Islam) yang menjadi inti pokok dari 

unsur pangngaderreng atau pangngadakkang, unsur pokok ini menjadi jiwa dan 

roh dari 4 (empat) unsur-unsur pokok sebelumnya. Implementasi sara’ dalam 

 

95 Ridwan (47 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara. (Rumbia 17 November 2022). 
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masyarakat Bugis-Makassar dalam perkembangannya diatur berdasarkan 

organisasi ade’, artinya dalam implementasinya terjadi pengaturan atau pembagian 

kerja, dimana sara’ mengatur tentang kehidupan keagamaan (Islam), sedangkan 

ade’ mengatur perihal kehidupan duniawi. Sebagai contoh pelaksanaan pembagian 

kerja antara sara’ dan ade’ dapat dipahami melalui implementasi pada masa 

Kerajaan Wajo, peran sara’ dan ade’ disandingkan, ketika Arung Matowa Wajo 

melakukan musyawarah kerajaan, maka Arung Matowa Wajo duduk di tengah-

tengah antara pejabat sara’ dan pejabat ade’. Pejabat sara’ duduk di sebelah kanan 

dan pejabat ade’ duduk disebelah kiri.96 

Ketika Islam diterima di Sulawesi Selatan, maka masuklah unsur pokok 

yang kelima ini (sara’), yang sebelumnya hanya empat saja untuk mengatur suatu 

Negara atau wilayah yaitu ade, bicara, rapang, dan wari’. Sara’ dianggap sebagai 

pranata Islam sehingga tersusunlah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Datangnya 

Islam, dan diterimanya sara’ kedalam pangngaderreng atau pangngadakkang 

maka pranata-pranata kehidupan sosial budaya masyarakat Bugis-Makassar yang 

tumbuh dari aspek-aspek itu, memperoleh pengisian dengan warna yang lebih 

tegas, bahwa sara’ menjadi padu sebagai aspek pangngaderreng atau 

pangngadakkang, ketaatan masyarakat terhadap sara’ sama dengan ketaatan 

masyarakat pada aspek-aspek pangngaderreng atau pangngadakkang lainnya. 

Unsur-unsur tersebut menjadi padu. Karena adanya kesesuaian, maka sara’, pun 

diterima sebagai pranata sosial dan berlangsunglah penerimaan Islam yang lambat 

laun memberi warna tegas. Bagi masyarakat Bugis-Makassar Islam itu identik 

dengan kebudayaan Bugis-Makassar, karena sara’ sudah menjadi satu aspek nilai-

 

96 Jumadi, “Perspektif Sosio-Historis Kearifan Lokal dan Institusi Sara’ (Islam) di Sulawesi 

Selatan”, (2011), h. 225. 
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nilai atau norma-norma dalam masyarakat dan kebudayaan orang Bugis-

Makassar.97 

Kelima unsur pokok pangngaderreng atau pangngadakkang terjalin 

menjadi satu dan mewarnai pemikiran masyarakat Bugis-Makassar. Unsur tersebut 

menghadirkan rasa sentiment kewargaan masyarakat, identitas sosial, martabat, dan 

harga diri yang tertuang dalam konsep siri’. Pandangan Islam perihal siri’ (Bugis-

Makassar) atau menjaga harga diri sama artinya dengan menjaga syarat. Menjaga 

harga diri dipandang dari segi ilmu akhlak adalah suatu kewajiban moral yang 

paling tinggi. Sebuah syair Arab yang berbunya: 

“Jika tidak engkau pelihara hak dirimu, engkau ringankan dia, orang 

lainpun akan lebih meringankan sebab itu hormatilah dirimu dan jika suatu 

negeri sempit buat dia, pilih tempat lain yang lebih lapang”98 

Wujud budaya lokal yang berkembang di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto merupakan tatanan sosial yang menjadi dasar dalam menentukan sikap 

dan aturan dalam hidup, masyarakat setempat meyakini bahwa dengan 

perkembangan budaya lokal tersebut adalah wujud kebudayaan yang dihasilkan 

dari orangtua terdahulu yang kemudian menurun sampai saat ini. Kemudian 

diyakini membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat yang 

melestarikannya. Akan tetapi seiring perkembangan zaman budaya lokal dalam 

konsep pangngadakkang yang berkembang di Kecamatan Rumbia tidak secara 

langsung sebagai pondasi masyarakat dalam mengambil sikap, aturan dan norma-

norma akan tetapi sistem pemerintahan yang berdasar pada hukum atau undang-

undang dasar 1945 menjadi rujukan utama dalam menentukan aturan-aturan yang 

berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Rumbia. 

 

97 Jumadi, “Perspektif Sosio-Historis Kearifan Lokal dan Institusi Sara’ (Islam) di Sulawesi 

Selatan”, (2011): h. 225-226. 

98 Jumadi, “Perspektif Sosio-Historis Kearifan Lokal dan Institusi Sara’ (Islam) di Sulawesi 

Selatan”, (2011): h. 226. 
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Berbicara tentang budaya siri’ dahulu bukan hanya sekedar nilai akan tetapi 

budaya siri’ merupakan sebuah keyakinan masyarakat Bugis-Makasssar maka dari 

itu unsur pangngadakkang saat itu kuat, aturan yang dipegang erat masyarakat suku 

Bugis-Makassar adalah sebuah tolak ukur dalam menimbang dan mengadili suatu 

perkara dan sampai pada hari ini budaya siri’ tetap eksis. Dewasa ini bagi pelanggar 

siri’ tetap dijatuhi hukum adat yang berlaku akan tetapi aturan yang dulu dianggap 

terlalu ekstrim sehingga diberi kelonggaran dalam penetapan hukum adat yang 

berlaku. Generasi milenial yang lahir pada tahun 2000-2010an keatas memandang 

undang-undang atau aturan yang berlaku dalam konsep pangngadakkang budaya 

siri’ hanya sebuah hitam diatas kertas putih bukan sebuah konsep keyakinan, hanya 

sekedar tau tapi tidak memahami makna dan unsur dalam budaya siri’. 

Budaya Siri’ merupakan wujud budaya lokal yang berkembang di 

Kecamatan Rumbia, siri’ atau malu yang jika diartikan adalah sebuah budaya yang 

memiliki kekuatan atau pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang, hal tersebut 

didasarkan pada nilai atau aturan didalamnya.  

Siri’ memiliki banyak makna dalam hidup, seperti ungkapan bahasa Bugis-

Makassar yang terwujud dalam kesusasteraan, pasang dan amanat-amanat dari 

leluhurnya yang dapat dijadikan petunjuk tentang siri’ itu pada masyarakat Bugis-

Makassar, seperti; siri’ji ni tallasa’ ri lino. Artinya hanya untuk siri’ itu sajalah kita 

hidup di dunia. Siri’ bermakna memberi identitas sosial dan martabat kepada 

seseorang, hanya kalau ada martabat atau harga diri, hidup itu ada artinya, mate ri 

siri’na. Artinya mati demi menegakkan siri’ atau harga diri dan dianggap sebagai 

sesuatu yang terpuji dan terhormat, mate siri’. Artinya orang yang sudah hilang 

harga dirinya dan tidak lebih dari bangkai hidup. Selanjutnya dikatakan bahwa siri’ 

berarti malu, daya dorong untuk melenyapkan segala sesuatu yang menyinggung 

mereka, hal ini merupakan sanksi adat, yaitu hukuman menurut norma-norma adat, 
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jika tidak dilaksanakan. Siri’ juga bermakna daya pendorong yang dapat juga 

ditujukan kearah pembangkitan tenaga untuk bekerja keras demi suatu usaha atau 

pekerjaan99. 

Kemudian siri’ dalam pengertian yang lebih mendalam berkaitan dengan 

etika atau rasa malu dan kehormatan yang dirasakan ketika melakukan perbuatan 

yang tercela, maka dari itu sebagai manusia atau generasi milenial yang berkarakter 

tentunya harus berpedoman dan menjunjung tinggi budaya siri’ untuk menjaga jati 

diri sebagai makhluk yang mampu berfikir, sehingga dijadikan pedoman hidup 

untuk menumbuhkan sikap positif serta membuat hidup lebih berguna dan 

bermanfaat.  

Konsep siri’ dalam manuskrip lontara’ tidak ditemukan batasan yang baku, 

namun demikian batasan umum tentang siri’ disepakati oleh para ahli dalam 

seminar siri’ yang dilaksanakan di Makassar pada tahun 1977 sebagai berikut: 

a) Siri’ dalam sistem keagamaan, merupakan hal yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia, akan tetapi sering dihiraukan, dalam norma agama Islam 

contoh dalam agama melarang laki-laki berduaan dengan perempuan, ataupun 

saling bertatapan mata atau berpegangan tangan, jangankan berpegangan 

tangan melirik lawan jenis juga dilarang dalam agama, setiap tindakan yang 

lakukan tentunya memiliki batasan-batasan tertentu agar tidak terjadi fitnah 

yang akan menimbulkan dosa bagi pelakunya, dalam konteks makna siri’ 

dilarang oleh aturan-aturan adat.   

b) Siri’ dalam sistem budaya, adalah pranata pertahanan harga diri, kesusilaan dan 

hukum serta agama sebagai salah satu nilai utama yang mempengaruhi dan 

mewarnai alam pikiran, perasaan dan kemauan manusia. 

 

99 Jumadi, “Perspektif Sosio-Historis Kearifan Lokal dan Institusi Sara’ (Islam) di Sulawesi 

Selatan”, (2011): h. 226. 
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c) Siri’ dalam sistem sosial, adalah mendinamisasi keseimbangan eksistensi 

hubungan individu dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan kekerabatan 

d) Siri’ dalam sistem kepribadian adalah sebagai perwujudan konkrit didalam akal 

budi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, keseimbangan untuk menjaga 

harkat dan martabat manusia.100 

Siri’ (malu) dalam pandangan Islam, merupakan sebuah pandangan hidup 

yang dijunjung tinggi untuk tetap mempertahankan harkat dan martabat pribadi 

seseorang, karena didalam Islam pun menjelaskan bahwa manusia mempunyai 

kedudukan yang paling tinggi derajatnya. Adapun nilai-nilai siri’ merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dalam Islam, karena masing-masing memiliki 

keterkaitan dengan nilai-nilai dalam Islam seperti menjaga harga diri, atau rasa 

malu dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia, karena malu dan harga diri 

tidak bisa terpisahkan pada diri seseorang.101 

H. Dada menyebutkan bahwa seluruh manusia memiliki harga diri, 
kemudian keterkaitannya dengan Agama, malu itu bagian dari pada Iman ketika 
manusia sudah tidak memiliki rasa malu lagi berarti Iman di dalam dadanya sudah 
menipis, kalau sudah tidak ada Iman dalam diri kita pasti kita memegang prinsip 
bahwa saya tidak membutuhkan engkau, saya tidak ada kepentingan dengan kamu, 
maka disitulah akan mulai punah yang namanya siri’ contohnya ketika saya akan 
jatuh harkat dan martabat, maka sodara, sepupu, dan keluarga dekat disekitar itu 
bermasa bodoh, tanggung mi sendiri malunu, tanggung mi sendiri siri’mu, berarti 
sudah tidak ada Pacce, mereka sudah tidak merasa ikut terlibat merasakan apa yang 
saya rasakan, jadi pacce sebenarnya itu merasakan apa yang dirasakan sesama 
manusia, dalam istilah Agama suka cita, kita turut merasakan penderitaan orang 
lain itulah pacce, jadi pacce akan hilang apabila kita sudah tidak memiliki harga 
diri, maka tidak memiliki siri’ lagi, maka pacce pasti tidak akan ada, karena tidak 
merasakan satu kesatuan yang saling terkait, kenapa bisa demikian disebabkan 
karena faktor ekonomi, dikarenakan keberadaan seseorang dengan persaingan yang 
tidak sehat, tidak kokohnya pondasi keimanan untuk kehidupan sosial kita, bahwa 
tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain, kita adalah makhluk 

 

100 Laica Marzuki, Siri’ Bagian Kesadaran Hukum Bugis-Makassar (Sebuah Telaah 

Filsafat Hukum), (Sulawesi Selatan: Hasanuddin University Press. 1995), h. 50.  

101 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 2010), 

h. 266. 
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hidup, makhluk sosial yang tidak akan mungkin bisa hidup tanpa bantuan orang 
lain, tentunya kita saling membutuhkan satu sama lain.102 

Generasi milenial yang memiliki kejujuran (jujuru’) akan berdampak pada 

kualitas dirinya yang memiliki nilai siri’ dalam dirinya, malu apabila tidak jujur 

dalam berbicara, malu apabila menyampaikan berita bohong. Hal tersebut dikaitkan 

dengan konsep pangngadakkang dalam unsur pokok sara’ (syariat Islam) apabila 

generasi milenial menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam 

maka senantiasa hidupnya akan terjaga dan berada pada garis yang lurus dengan 

menegakkan kejujuran dalam hidupnya. Wujud tersebut berakar pada kebiasaan 

baik yang akan membentuk generasi milenial yang lebih berkarakter dan berakhlak 

mulia, harkat dan martabat keluarga akan tetap terjaga seiring menjunjung tinggi 

kejujuran (jujuru’) dalam hidupnya. 

Dari aspek ontologi wujud budaya siri’ mempunyai hubungan yang sangat 

kuat dengan pandangan Islam dalam kerangka spiritual, dimana kekuatan jiwa 

dapat teraktualkan melalui penaklukan jiwa atas tubuh. Dalam diri manusia 

khususnya pada generasi milenial tentunya memiliki siri’ atau rasa malu yang jika 

dihubungankan dengan agama maka yang muncul dalam syariat atau ajaran Islam 

adalah akhlak setiap insan.  

2. Pergeseran Nilai Siri’ dari Waktu Ke Waktu 

Berbicara tentang sejarah dan budaya tidak bisa lepas dari peristiwa masa 

lampau yang memiliki nilai dan fungsinya masing-masing, dalam sejarah masa 

lampau tentunya tidak bisa dilihat dari kacamata kontemporer (modern). Setiap 

hukum berlaku pada masanya bukan pada masa setelahnya kecuali dalam bentuk 

undang-undang, aturan lokal wisdom yang berlaku pada masa sebelum transisi dari 

kerajaan Islam ke Negara Republik Indonesia aturan yang berlaku dibatalkan 

 

102 H. Dada’, (62 tahun), tokoh agama, Wawancara, Rumbia 06 Desember 2022. 
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artinya konsep pangngadakkang sudah tidak berlaku. Sampai pada akhirnya aturan 

yang berlaku kembali pada konsep umum. Aturan dalam konsep pangngadakkang 

dibatalkan karena sudah ada undang-undang negara yang telah digabungkan dari 

sabang sampai merauke. 

Konsep pangngadakkang yang berlaku di Sulawesi Selatan merupakan 

aturan sekaligus keyakinan yang memberi pengaruh besar terhadap kehidupan 

masyarakat Bugis-Makassar. Akan tetapi aturan yang lama akan terganti jika ada 

aturan baru yang telah disetujui bersama demi kepentingan orang banyak. Kerajaan-

kerajaan di Sulawesi Selatan pada masanya merupakan sebuah kedaulatan sehingga 

konsep pangngadakkang atau siri’ merupakan aturan pada masanya.  

Nilai yang melekat secara alamiah pada seseorang bukanlah sesuatu yang 

mudah untuk diungkap pemaknaannya, nilai dan makna yang terkandung dalam diri 

seseorang yang dituangkan dalam perilaku sehari-hari atau diimplementasikan 

dalam bermasyarakat, sehingga perilaku yang dilakukan dapat bermanfaat bagi diri 

kita dan juga orang lain, nilai-nilai ini harus dijaga setiap individu agar menjadi 

manusia yang unggul dan berdaya saing. 

Nilai dalam budaya siri’ berasal pada diri setiap individu dan nilai tersebut 

muncul karena terdapat harga dalam diri seseorang, jika nilai siri’ tersebut tidak 

dihargai maka masyarakat atau generasi milenial merasa bahwa harga diri dan 

martabatnya telah dirusak. Nilai yang terkandung dalam budaya siri’ seperti nilai 

aktual yang dipandang dengan sepadan dengan harga diri, merupakan kelayakan 

dalam kehidupan sebagai manusia yang diakui mampu memanusiakan antara 

sesama dan mampu menciptakan karakter dan sifat manusia. 

Dalam lingkup masyarakat harus memiliki yang namanya ukuran-ukuran 

atau batasan kehidupan, seseorang yang dipandang mempunyai keteguhan hati 
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seperti kalimat bahasa Makassar disebut tu tinggi siri’na, adalah seseorang yang 

mampu menentukan sikap sesuai dengan kebenaran dari ketetapan hati nuraninya 

yang benar, sehingga tidak mudah terombang ambing oleh desakan-desakan atau 

semacam ancaman dari luar dirinya. Termasuk golongan ini mereka disebut kuat 

imannya, teguh kepribadiannya. Jika mempertahankan siri’ termasuk perbuatan 

yang terpuji, orang yang mempertahankan kebenaran dan menyatakan tanpa ragu-

ragu.103 

Nilai-nilai dasar dalam budaya siri’ yang menjadi kekuatan dan pedoman 

dalam kehidupan bermasyarakat, harus dilihat dari segi fungsinya. Adapun 

keutamaannya secara fungsional dalam hubungannya diri sendiri, cita-cita, dengan 

sesama makhluk dan dengan Tuhan. Sehingga menjadi kekuatan pribadi dalam 

masyarakat Bugis-Makassar. 

Pada dasarnya, dalam kehidupan suku Bugis-Makassar mereka memiliki 

sikap dan mental yang kuat serta pemberani, sikap gotong royong, serta dalam 

menghadapi tantangan hidup pantang menyerah untuk mempertahankan harga diri 

maupun maratabat keluarga. Sikap tersebut lahir dari leluhur nenek moyang mereka 

yang dikenal sebagai pelaut dan juga pengembara ulung yang mempertahankan, 

memperjuangkan suku Bugis-Makassar, dari peristiwa sejarah tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa orang Bugis-Makassar mempunyai sikap yang tinggi dan 

memegang prinsip yang kuat. 

 Dalam perkembangan hidup orang Bugis-Makassar terdapat beberapa 

istilah-istilah dalam prinsip hidup mereka yang turut memberikan pengaruh besar 

dalam kehidupan sosial,  prinsip tersebut merupakan sikap mental orang Bugis-

Makassar yang dikenal sampai saat ini yaitu: Eja tompi na doang (merah baru 

 

103 Abu Hamid, dkk., Siri dan Pesse’; Harga dari Manusia Bugis, Makassar, Mandar, 

Toraja, (Cet. I: Makassar: Pustaka Refleksi. 2003), h. 46-70. 
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disebut udang), Punna tena siri’nu pa’niaki paccenu (jika tidak punya harga diri, 

pertahankan rasa solidaritasmu),  Kualleanga tallanga na toalia (aku memilih 

tenggelam daripada kembali).  

 Jika dipahami lebih dalam tentang prinsip hidup orang Bugis-Makassar 

tersebut maka mereka memiliki sikap mental yang positif dalam kehidupan sosial 

yang memuat beberapa sikap diantaranya: memiliki keberanian, ketegasan, kuat, 

serta teguh pada pendiriannya, memiliki kesabaran dalam melewati setiap ujian, 

pantang menyerah, memiliki sikap gotong royong, setia kawan, dan tetap rendah 

hati.  

 Pada prinsipnya sikap hidup orang Bugis-Makassar tersebut adalah salah 

satu upaya dalam mempertahankan nilai-nilai yang berkaitan dengan harga diri dan 

martabat seseorang, jika dipahami lebih dalam maka prinsip tersebut dapat 

mengantarkan pada kesuksesan di masa yang akan datang karena dalam menjalani 

kehidupan tentu perlu memiliki prinsip yang kuat agar dalam melangkah atau 

mengambil sebuah tindakan dan tanggung jawab memiliki pertimbangan-

pertimbangan yang dikaitkan dalam prinsip hidup yang dipegang teguh. 

 Prinsip hidup tersebut pada akhirnya melahirkan sikap mental yang 

merupakan salah satu wujud dalam pandangan yang dijadikan sebagai falsafah 

hidup orang Makassar khususnya masyarakat Kecamatan Rumbia yang disebut 

siri’. Dalam memahami lebih jauh satu kebudayaan yang berkembang sampai saat 

ini dalam pranata sosial kehidupan generasi milenial di Kecamatan Rumbia siri’ 

hadir sebagai manifestasi dari unsur kebudayaan lama leluhur nenek moyang yang 

dipertahankan hingga sekarang, kemudian berkembang dalam kehidupan sosial 

masyarakat di Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya sekarang telah terlihat 

adanya sebuah pergeseran nilai ataupun makna dari siri’ dalam kehidupan 

masyarakat khususnya generasi milenial dilihat dari pola perilaku sebagian diantara 
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generasi milenial kebanyakan, karena mengalami degradasi yang dilahirkan dari 

warisan nilai-nilai siri’ yang tidak sesuai terutama pasca kemerdekaan yang tidak 

relevan dengan kehidupan generasi milenial, pada akhirnya mengakibatkan 

pergeseran nilai dalam siri’ kehidupan generasi milenial utamanya dalam interaksi 

mereka kepada orang tua.  

Abd. Hafid menjelaskan bahwa munculnya pengaruh budaya siri’ diketahui 

jauh sebelum kerajaan Islam di Sulawesi Selatan budaya siri’ sudah ada khususnya 

di Jeneponto dan utamanya di Kecamatan Rumbia, budaya siri’ dalam kehidupan 

masyarakat khususnya bagi generasi milenial sudah diterapkan dalam lingkungan 

keluarga seperti malu ketika berbicara yang kurang sopan, malu ketika berhadapan 

dengan orang tua lalu tidak berperilaku secara tidak sopan, pengaplikasian budaya 

tabe’ apabila lewat didepan orang tua sikap tersebut merupakan bentuk 

penghormatan kepada orang yang lebih tua dan itu merupakan bagian daripada 

budaya siri’. Beberapa sikap maupun perilaku tersebut yang diterapkan dalam 

lingkungan keluarga termasuk dalam lingkungan masyarakat dan itulah yang diakui 

keberadaannya sampai saat ini, pengaruh tersebut masih kental dalam kehidupan 

masyarakat hanya saja telah mengalami degradasi atau dalam artian kata sudah 

mengalami pergeseran nilai karena pengaruh informasi atau globalisasi sehingga 

sangat mempengaruhi perilaku dari generasi milenial saat ini.104  

Lebih jauh Abd. Hafid selaku alumni Sejarah dan Kebudayaan Islam di 
Fakultas Adab dan Humaniora pada tahun 1997, menjelaskan mengenai 
perkembangan budaya siri’ di dalam masyarakat khususnya generasi 
milenial di Kabupaten Jeneponto Kecamatan Rumbia dari waktu ke waktu 
telah mengalami pasang surut dimana dengan bergesernya dari sistem 
kerajaan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlahan-lahan 
budaya siri’ mulai terkikis sedikit demi sedikit hal tersebut dikarenakan 
aturan yang umum dalam pemerintahan atau dalam masyarakat yang 
diutamakan harus berdasar kepada konstitusi atau aturan negara yang secara 
resmi. Adapun terkait masalah perubahan budaya siri’ dari waktu ke waktu 
tidak bisa dipungkiri bahwa semakin tahun budaya siri’ semakin bergeser 

 

104 Abd. Hafid (51 Tahun), Anggota DPRD Dapil IV Rumbia-Kelara, Alumni SKI UIN 

Alauddin Makassar, Wawancara, (Rumbia, 30 November 2022). 
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karena penerapannya dalam masyarakat mulai banyak yang mempengaruhi 
mulai dari faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan juga mejadi 
penentu dalam membentuk karakter seseorang atau generasi milenial, 
termasuk juga ilmu pengetahuan teknologi yang semakin tahun semakin 
berkembang.105 

Dalam perkembangan nilai siri’ dalam kehidupan generasi milenial tidak 
lagi menjadikan figur atau seseorang sebagai teladan seperti orang dulu, tapi 
lebih menjadikan teknologi sebagai sumber ilmu meskipun ilmu dalam 
dunia teknologi jauh lebih banyak didapatkan akan tetapi sikap keteladanan 
generasi milenial tidak dibentuk dari perkembangan teknologi sehingga ada 
yang terabaikan terkait masalah perilaku, padahal pembentukan perilaku 
tersebut susah didapatkan dalam perkembangan teknologi , karena pola 
perilaku mengenai keteladanan lebih dalam diperoleh dari lingkungan 
keluarga dan lingkungan sekitar.106 

Menurut Yusuf Lakihi budaya siri’ telah bergeser karena pengaruh aturan 
bahwa dulu tidak terdapat hukum pidana atau hukum tertulis. Jika seseorang 
melakukan pelanggaran atau melanggar bisa di eksekusi, sehingga sampai 
saat ini budaya-budaya tersebut mulai bergeser, kemudian setelah 
perkembangan zaman era milenial semakin pintar, karena hal tersebut yang 
melahirkan sebuah pertimbangan dalam bertindak dan berprilaku hingga 
membuat batasan dalam kehidupan generasi milenial. maka timbul banyak 
pertimbangan jika ia berbuat yang melanggar aturan atau membunuh maka 
akan di penjara karena ada aturan yang mengatur, generasi milenial bukan 
tidak menghargai budaya akan tetapi semakin mampu berkompetisi dengan 
moment-moment yang ada saat ini. Generasi milenial memiliki potensi yang 
kuat dalam pengembangan peradaban karena perkembangan pemikiran 
yang maju dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan berkembangnya 
budaya siri’ dikalangan generasi milenial semakin pintar karena budaya siri’ 
yang dipahami generasi milenial adalah malu ketika mereka bodoh, 
terbelakang, malu ketika tidak memiliki potensi, malu ketika tidak kreatif, 
malu ketika tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat disekitarnya. Jadi 
budaya siri’ juga mendukung generasi milenial sehingga membuat sesuatu 
yang baik untuk dirinya sehingga mampu melahirkan pribadi yang 
berkarakter.107 

Jika kita renungkan nilai-nilai budaya siri’ diatas, maka sejatinya harus kita 

pegang teguh nilai-nilai siri’ yang menyangkut etika, harga diri dan tata krama 

dalam pergaulan, menyangkut jati diri seseorang yang menentukan manusia ialah 

fungsinya sifat-sifat kemanusiaan, sehingga orang menjadi manusia atau tau. Jika 

seseorang tidak berfungsi sifat-sifat kemanusiaannya, ia dianggap bukan manusia 

 

105 Abd. Hafid (51 Tahun), Anggota DPRD Dapil IV Rumbia-Kelara, Alumni SKI UIN 

Alauddin Makassar, Wawancara, (Rumbia, 30 November 2022). 

106 Abd. Hafid (51 Tahun), Anggota DPRD Dapil IV Rumbia-Kelara, Alumni SKI UIN 

Alauddin Makassar, Wawancara, (Rumbia, 30 November 2022). 

107 Yusup Lakihi (57 tahun), Tokoh Budaya, Wawancara, Rumbia, 14 November 2022. 
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(teai tau), hanya berbentuk manusia (hanya tau-tau). Diharapkan dapat menjadi 

manusia yang berguna dari berbagai aspek kehidupan dan generasi selanjutnya 

senantiasa mengutamakan nilai kejujuran, solidaritas, senantiasa berkata benar dan 

usaha bekerja keras. Kearifan lokal ini secara fungsional berhubungan dengan diri 

sendiri, cita-cita, dengan makhluk dan yang utama kepada Tuhan108 

Dalam sejarah dan budaya, konsep pangngadakkang pada budaya siri’ telah 

memberi kekuatan besar terhadap aturan, norma-norma dan konstitusi hukum yang 

berlaku pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan hal tersebut didasarkan pada 

peninggalan budaya lokal siri’ oleh leluhur nenek moyang yang memberi kontribusi 

pada pengembangan karakter generasi pelanjut, namun seiring perkembangan 

zaman arus globalisasi semakin mendominasi sehingga dewasa ini nilai dalam 

budaya siri’ telah mengalami pergeseran. Sebelumnya budaya siri’ terkenal dengan 

aturan dan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat maupun generasi milenial, 

bukannya dijadikan dorongan berprestasi dan menimbulkan kreativitas untuk 

merasa malu jika berbuat salah atau tidak memiliki akhlak yang baik. Contohnya 

dalam sikap dan pola perilaku terhadap orangtua, budaya mappatabe’ dan 

menghormati yang lebih tua sudah bukan perhatian utama. Pada akhirnya budaya 

siri’ atau rasa malu tidak memiliki arti dan nilai terhadap kehidupan generasi 

milenial. 

Dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, tepatnya di Kecamatan 

Rumbia masih berlangsung nilai-nilai utama budaya siri’. Namun keberlangsungan 

didalam lingkup kehidupannya tidak terlepas dari keadaan masyarakatnya yang 

senantiasa mengalami beberapa pergeseran dan cara pengaplikasiannya dilapangan 

berbeda. Adapun yang dimaksud di sini adalah pola yang menyebabkan timbulnya 

suatu hubungan baru, dan tujuan baru sehingga menyampingkan budaya-budaya 

 

108 Wahyuddin, Sejarah Lokal, (Cet. I; Makassar: Syahadah, 2016, h. 227. 
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lama dan bisa terjadi penyalahan maksud tujuan siri’ yang dianut oleh masyarakat 

yang bersangkutan, disini agaknya mulai renggang dengan budaya lama dan 

menuju pada budaya baru109. 

Mengenai pergeseran nilai siri’ dalam kehidupan sosial masyarakat, semua 

informan mengakui terjadi pergeseran nilai budaya siri’ dan sudah sangat jauh dari 

esensi nilai-nilai siri’ yang sebenarnya. Pergeseran nilai siri’ itu terjadi akibat 

kemajuan dan kebebasan berpikir di era globalisasi yang menjadikan masyarakat 

hidup dalam persaingan yang ketat, berlomba dalam kemajuan dan status sosial 

ekonomi yang tidak dimotori oleh nilai-nilai budaya siri’, budi pekertinya tidak 

kuat sehingga meninggalkan budaya yang luhur, nilai-nilai agama Islam ikut serta 

mengalami pergeseran110.  

Pergeseran nilai budaya siri’ dibuktikan dengan beberapa kasus dalam 

kehidupan generasi milenial di Kecamatan Rumbia yang dianggap dalam kasus 

penyimpangan dan berkaitan dengan nilai siri’, kasus yang terjadi melibatkan 

generasi pelanjut khususnya pada sebagian siswa-siswi SMP-SMA di Kecamatan 

Rumbia yang pada dasarnya tidak mengerti nilai siri’, generasi tersebut melakukan 

tindakan-tindakan yang memalukan dan menjatuhkan harkat dan martabat keluarga 

karena terpengaruh oleh materialisme dan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari 

sementara tidak memperhatikan batasan-batasan yang berakibat pada etika, moral, 

dan akhlak berdasarkan tuntunan ajaran Islam dan budaya. 

Adapun nilai-nilai yang bergeser atau tidak lagi diindahkan oleh masyarakat 

khususnya generasi milenial, sehingga mulai redup di lingkungan masyarakat 

 

109 Abu Hamid, dkk., Siri dan Pesse’; Harga dari Manusia Bugis, Makassar, Mandar, 

Toraja, (Cet. I: Makassar: Pustaka Refleksi. 2003), h. 8. 

110 Rahmatullah Harum, “Pendidikan Nilai Dalam Budaya Siri’ Orang Bugis (Perspektif 

Pendidikan Islam) di Balangnipa, Kecamatan Sanjai Utara”, Tesis (Program Pascasarjana: UIN 

Alaudddin Makassar, 2011), h. 102. 
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disebabkan arus globalisasi dengan perkembangan teknologi yang tidak 

diseimbangkan dengan baik atau dimanfaatkan dengan baik pula. Adapun nilai-

nilai yang sudah bergeser dilingkungan masyarakat sebagai berikut: 

a) Budaya Rasa Malu 

Ketika seseorang mau melanggar aturan agama misalnya, maka ia 

merasakan dalam dirinya sesuatu yang tidak enak, merasa malu ataupun rasa takut. 

Karena pelanggaran agama atau menentang disiplin bertentangan dengan fitrahnya 

sehingga menimbulkan rasa malu. Seorang yang ingin mencuri kemudian tidak jadi 

mencuri, karena dalam dirinya masih ada rasa malu. Namun bila rasa malu ini 

dikikis terus dengan pelanggaran maka hilanglah rasa malunya dan akhirnya 

menjadi orang yang memalukan, contohnya seorang wanita yang berpakaian ketat, 

pada awalnya ada rasa malu yang kemudian lama kelamaan menjadi hilang rasa 

malunya.111 

Dalam ajaran agama Islam rasa malu merupakan cabang dari iman karena 

rasa malu adalah pangkal dari semua kebaikan dalam kehidupan ini, sehingga 

kedudukannya dalam seluruh sifat keutamaan adalah bagaikan kepala dengan 

badan. Maksudnya, tanpa rasa malu maka sifat keutamaan lain akan mati. Rasa 

malu juga merupakan penghalang manusia dari perbuatan dosa.  Dalam sebuah 

hadits disebutkan: 

يْم   ن  اْلإ  ي اء  م  ف اء  ف ـي ا لْـح  الْـج  ف اء  و  ن  الْـج  الْب ذ اء  م  نَّة  ، و  ان  ف ـي الْـج  يْم  ان  و   اْلإ 

 النَّار  

Artinya: 

“Malu adalah bagian dari iman, sedang iman tempatnya di Surga dan 
perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar, sedang tabiat kasar 
tempatnya di Neraka. (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan Al Hakim)”. 

 

111 Achmad Satori Ismail, dkk., Islam Moderat “Menebar Islam Rahmatan Lil ‘Alamin”, 

(Jakarta: Ikadi, 2012), h. 17. 
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Rasa malu merupakan akhlak yang sejalan dengan fitrah manusia rasa malu 

sebagai hiasan semua perbuatan dan ketika seseorang berbuat sesuatu keji, tercela 

atau salah maka rasa malu akan muncul pada perbuatan yang telah dilakukan.112 

b) Budaya Rasa Bersalah 

Perasaan bersalah biasanya saat hati nurani kita mengatakan terhadap diri 

sendiri bahwa kita telah melakukan sesuatu yang salah, perasaan bersalah umumnya 

berguna untuk membuat kita bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Inilah 

yang perlu direnungkan bahwa dalam melakukan sesuatu yang dapat merugikan 

seseorang maka perlu ada pengendalian dalam diri kita, inilah yang sukar kita 

temukan dilingkungan masyarakat tentang rasa bersalah. 

Dengan arus globalisasi sebagai fenomena sosial yang menjalar kesemua 

aspek kehidupan masyarakat melalui media sosial, sehingga banyak memicu 

persoalan-persoalan yang menimbulkan berbagai dinamika sosial yang dapat 

dihilangkan nilai-nilai yang ada dalam nilai siri’, misalnya dalam media sosial 

banyak remaja yang melakukan video yang berjoget-joget dengan pakaian yang 

kurang mencerminkan kesopanan sehingga budaya rasa malu dan rasa bersalah 

berbeda dengan dulu, sebab mereka melihat perkembangan generasi milenial 

seperti seringnya tawuran, gaya berpakaian yang tidak sopan, kurangnya rasa 

empati yang tinggi, serta perilaku yang kurang mencerminkan nilai-nilai 

terkandung dalam budaya siri’.113 

 

112 Wawan Wahyuddin, “Budaya Malu Dalam Kehidupan Sehari-Hari: Impelementasi 

Nilai-Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa”, Jurnal Pendidikan Karakter “Jawara” 3, no. 

1 (2017): h. 96. 

113 Jamil,  “Pergeseran Nilai Falsafah Siri’ Na Pacce Dalam Kehidupan Masyarakat di Desa 

Julukanaya Kec. Biringbulu Kab. Gowa (Tinjauan Etika)”, Skripsi (Gowa: Fak. Ushuluddin dan 

Filsafat UIN Alauddin, 2021), h. 79. 
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Siri’ mengalami perubahan namun perubahan yang dimaksud bersifat 

menunjang, perubahan yang terjadi memperkuat nilai kepercayaan, pola tingkah 

laku yang ada di masyarakat sebelum adanya budaya lain. Bahwa jika akhlak malu 

(siri’) sudah ada dalam masyarakat sebelum datangnya Islam maka kemungkinan 

Alhaya (malu) dalam konsep Islam adalah bersifat memperkuat atau mempertebal 

kesan siri’ di masyarakat. Nilai-nilai utama yang ditemukan seperti halnya siri’ 

tidak akan keliru jika orang memahaminya berdasarkan konsep akhlak Islam114 

3. Budaya Siri’ dalam Konsep Pangngadakkang Suku Makassar 

Menurut Marzuki, konsep siri’ telah ada sejak dahulu menjadi sebuah 

sistem nilai budaya bagi Bugis-Makasssar bahkan jauh sebelum kerajaan Bugis-

Makassar menerima ajaran Islam sebagai agama resmi kerajaan pada awal abad 

XVIII Masehi115. Jadi siri’ adalah suatu sistem nilai sosio-kultural dan kepribadian 

yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai 

individu dan anggota masyarakat116. 

Hal ini tercermin melalui catatan sejarah bahwa perikehidupan manusia 

Bugis-Makassar sejak dahulu, menerima adat sebagai bagian integral dan tidak 

dapat dipisahkan kehidupannya dengan pangngaderreng-pangngadakkang. Makna 

pangngaderreng-pangngadakkang adalah keseluruhan norma yang meliputi 

bagaimana seseorang harus bertingka laku terhadap sesama manusia dan terhadap 

pranata sosialnya yang membentuk pola tingkah laku serta pandangan hidup yang 

 

114 Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis Makassar, Hasil Penelitian 

Lembaga Penerbitan. (Universitas Hasanuddin Makassar, 1998), h. 106-108. 

115 Laica Marzuki, Siri’ Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar, (Makassar: 

Hasanuddin University Press, 1995), h. 100. 

116 Laica Marzuki, Siri’ Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar, (Makassar: 

Hasanuddin University Press, 1995), h. 50. 
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baik. Demikian melekat kentalnya nilai ini dikalangan Bugis-Makassar, sehingga 

dianggap berdosa jika tidak melaksanakannya.117 

Adapun penerapan nilai dalam konsep pangngadakkang (adat) sebagai 

sistem untuk membangun pribadi-pribadi yang bertitik tumpu pada harga diri 

manusia yang tertuang dalam konsep siri’ yang menjadi asas tumpuhan terdalam 

dari semua kegiatan manusia yang harus memperlakukan dirinya dalam aspek-

aspek pangngadakkang. Artinya dalam fungsinya sebagai pedoman atau falsafah 

hidup untuk membentuk pola pikir dan mengatur pola tingkah laku manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Penerapan nilai dalam konsep pangngadakkang menghasilkan nilai yang 

merupakan sebuah puncak dari pandangan hidup manusia yang tertinggi. Nilai 

inilah yang disebut nilai malu dan nilai harga diri sebagai nilai utama dalam konteks 

budaya siri’ dan juga mengandung nilai etik hukum sekaligus nilai-nilai pendidikan 

yang juga sangat menekankan pada aspek-aspek kehidupan sosial. Penghargaan 

tertinggi terhadap budaya lokal yang berkembang sejak dulu sampai saat ini adalah 

sebuah kebaikan seperti halnya kita belajar banyak hal tentang kehidupan dalam 

menanam, merawat dan mempelajari setiap perkembangan yang terjadi maka 

tentunya dari usaha tersebut menghasilkan penantian atau harapan untuk kebaikan 

dimasa mendatang. 

Siri’ yang merupakan konsep kesadaran hukum dan falsafah masyarakat 

Bugis-Makassar adalah sesuatu yang dianggap sakral. Begitu sakralnya kata itu, 

sehingga apabila seseorang kehilangan siri’ atau tena siri’nya, maka tak ada lagi 

artinya menempuh kehidupan sebagai manusia.118 

 

117 Wahyuddin G, Sejarah & Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Makassar: Alauddin 

University Press, 2014), h. 149-154. 

118 Siri’ merupakan ungkapan rasa malu dalam diri seseorang apabila melakukan 

pelanggaran atau sesuatu yang dianggap memalukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka 
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Jika dilihat siri’ dalam kebudayaan orang Makassar, maka Mattulada 

berpendapat, siri’ dapat dipandang sebagai konsep kultural yang memberikan 

peluang terhadap segenap tingkah laku yang nyata119. Tingkah laku dapat diamati 

sebagai pernyataan atau perwujudan kebudayaan. Tingkah laku seseorang 

sebenarnya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dan terlepas dari konteks sosial 

dan kebudayaan yang melatar belakanginya. Ia sebenarnya berkembang di 

pengaruhi dan diwarnai oleh kebudayaan masyarakat yang mengalaminya120. 

Budaya siri’ dalam konsep pangngadakkang suku Makasssar perlu 

dipahami secara mendalam agar tidak menimbulkan telaah baru dalam mengkaji 

budaya lokal siri’. Budaya siri’ dalam konsep masyarakat suku Makassar 

merupakan sebagai harga diri apabila harga atau nilai tersebut di langgar maka akan 

memberikan sanksi besar bagi pelanggar tersebut. Pada dasarnya keyakinan 

masyarakat Makassar yang menjadikan suatu konsep budaya lokal eksis dan 

bertahan sampai saat ini adalah tantangan besar bagi generasi pelanjut karena sesuai 

dengan hukum adat yang berlaku mereka akan bertindak sesuai dan bukan hanya 

mempertimbangkan satu keyakinan yang ada tetapi tetap mempertahankan nilai 

dari budaya siri’ dan mengimplementasikan budaya siri’ ke dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga mampu membentuk karakter yang akan menghasilkan pola 

perilaku, etika, dan akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. 

Konsep siri’ sebagai harga diri atau rasa malu dalam diri suku Makassar jika 

dihubungkan dengan kehidupan sosial maka dapat dipahami adalah sebuah bentuk 

penghormatan harga diri kepada sesama manusia bukan hanya satu ataupun dua 

 
muncul rasa bersalah yang dimanifestasikan dalam konsep falsafah dan pedoman hidup suku 

Makassar, dasar dari ungkapan tersebut diyakini sebagai aturan yang mengikat dalam diri seseorang 

sehingga membentuk tingkah laku dalam kehidupan suku Makassar. Siri’ juga menempatkan rasa 

malu sebagai bentuk tertinggi dari sifat manusia yang menjadi dasar terhadap pembentukan karakter. 

119 Mattulada, Kebudayaan Bugis Makassar, (Jakarta: Jambatan, 1975), h. 10. 

120 Mattulada, Kebudayaan Bugis Makassar, (Jakarta: Jambatan, 1975), h. 10. 
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orang yang dilibatkan kemudian diharapkan mampu dalam menjunjung tinggi 

harkat dan martabat orang lain terutama menghormati orang lain atau yang lebih 

tua. Dalam kehidupan suku Makassar, konsep budaya siri’ yang berpangkal pada 

falsafah hidup yang dijadikan pedoman disamping menjadi prinsip-prinsip hidup 

adalah untuk mempertahankan nilai-nilai luhur dari peninggalan nenek moyang 

yang merupakan sebuah ungkapan sehingga menghasilkan suatu tindakan baik 

dalam kehidupan. 

C. Internalisasi Budaya Siri’ di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

1. Pengertian Internalisasi Budaya Siri’ 

Pengertian Internalisasi Budaya siri’ menurut peneliti merupakan suatu 

proses dalam menanamkan budaya siri’ sehingga dapat meresap nilai-nilai dan 

makna yang terkandung dalam budaya siri’. Pada akhirnya tujuan dari internalisasi 

budaya siri’ kepada masyarakat khususnya generasi milenial dapat 

mengimplementasikan nilai-nilai siri’ sehingga alam pikiran, sikap, pola perilaku, 

dan berkepribadian. 

Budaya siri’ sebagai jantung adat atau falsafah dan pedoman hidup suku 

Bugis-Makassar tentunya setiap kalangan yang tinggal di daerah Sulawesi Selatan 

yang melestarikan dan menanamkan nilai-nilai budaya siri’ memahami makna dan 

fungsi siri’ hadir di tengah-tengah masyarakat suku Makassar yang dalam 

perkembangannya di kenal sebagai aturan atau konstitusi hukum dengan istilah 

pangngaderreng (Bugis) pangngadakkang (Makassar).121 Bagi suku Makassar 

 

121 Pangngadakkang adalah konsep keyakinan yang dijadikan sebagai aturan, norma-norma 

dalam sistem budaya dan sistem sosial yang diketahui berasal dari petuah raja-raja dan orang 

bijaksana yang melukiskan pandangan hidup masyarakat suku Bugis-Makassar yang meliputi 5 

unsur pokok didalamnya yaitu: ade’ (dalam arti sempit), rapang (yurispundensi), bicara (peradilan), 

wari’ (pelapisan sosial) dan sara’ (syariat Islam) didalamnya membahas seluruh aspek yang 

berkaitan dengan kehidupan manusia sehingga menjadi aturan dan konstitusi hukum pada masa 

kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan sebelum Islam masuk pada abad ke 17 yang dibawa oleh 

ketiga muballigh dari minangkabau masih terdapat 4 unsur pokok pangngadakkang namun setelah 
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ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kehidupannya merupakan sebuah aturan 

dalam pangngadakkang yang telah mengikat dari kecil hingga mereka beranjak 

dewasa. 

Fungsi dari internalisasi budaya siri’ dalam kehidupan generasi milenial di 

Kecamatan Rumbia  merupakan salah satu langkah terhadap pembentukan karakter 

generasi milenial. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya siri’ perlu untuk 

diperkenalkan sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Kedudukan Siri’ dalam Keluarga 

Perkembangan budaya siri’ dalam kehidupan sosial juga memiliki pengaruh 

besar terkait kedudukannya dalam keluarga yang menjadi falsafah atau pedoman 

hidup bagi suku Makassar. Salah satu bentuk penghormatan terhadap suatu budaya 

lokal yang berkembang dalam kehidupan adalah dengan menempatkan budaya 

tersebut sesuai dengan porsinya. 

Merujuk pada pengertian siri’ dan nilai dalam pendidikan non formal dalam 

lingkup keluarga memiliki fungsi yang tepat. Konsep  siri’ dalam kedudukan 

keluarga setidaknya akan memberi dorongan terhadap kemauan untuk 

mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dapat dipahami bahwa apabila siri’ telah menyatu dengan psikis generasi 

milenial, akan nampak perilaku generasi milenial yang senantiasa tunduk dan patuh 

serta setia terhadap segala nilai dan ketentuan yang terkandung di dalam norma, 

hukum dan ketentuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada generasi 

milenial yang senantiasi dikendalikan oleh nilai siri’. Generasi milenial yang sudah 

 
perkembangan Islam meluas pada masa kerajaan saat itu ditambahkan 1 unsur pokok dalam 

pangngadakkang yaitu unsur sara’ (syariat Islam) yang aturannya sesuai dengan tuntunan ajaran 

Islam, juga unsur pokok sara’ dijadikan sebagai tolak ukur dan unsur pokok utama yang mengatur 

kehidupan masyarakat suku Bugis-Makassar yang meliputi norma-norma keagamaan, sosial, 

budaya, kenegaraan, dan hukum. 
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menjadikan siri’ sebagai prinsip hidup, tentu nilai siri’ akan teraktualisasi di segala 

aspek diantaranya: agama, sosial, budaya, tradisi, ekonomi, dan politik serta 

kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat.122  

Keluarga adalah solusi terbaik dalam membentuk karakter generasi milenial 

kedudukan keluarga terhadap kehidupan generasi milenial perlu diintensifkan 

dengan menghadirkan nilai-nilai siri’ dalam aturan hidup generasi pelanjut. Budaya 

siri’ memiliki khazanah tersendiri dalam usaha membina, memimpin, mengarahkan 

dan mengembangkan karakter generasi milenial, sehingga terwujud cita-cita orang 

tua, keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter generasi milenial. 

Dalam usaha pembinaan lingkungan keluarga dapat menanamkan nilai 

kebaikan ke dalam jiwa generasi milenial, sebab segala tuntunan dan pengajaran 

yang diterima seseorang dalam membina kepribadian tidak akan jauh dari 

lingkungan dimana dia berkembang. Pendidikan non formal utamanya dalam 

pendidikan formal mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter 

dan akhlak, sehingga ahli-ahli etika memandang bahwa pendidikan adalah faktor 

yang turut menentukan dalam etika di samping faktor-faktor lainnya.123 

3. Penerapan Metode Budaya Siri’ Terhadap Pembentukan Karakter 

Generasi Milenial 

Penerapan siri’ adalah sebuah konsep yang sangat menentukan dalam 

identitas suku Makassar. Konsep siri’ yang mengacu pada perasaan malu, terutama 

suku Makassar umumnya dikenal sebagai penganut adat-istiadat yang kuat. 

Meskipun berkali-kali telah melalui tantangan berat yang ada kalanya hampir 

 

122 Rahmatullah Harum, “Pendidikan Nilai Dalam Budaya Siri’ Orang Bugis (Perspektif 

Pendidikan Islam) di Balangnipa, Kecamatan Sanjai Utara”, Tesis (Program Pascasarjana: UIN 

Alaudddin Makassar, 2011), h. 42. 

123 H. HamzahYa’qub, Etika Islam (Bandung, Cet. II: Diponegoro, 1991), h. 82. 
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menggoyahkan kedudukannya dalam kehidupan dan pikiran mereka, namun pada 

akhirnya budaya siri’ tetap hidup dan bahkan kedudukannya makin kokoh pada 

masyarakat suku Makassar saat ini.124 

Pada perkembangan teknologi yang secara besar-besaran budaya global 

telah banyak mempengaruhi pola perilaku dan sikap generasi milenial melalui jalur 

globalisasi digitalisasi yang telah membawa dampak besar dalam kehidupan, dari 

sabang sampai merauke khususnya pada generasi milenial di Kecamatan Rumbia. 

Dalam perkembangannya menempatkan generasi pelanjut dalam ambang karakter 

yang krisis moral, penempatan setiap perilaku tidak sesuai dengan rambu-rambu 

atau aturan yang seharusnya menjadi dasar yang mengikat. Saat ini kita dihadapkan 

dengan posisi yang serba sulit untuk menghindar dari gejala-gejala negatif tersebut, 

harapan satu-satunya adalah mengantisipasi setiap gerakan yang ditimbulkan oleh 

generasi milenial yang berakhir dengan menjatuhkan harga diri. Dari usaha tersebut 

setidaknya mampu meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari derasnya 

globalisasi. 

Untuk mencapai internalisasi dari nilai-nilai budaya siri’ kepada generasi 

milenial tentu membutuhkan sosok yang mengerti dan paham tentang 

perkembangan perilaku serta hubungannya dalam budaya siri’. Seseorang yang 

memiliki karakter yang baik dan mapan serta mudah mempengaruhi pembentukan 

karakter generasi milenial. Dari dulu hingga sekarang generasi pelanjut dijadikan 

sebagai ujung tombak untuk menjadi pemimpin dan diyakini sebagai pemilik masa 

depan bangsa, tentunya harus memiliki karakter yang baik dan sesuai dengan ajaran 

agama karena pada dasarnya bangsa atau generasi pelanjut seharusnya memiliki 

siri’ (rasa malu) dalam dirinya. Generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

 

124 Murniaty Sirajuddin, “Siri’ Na Pesse Masyarakat Bugis di Kota Makassar (Studi 

Komunikasi Dakwah), Disertasi (Pascasarjana: UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 228. 
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Jeneponto dari hasil observasi peneliti rata-rata dalam krisis karakter dan generasi 

pelanjut yang dianggap peneliti sudah melupakan akar budayanya. Hal tersebut 

diperoleh dari pengaruh negatif globalisasi. Budaya siri’ hadir sebagai penguat 

dalam menghadapi tantangan zaman sehingga lebih peka terhadap segala macam 

persoalan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup generasi milenial.  

Generasi milenial yang menanamkan nilai-nilai siri’ dalam kehidupannya, 

tentu akan memiliki karakter yang kuat berani mengambil tindakan, memiliki 

keberanian juga ketegasan dalam bersikap, tidak tergesa-gesa dalam menjalani 

hidup sehingga menjadi generasi yang bijak dalam menghadapi tantangan zaman. 

Generasi milenial yang memegang teguh prinsip atau aturan tersebut akan memberi 

perubahan pada dirinya terutama terhadap lingkungannya, baik dalam lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pertemanan. Hal tersebut akan 

membawa perubahan menuju jalan yang lebih baik karena mereka memiliki 

kepekaan terhadap sesuatu yang positif dalam lingkungannya. 

Jika ditelaah secara mendalam pengaruh yang paling dominan mewarnai 

masyarakat khususnya generasi milenial yang menganut paham siri’ seperti di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto terkhusus dalam wilayah Sulawesi 

Selatan dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Meningkatkan tingkat kedisiplinan. Disiplin adalah harkat, martabat dan 

harga diri yang merupakan refleksi dari ketinggian siri’. Menegakkan 

kedisiplinan baik terhadap orang lain maupun terhadap diri dan keluarga, 

sesuai dengan fungsi dan peranan yang harus diemban sama dengan 

menjaga harkat, martabat dan harga diri. Berarti kita telah menunjukkan diri 

sebagai seorang yang mempunyai siri’. Siri’ pada dasarnya tolak ukur 

keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara tanggung jawab dan 

kepatuhan.  
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2) Siri’ itulah yang mendorong keberanian dan ketegaran para generasi 

milenial.125 

Budaya siri’ pada suku Bugis-Makassar yang harus dijunjung tinggi dan jika 

diterapkan akan membawa dampak positif yang besar ialah budaya siri’. Siri’ (rasa 

malu) adalah sebuah harkat, martabat dan harga diri serta rasa kasihan yang timbul 

dari dalam hati masyarakat khususnya generasi milenial ketika melihat kekeliruan 

dalam kehidupan. Oleh karena itu jika seseorang tidak menanamkan budaya siri’ 

sebagai jati dirinya maka orang tersebut dapat dikatakan layaknya binatang yang 

tidak memiliki kehormatan diri dan prikemanusiaan. Selain itu. Jika para generasi 

milenial menanamkan budaya siri’ maka bukan hanya menimbulkan harkat, 

martabat dan harga diri sebagai seorang manusia, akan tetapi juga akan 

menimbulkan sifat tawadhu atau rendah hati dan juga memiliki jiwa kepemimpinan 

yang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat pada diri masing-masing.126 

Implementasi penerapan budaya siri’ dalam lingkungan keluarga melalui 
penerapan pendidikan non formal sangat luas salah satu diantaranya, bahwa 
yang dikategorikan sebagai siri’ adalah semua dalam diri kita yang dianggap 
aurat semestinya tidak boleh dilihat dan diperlihatkan kepada orang lain, 
maka hal tersebut dianggap siri’ (rasa malu).127 

Penerapan budaya siri’ terhadap pembentukan karakter generasi milenial di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto perlu menjadi perhatian utama, karena 

memiliki pengaruh yang besar terhadap pola perilaku generasi milenial. Dalam 

penerapan budaya siri’ merupakan cara atau langkah-langkah dalam mewujudkan 

karakter generasi milenial yang mengantarkan pada perkembangan generasi 

pelanjut. Salah satu bentuk penghargaan terhadap budaya siri’ adalah 

 

125 Ahmad Nashir, “Kohesivitas Budaya Siri’ Masyarakat Pesisir Kota Makassar dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Pendidikan”, Jurnal Tarbawi 2, no 1 (2020): h. 18. 

126 Ahmad Nashir, “Kohesivitas Budaya Siri’ Masyarakat Pesisir Kota Makassar dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Pendidikan”, (2020): h. 19. 

127 Abd. Hafid (51 Tahun), Anggota DPRD Dapil IV Rumbia-Kelara, Alumni SKI UIN 

Alauddin Makassar, Wawancara, (Rumbia, 12 November 2022). 
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memperkenalkan nilai-nilai siri’ kepada generasi milenial yang memiliki pengaruh 

besar terhadap pembentukan karakter generasi milenial.  Penerapan metode budaya 

siri’ memiliki pengaruh yang luas sehingga mampu mengimplementasikan nilai-

nilai siri’ pada generasi milenial. 

Metode yang ditempuh dalam pembentukan karakter generasi milenial 

adalah disampaikan dan digambarkan secara lisan yaitu dengan memberi 

pemahaman kepada generasi milenial terkait nilai-nilai, aturan yang harus dijaga 

dalam hidup. Pada era globalisasi  penyampaian secara lisan perlu penyempurnaan 

dengan metode-metode khusus yang memiliki kaitan erat terhadap objek. Nilai-

nilai kultural harus disampaikan secara jelas sehingga masuk ke dalam pikiran dan 

akhlak generasi milenial. 

Budaya siri’ dalam mengatur pola perilaku generasi milenial di Kecamatan 
Rumbia siri’ memang sudah menjadi kata kunci dalam artian kata setiap 
perkataan dan perbuatan masyarakat khususnya generasi milenial yang ada 
di Kecamatan Rumbia selalu memperhatikan unsur atau nilai siri’, misalnya 
dalam bertutur kata kepada orang tua atau kepada orang lain serta 
berhubungan dengan masyarakat atau dengan pemerintah tidak melanggar 
nilai-nilai budaya siri’ sehingga sudah terpola dalam kehidupan masyarakat 
khususnya generasi milenial di Kecamatan Rumbia. Dan juga dalam 
berpakaian generasi milenial di Kecamatan Rumbia terdapat penyampaian 
atau aturan dari orang tua untuk berpakaian yang sopan dengan kata lain 
tertutup dengan artian kata masih memadukan antara budaya siri’ dengan 
nilai-nilai agama atau syariat Islam yang masih menjadi pijakan seperti 
dalam berpakaian wajib untuk menutup aurat sehingga jika ada seorang 
pemuda atau pemudia yang berpakaian tidak semestinya atau tidak menutup 
aurat dianggap tidak menerapkan nilai-nilai siri’ atau dianggap tidak punya 
rasa malu128. 

Kemudian nilai-nilai positif tersebut yang tetap dipertahankan sampai 
sekarang dalam kehidupan bermasyarakat sehingga itu juga termasuk dalam 
pembentukan karakter atau perilaku baik laki-laki maupun perempuan di 
dalam keluarga dan membangun interaksi antara keluarga serta 
berhubungan dengan masyarakat. Abd. Hafid juga mengatakan bahwa siri’ 
memang jika diartikan akan sangat luas karena dalam agama juga dikatakan 
siri’ itu adalah bagian dari iman  sehingga orang yang menerapkan atau 
generasi milenial yang menerapkan nilai-nilai siri’ sudah dianggap 
mempunyai iman, hal lain siri’ juga biasa dibawah ke dalam sistem 
pendidikan bahwa orang yang tidak sekolah atau tidak menuntut ilmu dan 

 

128 Abd. Hafid (51 Tahun), Anggota DPRD Dapil IV Rumbia-Kelara, Alumni SKI UIN 

Alauddin Makassar, Wawancara, (Rumbia, 12 November 2022). 
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tidak berpendidikan memiliki sikap yang pesimis atau tidak percaya diri, 
tidak optimis, tidak memiliki visi dan misi kedepan untuk maju di sebut 
sebagai orang yang tidak memiliki siri’ atau rasa malu129.  

Budaya siri’ dianggap sebagai pendorong atau motivator memperbaiki 
kualitas hidup kita dan sebagai orang Makassar kita sangat malu misalnya 
menuntut ilmu atau mengejar suatu cita-cita sehingga dalam perjuangan 
tersebut terdapat kegagalan, sehingga dalam penempatannya siri’ dianggap 
sebagai sesuatu hal yang sangat positif karena dijadikan sebagai pendorong 
atau falsafah dalam kehidupan untuk meraih masa depan yang lebih baik. 
Seperti itu terkait masalah penerapan budaya siri’ dalam kehidupan generasi 
milenial. Setiap permasalahan dalam kehidupan generasi milenial yang 
terkait dengan siri’ sangat efektif apabila terjadi silariang (kawin lari) yang 
susah diselesaikan lewat jalur musyawarah atau jalur agama biasanya 
diselesaikan secara siri’ karena budaya siri’ sudah mengatur seperti terdapat 
kesepakatan tertentu yang sudah dipegang bersama dalam masyarakat 
Kecamatan Rumbia, misalnya seseorang yang silariang (kawin lari) harus 
ada penyampaian kepada keluarga perempuan bahwa perempuan tersebut 
melarikan diri termasuk barang-barang yang dibawah juga disampaikan 
secara lisan maupun tertulis130.  

Terkait masalah tersebut (silariang) apabila perempuan telah meninggalkan 
rumah 1x24 jam maka perlu ada penyampaian kepada keluarga dan apabila 
tidak ada tindak lanjut penyampaian maka dianggap sebagai orang yang 
tidak mengerti masalah siri’ atau kebiasaan masyarakat Kecamatan Rumbia, 
hal tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Kejadian tersebut yang 
biasa menyebabkan pelanggaran dan perpecahan sehingga direspon secara 
negatif oleh keluarga, adapun orang yang dianggap mengerti masalah siri’ 
apabila melakukan sosialisasi atau musyawarah kepada keluarga atau 
terdapat berupa denda apabila telah terjadi mufakat diantara kedua belah 
pihak.131  

Adapun dalam penyampaian budaya siri’ memiliki pesan-pesan khusus 

untuk memberi semangat serta rasa ingin tahu generasi milenial terhadap nilai pada 

budaya siri’ dalam pembentukan karakter generasi milenial. Pesan-pesan tersebut 

dapat berupa pesan Islam, atau terkait unsur pokok dalam pangangadakkang yaitu 

sara’ (syariat Islam) yang  efektif untuk disampaikan selain untuk menambah 

semangat mempelajari agama juga tuntunan dalam berperilaku yang baik serta 

berakhlak mulia. 

 

129 Abd. Hafid (51 Tahun), Anggota DPRD Dapil IV Rumbia-Kelara, Alumni SKI UIN 

Alauddin Makassar, Wawancara, (Rumbia, 12 November 2022). 

130 Abd. Hafid (51 Tahun), Anggota DPRD Dapil IV Rumbia-Kelara, Alumni SKI UIN 

Alauddin Makassar, Wawancara, (Rumbia, 12 November 2022). 

131 Abd. Hafid (51 Tahun), Anggota DPRD Dapil IV Rumbia-Kelara, Alumni SKI UIN 

Alauddin Makassar, Wawancara, (Rumbia, 12 November 2022). 
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Biasanya dalam penerapan suatu budaya lokal khususnya dalam budaya 

siri’ penerapan atau metode untuk menanamkan nilai-nilai siri’ membutuhkan 

aspek-aspek pendukung untuk memberi jalan tengah aspek pendukung yang 

dimaksud datang dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar dan lingkungan 

pertemanan terhadap pembentukan karakter generasi milenial salah satunya dalam 

bentuk penerapan metode pendidikan non formal, tradisi lisan dalam konsep budaya 

yang berpengaruh terhadap kehidupan generasi milenial. Penerapan metode 

tersebut menjadi langkah penting terhadap pengenalan budaya siri’ serta 

manfaatnya terhadap pembentukan karakter generasi milenial, adapun penerapan 

metode siri’ sebagai berikut: 

a. Pendidikan Non Formal 

Penerapan metode pendidikan non formal miliki dampak besar dalam 

pembentukan karakter generasi milenial khususnya di Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto, karena penerapan metode ini lahir dan diterapkan oleh 

lingkungan keluarga, lingkungan sekitar dan pertemanan. Lingkungan keluarga 

adalah pondasi utama terhadap keberlangsungan hidup generasi milenial, keluarga 

memiliki peran penting terhadap pembentukan karakter sehingga diharapkan agar 

keluarga memberi edukasi serta pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai siri’ 

dalam kehidupan.   

Keluarga merupakan kelompok atau institusi terkecil yang terdiri dari 

suami-istri, atau bapak-ibu-anak, dimana manusia antara satu dengan lainnya saling 

membangun interaksi baik secara internal dalam lingkup keluarga maupun 

eksternal dalam lingkup masyarakat. Dalam institusi keluarga tersebut terdapat 

peran-peran tetentu beserta fungsinya yang mau tak mau mesti dijalankan. Keluarga 

merupakan sebentuk organisasi yang hanya dapat berjalan baik jika ditopang oleh 

kemampuan mengelolanya dengan baik pula. Di dalam keluargalah seorang suami 
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dan istri atau bapak dan ibu melakukan perencanaan dan mengambil keputusan 

bersama guna menghadapi masa depan yang didambakan.132 

Dengan demikian, keluarga tidak sesederhana apa yang di bayangkan hanya 

terdiri atas beberapa makhluk biologis bernama manusia yang berkembang biak dan 

dilabeli dengan sebutan bapak, ibu dan anak. Membina keluarga dibutuhkan sumber 

daya manusia yang memadai berupa kecerdasan, kecakapan serta mentalitas yang 

baik. Membutuhkan kecerdasan karena harus dapat mengubah harapan-harapan 

menjadi susunan perencanaan-perencanaan rasional, kongkrit, dan terukur. 

Membutuhkan kecakapan karena harus terampil dan kreatif dalam merealisasikan 

setiap rencana. Membutuhkan mentalitas karena diperlukan kesabaran, ketekunan, 

keyakinan, keuletan, dalam menjalani segalanya.133 

Di dalam keluarga pulalah setiap generasi yang lahir pasti melakukan 

adaptasi dengan lingkungan dan orang lain disekitarnya. Adapatasi pertama inilah 

yang sesungguhnya merupakan proses awal belajar secara langsung setiap anak 

manusia. Keluargalah yang menjadi lingkungan belajar awal seorang anak dan 

secara perlahan memahami lingkungan, gerak-gerik, dan bahasa orang di 

sekitarnya. Sebelum berinteraksi langsung di tengah lingkungan sosial, terlebih 

dahulu setiap anak ditempa dan dibentuk oleh keluarga.134 

Penerapan metode budaya siri’ dalam pembentukan karakter generasi 

milenial dalam lingkungan keluarga merupakan salah satu yang berfokus pada pola 

pembentukan akhlak pada generasi milenial, secara umum dalam penerapan metode 

 

132 Syamzan Syukur, “Reaktualisasi Kearifan Lokal Siri’ Dalam Membangun Budaya 

Masyarakat yang Berkarakter di Kota Makassar”, (Fak. Adab dan Humaniora; LP2M UIN Alauddin 

Makassar), h. 76. 

133 Syamzan Syukur, “Reaktualisasi Kearifan Lokal Siri’ Dalam Membangun Budaya 

Masyarakat yang Berkarakter di Kota Makassar”, h. 76. 

134 Syamzan Syukur, “Reaktualisasi Kearifan Lokal Siri’ Dalam Membangun Budaya 

Masyarakat yang Berkarakter di Kota Makassar”, h. 76. 



121 

 

 
 

pendidikan non formal dikhususkan dalam lembaga sosial. Dalam kehidupan 

masyarakat di Kecamatan Rumbia diyakini bahwa keluarga adalah tempat atau 

pusat dalam menjalani kehidupan yang bersifat individual, karena dalam keluarga 

terdapat kebebasan dan waktu yang tidak terbatas dengan menjalin hubungan yang 

lebih mendalam atau terdapat jalinan yang lebih intim. Berangkat dari hubungan 

tersebut yang dipahami lebih intim, keluarga memiliki kedudukan dan fungsi yang 

tinggi dalam harapan generasi milenial atau generasi pelanjut. 

Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral 

bagi anak terkhusus pada generasi milenial, yang biasanya tercermin dalam sikap 

dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh. Pendidikan moral yang 

terjadi dalam keluarga dengan membiasakan anak kepada sifat-sifat yang baik 

seperti sifat benar, jujur, ikhlas, dan adil. Akan tetapi sifat-sifat tersebut belum 

dapat dipahami oleh anak, kecualli dalam bentuk pengalaman langsung yang 

dirasakan oleh anak dalam kehidupannya.135 

Lebih lanjut dalam pembentukan pola perilaku maupun moral generasi 

milenial dalam metode pendidikan non formal atau dalam lingkungan keluarga, 

membutuhkan pemahaman Agama dalam pembentukan moral, karena penanaman 

nilai-nilai keteladanan dalam sara’ (ajaran syariat Islam) sesuai dengan metode 

pendidikan non formal yang berhubungan langsung dengan keluarga. Pembentukan 

karakter perlu dilakukan sejak generasi milenial dari kecil hingga dewasa karena 

dengan kebiasaan-kebiasaan, diantaranya dengan menunjukkan keteladanan 

seperti: sabar, bijaksana, berkata jujur, suka menolong, memaafkan kesalahan orang 

lain, dan juga selalu menanamkan rasa kasih sayang kepada orang lain atau sesama 

manusia. 

 

135 Hasbi Wahyu, “Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama”, Jurnal Ilmiah 

DIDAKTIKA. Vol. XII no. 2, h. 254-255 (diakses 11 Desember 2022). 
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b. Tradisi Lisan 

Penerapan metode tradisi lisan dalam pengenalan nilai-nilai siri’ terhadap 

pembentukan karakter generasi milenial merupakan tantangan bagi kelangsungan 

hidup bermasyarakat. Bahwa usaha dalam mengimplementasikan siri’ dalam diri 

setiap generasi milenial tentu memiliki efek dalam hidup generasi milenial saat ini 

dan di masa mendatang. 

Penerapan metode dari budaya siri’ juga harus memiliki aturan dalam 

penyampaian yang baik atau komunikasi yang memiliki batasan dalam berbicara 

sehingga mudah untuk diterima oleh generasi milenial, berawal dari kebiasaan yang 

baik akan mengurangi kemudharatan dari penyampaian yang negarif. Dalam 

penyampaiannya tidak menyinggung perasaan generasi milenial sehingga 

mencapai prinsip-prinsip yang diinginkan terhadap generasi milenial. 

Pelaksanaan kegiatan sosial-keagamaan yang melibatkan pemuda atau 

generasi milenial tentu memberi efek pada perilaku dan tindakan yang 

positif sehingga dapat membentuk karakter generasi milenial di Kecamatan 

Rumbia. Saat ini sudah banyak kegiatan yang telah dilaksanakan baik dari 

pemerintah maupun pemuda setempat yang melibatkan langsung generasi 

milenial dalam kegiatan tersebut yakni: Gema ramadhan, festival anak 

shaleh, gallarang kassi, kkr championship, forum pelajar pemuda Rumbia 

dan lain-lain. Salah satu kegiatan tersebut memberi peluang kepada generasi 

milenial dalam membentuk kepribadian, baik dalam bidang keagamaan 

maupun kegiatan sosial lainnya secara tidak langsung dapat tertanam nilai-

nilai siri’ dalam dirinya. Dewasa ini generasi milenial berlomba-lomba 

untuk menjadi perhatian utama masyarakat dengan memanfaatkan wadah 

yang telah disiapkan pemerintah, generasi milenial merasa bodoh, 

terbelakang apabila tidak memiliki pendidikan serta tidak memiliki 

pemikiran yang maju.136  

 Bakri dalam pernyataannya menyampaikan bahwa saat ini di era globalisasi 

digitalisasi generasi milenial mampu memanfaatkan perkembangan 

teknologi dan tidak mudah dikuasai, hal tersebut dikarenakan faktor internal 

maupun faktor eksternal yang mendukung. Generasi milenial mampu 

 

136 Bakri (47 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara. Rumbia 18 November 2022.  
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memanfaatkan peluang yang ada karena pemikiran mereka yang maju 

mengikuti perkembangan zaman.137 

 Sejalan dengan penerapan metode tradisi lisan dalam pembentukan karakter 

generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto memiliki dampak 

positif untuk kemajuan berfikir dan pola perilaku generasi milenial saat ini, 

pelaksanaannya secara langsung diterapkan masyarakat maupun pemerintah 

setempat dalam pengembangan generasi pelanjut. Penyampaian yang sesuai 

mengikut dengan perkembangan zaman, sehingga mampu menarik minat generasi 

milenial dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki.  

c. Lembaga Pendidikan Formal 

Cara lain menanamkan nilai budaya siri’ selain melalui keluarga adalah 

melalui Lembaga pendidikan. Namun demikian, cara ini bukanlah sesuatu yang 

mudah untuk dilaksanakan, sebab memerlukan perencanaan yang matang. 

Pendidikan sejatinya disebut sebagai usaha yang direncanakan untuk melakukan 

proses pembimbingan serta pembelajaran bagi individu agar dapat tumbuh dan 

berkembang manjadi manusia yang memiliki kemampuan sumber daya manusia 

yang berkarakter. Kemampuan sumber daya yang dimaksud misalnya memiliki 

wawasan (ilmu pengetahuan), kreatif, mandiri, responsif, sehat jasmani dan rohani, 

serta berakhlak mulia.138 

Pendidikan karakter adalah sebuah proses berkelanjutan dan tidak pernah 

berakhir (never ending process). Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

 

137 Bakri (47 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara. Rumbia 18 November 2022. 

138 Syamzan Syukur, “Reaktualisasi Kearifan Lokal Siri’ Dalam Membangun Budaya 

Masyarakat yang Berkarakter di Kota Makassar”, h. 83. 
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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.139  

Pembentukan karakter diyakini perlu dan penting untuk dilakukan oleh 

lembaga pendidikan atau sekolah dan stakeholdersnya untuk menjadi pijakan dalam 

penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. Tujuan pendidikan karakter pada 

dasarnya mendorong lahirnya anak-anak atau generasi milenial yang baik (insan 

kamil). Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong generasi 

milenial tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal 

yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup. 

Karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian, 

diperlukan tiga komponen karakter yang baik (components of good character) yaitu 

moral knowing (pengetahuan tentang moral), moral feeling atau perasaan 

(penguatan emosi) tentang moral, dan moral action (perbuatan bermoral)140 

Penerapan nilai budaya siri’ pada lembaga pendidikan formal khususnya 

pada bagian pembentukan karakter dalam penanaman nilai-nilai siri’ (malu) 

menjadi bagian penting dalam tumbuh kembang generasi milenial pada lembaga 

pendidikan. Langkah tersebut tidaklah mudah karena setiap individu memiliki 

karakter yang bermacam-macam, yang tentunya perlu pendekatan khusus atau 

langkah yang tepat untuk mempelajari kebiasaan-kebiasaan atau keinginan-

keinginan setiap individu atau generasi milenial, contohnya dengan menerapkan; 

keteladanan, berakhlak mulia, saling menghargai, jujur, adil, bijaksana, sabar, 

 

139 Sitti Maryam, “Penerapan Tradisi Lisan Untuk Mengembangkan Karakter Positif Siswa 

melalui Pembelajaran IPS”, Jurnal Amanah Pendidikan dan pengajaran. Vol 1, no, 2 (2020), h. 65. 

(Diakses 11 Desember 2022). 

140 Sitti Maryam, “Penerapan Tradisi Lisan Untuk Mengembangkan Karakter Positif Siswa 

melalui Pembelajaran IPS”, (2020), h. 65. (Diakses 11 Desember 2022). 
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ikhlas dan bertanggung jawab. Dan langkah-langkah tersebut kiranya ditanamkan 

sejak generasi milenial berusia dini sehingga kebiasaan-kebiasaan yang 

diperkenalkan mudah untuk diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Penanaman nilai-nilai budaya siri’ dari usia dini masih tergolong mudah, 

karena pengenalan nilai-nilai siri’ mudah untuk dipahami sehingga membantu 

setiap anak dalam mengenal dan mempraktekkan nilai-nilai yang ditanamkan. 

Faktor pendukung lain juga karena anak usia dini belum terpengaruh oleh 

kebudayaan-kebudayaan dari luar yang bersifat negatif, pengaruh dari lingkungan 

belum terlalu kuat. Sehingga sejak usia dini nilai-nilai budaya siri’ termasuk 

keteladanan mudah berkembang dalam kehidupannya sehingga mengakar dalam 

tatanan hidup serta menjadi falsafah dan pedoman hidup generasi milenial. 

Pendidikan karakter didasarkan pada enam nilai-nilai etis bahwa setiap 

orang dapat menyetujui yakni nilai-nilai yang tidak mengandung politis, religius, 

atau bias budaya141.  Keenam nilai yang menjadi pilar pendidikan berkarakter, yaitu 

sebagai berikut:  

1) Trustworthiness (kepercayaan) yakni; jujur, tidak menipu, tidak menjiplak, 

atau mencuri, dapat dihandalkan, berani melakukan sesuatu yang benar, 

mampu merawat reputasi yang baik, patuh, yang seluruhnya dapat konsisten 

dilakukan baik pada keluarga, teman, masyarakat dan negara. 

2) Respect (respek) yakni; bersikap toleran terhadap perbedaan, memiliki 

sopan santun, menggunakan bahasa yang baik, mempertimbangkan 

perasaan orang lain, tidak mengancam, memukul atau menyakiti orang lain, 

dapat berdamai dengan kemarahan, hinaan dan perselisihan.  

 

141 Nasiruddin, “Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pendidikan Karakter 

Generasi Muda Bangsa”, Prosiding Seminar Nasional Tahunan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan, Vol. 1 No. 1 (2017), h. 340-341. 
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3) Responsibility (tanggungjawab) yakni; selalu melakukan yang terbaik, 

mampu mengontrol diri, disiplin, berpikir sebelum bertindak dengan 

mempertimbangkan konsekuensi, bertanggung jawab atas pilihan sendiri. 

4) Fairness (keadilan) yakni; berjalan sesuai aturan, mengambil seperlunya 

dan berbagi, berpikiran mengambil keuntungan dari orang lain, tidak 

menyalahkan orang lain sembarangan.  

5) Caring (peduli) yakni; bersikap penuh kasih sayang dan menunjukkan rasa 

peduli, mengungkapkan rasa syukur, memaafkan orang lain, membantu 

orang yang membutuhkan. 

6) Citizenship (kewarganegaraan) yakni; menjadikan sekolah dan masyarakat 

menjadi lebih baik, bekerja sama, melibatkan diri dalam urusan masyarakat, 

menjadi tetangga yang baik, mentaati hukum dan aturan, menghormati 

otoritas, melingungi lingkungan hidup.142 

Keenam pilar pendidikan karakter di atas sesungguhnya berkaitan erat 

dengan nilai siri’. Seorang yang memiliki siri’ (malu karena tidak melakukan 

kebaikan, dan dari sinilah martabat itu dinilai) dengan sendirinya akan memiliki 

dan mengembangkan keenam pilar pendidikan karakter tersebut diatas. Siri’ dapat 

ditempatkan sebagai dasar dari berbagai karakter positif yang dikehendaki.143 

Beberapa hal menjadi perhatian bagi para pendidik kepada siswa-siswi atau 

generasi milenial yang duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah 

menengah atas, terkait dengan pelanggaran tata tertib atau pola perilaku setiap 

generasi milenial. Karakter generasi milenial dapat terbentuk dengan perhatian para 

pendidik di lingkungan sekolah, utamanya dalam pengembangan akhlak yang 

 

142 Syamzan Syukur, “Reaktualisasi Kearifan Lokal Siri’ Dalam Membangun Budaya 

Masyarakat yang Berkarakter di Kota Makassar”, h. 85. 

143 Syamzan Syukur, “Reaktualisasi Kearifan Lokal Siri’ Dalam Membangun Budaya 

Masyarakat yang Berkarakter di Kota Makassar”, h. 86. 
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dikaitkan dengan pengamalan-pengamalan tuntunan ajaran Islam yang kemudian 

berpengaruh pada perilaku dan pembentukan karakter setiap generasi milenial. 

Maraknya kasus-kasus pelanggaran dan kurangnya rasa malu yang terjadi 

dalam kehidupan generasi milenial menjadi faktor utama perlunya memberi muatan 

lokal atau pengamalan nilai-nilai budaya lokal siri’ dalam lingkungan sekolah, agar 

ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan generasi milenial di Kecamatan Rumbia 

dapat teratasi paling tidak mengurangi pelanggaran dan kasus yang mengakibatkan 

menjatuhkan harga diri dan martabat keluarga. Hal mendasar dalam menanamkan 

nilai-nilai siri’ di lingkungan sekolah untuk memberikan pengetahuan umum 

terhadap budaya lokal yang berkembang dan telah dipertahankan dari dulu sampai 

saat ini di Kecamatan Rumbia. 

Saat ini perlu melakukan tindakan maupun penanganan terhadap kasus-

kasus yang terjadi dalam kehidupan generasi milenial dengan melaksanakan 

penanganan yang sesuai dan tepat dalam lingkungan sekolah. Perlindungan tersebut 

yang mampu memberi dampak besar bagi kehidupan generasi milenial sehingga 

dapat terbentuk pribadi yang berkarakter dan ber akhlak. Olehnya generasi milenial 

diharapkan memiliki peranan yang menonjol dalam merawat nilai-nilai perjuangan 

bagi kehidupan yang berkelanjutan. 

Akan tetapi saat ini terdapat beberapa kasus yang seringkali terulang dalam 

kehidupan beberapa generasi milenial di Kecamatan Rumbia tepatnya pada siswa-

siswi yang duduk di bangku SMP dan SMA, hal tersebut disebabkan kurangnya 

perhatian keluarga terkhusus orangtua dan lingkungan yang tidak mendukung 

sehingga terjadi hal-hal yang mempermalukan diri sendiri dan keluarga. Kasus 

tersebut berkaitan dengan pelanggaran siri’ (malu) dalam keluarga. Contoh kasus 

tersebut berasal dari siswi N (14 tahun) yang saat ini masih duduk di bangku sekolah 

menengah Pertama kelas 2 (dua), siswi N membenarkan dirinya dengan melakukan 
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tindakan amoral atau perbuatan tidak bermoral dengan kekasihnya yang bernama I 

(16 tahun) saat ini statusnya masih pelajar yang duduk di bangku sekolah menengah 

atas kelas 1 (satu). Membuat video didalam ruangan tertutup dengan 

mempertontonkan hal-hal intim yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami-

istri yang terikat dalam pernikahan. Video tersebut berlangsung beberapa menit, 

namun terlihat dalam video keduanya tidak merasa takut bahkan bersalah telah 

membuat hal demikian. Berdasarkan info dari beberapa temannya bahwa video 

tersebut dibuat dan disebar ke dalam grup WhatsApp teman-teman dekatnya pada 

akhirnya tersebar luas sampai pada keluarga dan hal tersebut diluar pikiran mereka 

yang akan berdampak kepada harga diri, martabat dan mempermalukan keluarga. 

Sehingga kasus tersebut diselesaikan dengan baik dan dimediasi oleh kedua pihak 

keluarga yang akhirnya N dan I dinikahkan pada bulan November tahun 2022.  

Terlepas dari kasus tersebut memberi efek yang berkepanjangan bagi 

keluarga dari N dan I yang tentunya merasa malu dan tidak memiliki harga diri 

dalam keluarga dan lingkungannya. Dampak yang dihasilkan bersifat negatif akan 

tetapi menjadi perhatian bagi setiap orangtua maupun keluarga di Kecamatan 

Rumbia untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam mendidik anak-anak mereka, 

perlunya perhatian utama dalam menjaga generasi milenial yang terlalu rentang 

menerima setiap hal-hal baru dalam hidupnya tanpa mengetahui baik dan buruk 

bagi dirinya, perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi faktor 

pendukung terjadinya kasus-kasus atau pelanggaran, generasi milenial dikuasai 

oleh teknologi atau sosial media yang memberi kemudahan untuk berinteraksi 

dengan orang lain, kemajuan teknologi seperti internet dalam kehidupan generasi 

milenial memberi kemudahan dalam mengakses pornografi, sifat keingintahuan 

mereka yang menggebu-gebu salah satu faktor penyebab kemerosotan moral 

generasi milenial. Inilah yang kemudian mendasari pentingnya menanamkan 
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budaya lokal atau nilai-nilai siri’ dalam lingkungan sekolah guna membantu setiap 

keluarga membentuk akhlak dan karakter setiap generasi milenial di Kecamatan 

Rumbia. 

Kasus dari siswi N dan siswa I telah menggemparkan masyarakat dan 

beredar luas disetiap kalangan generasi milenial di Kecamatan Rumbia. 

Dampaknya memberi rasa takut bagi setiap orangtua untuk memberi kebebasan 

bagi anak-anaknya bahkan sampai saat ini tetap terdengar dikalangan generasi 

milenial, kasus tersebut berakibat pada masa depan N dan I yang tidak diberi 

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan oleh keluarganya. Pada akhirnya apa 

yang ditakutkan setiap keluarga terjadi terhadap generasi milenial yang umurnya 

masih terbilang belasan tahun, kejadian itu diluar nalar dan pikiran setiap orangtua. 

Apa yang dikhawatirkan menjadi boomerang bagi keluarga, oleh karena itu 

pentingnya memiliki ilmu dan pengamalan-pengamalan yang baik sehingga mampu 

di aktualisasikan kepada generasi pelanjut. 

Beberapa generasi milenial di Kecamatan Rumbia krisis moral, dalam 

pikiran mereka hanyalah materialisme dan hedonisme sehingga puncak dari sikap 

mentalnya yang memberi dampak buruk bagi kehidupan, oleh karena itu penerapan 

metode budaya siri’ dalam lingkungan sekolah sangat berpengaruh bagi 

keberlangsungan hidup generasi pelanjut, mereka perlu mengetahui pentingnya 

rasa malu dan harga diri ditegakkan dalam kehidupan untuk menjaga dirinya dari 

lingkungan yang buruk serta memberi batasan untuk setiap tindakan yang akan 

dilakukan, mampu mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil dan memilah 

antara yang baik dan buruk untuk hidupnya. Berangkat dari permasalahan yang 

terjadi setiap pendidik memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai siri’ 

kepada generasi milenial, mengamalkan kebaikan, mempraktekkan kedisiplinan, 

menjaga tata krama sopan santun dan penghargaan kepada yang lebih tua. 
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Badulu menyebutkan terdapat pengembangan berkelanjutan penjaminan 

mutu pendidikan yang memperhatikan muatan lokal pentingnya peserta 

didik memahami budaya lokal terlebih nilai-nilai utama dalam budaya siri’ 

sebagai rasa malu yang tertanam dalam diri setiap generasi milenial, 

sehingga mampu mengendalikan hawa nafsu yang bergejolak dalam dirinya 

berkaitan dengan pembentukan karakter, akhlak peserta didik. Penjaminan 

mutu yang dimaksud adalah menambahkan muatan lokal yaitu pengenalan 

budaya siri’ (malu) kepada peserta didik dan menjadikan penjaminan mutu 

tersebut sebagai aturan yang sifatnya penting untuk diperhatikan. 

Didalamnya tentu perlu faktor pendukung dari lembaga terkait atau  setiap 

pendidik yang seharusnya paham dengan nilai siri’ (rasa malu) sebagai hal 

mendasar yang perlu ditegakkan.144 

Penerapan metode budaya siri’ dalam lembaga pendidikan formal menjadi 

dasar dalam memperhatikan kehidupan anak bangsa, salah satu pengaruh besar 

dalam perkembangan karakter generasi milenial dalam dunia pendidikan maka 

penting untuk menerapkan nilai-nilai siri’ dalam lembaga formal. Kemudian 

penerapan nilai siri’ secara terstruktur dan terarah karena lembaga pendidikan 

terikat dengan peraturan sehingga mengedepankan prinsip-prinsip dasar dalam 

penetapannya. Pada hakikatnya nilai-nilai siri’ dapat ditanamkan dalam lembaga 

pendidikan formal karena penerapannya yang tergolong mudah dan intens untuk 

dipahami terhadap pengenalan pembentukan karakter pada generasi milenial. 

D. Urgensi Aktualisasi Budaya Siri’ terhadap Pembentukan Karakter Generasi 

Milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

Budaya siri’ merupakan aspek atau nilai budaya dalam konsep 

pangngadakkang suku Makassar. Memiliki urgensi yang sangat besar terhadap 

kehidupan generasi milenial, yang kemudian melahirkan makna yang mendalam 

terhadap keberlangsungan hidup generasi pelanjut. Pentingnya siri’ terhadap 

pembentukan karakter generasi milenial karena anggapan tentang tujuan dari 

kehidupan suku Makassar adalah dengan menegakkan serta menjaga siri’. Siri’ 

 

144 H. Badulu (50 tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rumbia, Wawancara, Rumbia, 3 

Desember 2022. 
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memiliki esensi yang sangat mendalam terkait harga diri seseorang maupun 

generasi milenial sehingga memiliki potensi yang besar terhadap pembentukan 

karakter generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

Aktualisasi siri’ telah memberikan pengaruh besar dalam seluruh aspek 

kehidupan generasi milenial. Adapun siri’ hadir sebagai jalan dalam kehidupan 

generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, nilai siri’ hadir 

ketika ni pakasiri’ (dibuat malu) karena siri’ memiliki kedudukan sosial yang tinggi 

dalam kehidupan generasi milenial atau ketika harga dirinya serta kehormatannya 

dicemarkan seseorang yang punya kaitan dengan kehidupannya. Maka dalam 

konsep pangngadakkang jika siri’ terjadi perlu memperbaiki atau menebus dan 

memulihkan harga dirinya baik pada diri sendiri maupun untuk keluarga, kemudian 

berusaha menyelesaikan masalah penyebab dari siri’ tersebut. 

Siri’ jika dilihat dalam segi urgensinya terhadap hukum kehidupan generasi 

milenial dapat dilihat jika seseorang tidak lagi memiliki siri’ maka dapat dijadikan 

sebagai aspek utama dalam pembentukan karakter seperti yang dinilai individu 

tidak lagi memiliki kepribadian dan bermakna mati dalam aspek psikologis. Seperti 

yang terdapat pada ungkapan siri’ ji nu tallassa (karena malu dia hidup). Malu 

menjadi miskin, malu menjadi seorang yang tidak taat pada sara’ (aturan agama). 

Assiri’-siri’ tallasa’ lalang limanna taua (malu hidup menadahkan tangan) menjadi 

falsafah hidup yang dipegang teguh suku Makassar khususnya di Kecamatan 

Rumbia. Jadi siri’ memiliki makna yang urgen sebagai sebuah rasa malu yang 

terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia atau rasa dendam 

dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerangka kemuliaan dan pemulihan harga diri 
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yang disesuaikan dengan norma-norma atau aturan adat yang sara’ (hukum Islam) 

yang berlaku.145 

Reaktualisasi manusia yang mengaktualisasikan nilai siri’, akan berdampak 

pada nilai-nilai kehidupan lainnya, seperti: 

1) Nilai tau (orang) dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kemanusiaan 

ditentukan oleh kuantitas dan kualitas, tanggung jawab kesetiakawanan, 

kemampuan menghargai orang lain dan memiliki tata kesopanan. Inilah 

yang benar-benar disebut manusia atau generasi milenial karena memiliki 

hal tersebut146. 

2) Harga Diri merupakan suatu moral perjuangan bagi setiap individu maupun 

sebagai anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri sebagai manusia 

pembangun, makin besar kuantitas siri’ seseorang, makin tinggi kualitas 

manusia tersebut di mata sesama147. Hasrat berbuat kebijakan terhadap 

sesama manusia mejadi bahagian dari fitra hidup kemanusiaan, sangat 

ditekankan dalam Lontara Latoa. Dalam kehidupan sehari-hari orang 

Bugis-Makassar, perasaan hutang-budi, ditanggapi sebagai beban batin 

dalam hidup yang amat berat. Oleh karena itu, sepanjang hidupnya ia 

senantiasa diburu oleh kewajiban untuk membayar utang-budi yang 

diterimanya kepada orang itu.  Berdasarkan sumber inilah lahir kekuatan 

tolong menolong yang menimbulkan solidaritas yang mendalam yang 

tersimpul dalam konsep siri’ na pacce148. 

 

145 Murniaty Sirajuddin, “Siri’ Na Pesse Masyarakat Bugis di Kota Makassar (Studi 

Komunikasi Dakwah), (2015), h. 61. 

146 Amiruddin Maula, Demi Makassar Renungan dan Pikiran (Makassar: Global 

Publishing, 2001), h. 57. 

147 Abu Hamid, dkk, Siri’ dan Pesse’ Harga Diri Manusia Bugis Makassar Mandar Toraja 

(Cet. III, Makassar: Pustaka Refleksi, 2009), h. 41. 

148 A. Moeng, Kualleangnga Tallanga Na-Toalia Siri’ Na Pacce, h. 157. 
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3) Rasa Hormat adalah orang yang memiliki rasa segan yang diberikan kepada 

orang yang tahu diri, mampu menempatkan diri sesuai dengan situasi dan 

kondisi. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa begitu banyak 

makna yang terkandung dalam budaya siri’. Sebagaimana yang terkonsep 

dalam tiga nilai utama, yang ketiga hal itu harus senantiasa tampil 

memberikan peranannya kepada seluruh aspek-aspek kehidupan yaitu: 

4) Jujur dalam arti lain lurus tidak bengkok, dalam  berbagai konteks 

adakalanya diartikan ikhlas, benar, baik atau adil. Lawan kata jujur adalah 

culas, curang, dusta, khianat, selewengan, buruk, tipu, aniaya dan 

semacamnya149. 

a) Kecendekiaan, ungkapan Lontara sering meletakkan berpasangan nilai 

kecendekiaan dengan nilai kejujuran, karena kedua-duanya saling isi 

mengisi. Sebagai contoh dalam ungkapan “jangan sampai engkau 

ketiadaan kecendekiaan dan kejujuran”. Adapun yang dinamakan 

cendekia ialah tidak sulit dilaksanakan, tidak ada pembicaraan yang 

disambut dengan kata-kata yang baik dan lemah lembut lagi percaya 

kepada sesama manusia150. 

b) Kepatuhan berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontara mengatakan 

bahwa duduki dudukanmu, tempati tempatmu. Ade-Wari (adat 

pembedaan) pada hakikatnya mengatur agar sesuatu berada di 

tempatnya. Merusak tata tertib ini adalah kezaliman. Kewajiban yang 

dibaktikan memperoleh hak yang sepadan dengan suatu perlakuan yang 

patut, banyak sedikit tidak dipersoalka. Mengambil sedikit jika yang 

 

149 Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 

119. 

150 Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, (2011), h. 125. 
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sedikit itu mendatangkan kebaikan. Menolak yang apabila 

mendatangkan kebinasaan.151 

c) Keteguhan yang berarti tetap-asas atau setia pada keyakinan, kuat dan 

tangguh dalam pendirian serta erat memegang sesuatu. Adapun empat 

perbuatan nilai keteguhan menurut Tociung ialah tidak mengingkari 

janji, tidak menghianati kesepakatan, tidak membatalkan kesepakatan, 

jika berbicara dan berbuat, tidak berhenti sebelum rampung.152 

Pada akhirnya dalam setiap tatanan nilai yang berperan dalam kehidupan 

berhubungan dengan siri’ (rasa malu), seseorang merasa malu ketika setiap aspek 

atau nilai utama yang membentuk karakter dalam kehidupan tidak sejalan dengan 

falsafah atau pedoman hidup yang diwariskan oleh leluhur. Oleh karena itu, urgensi 

aktualisasi budaya siri’ terhadap pembentukan karakter generasi sangat perlu untuk 

meminimalisir perbuatan-perbuatan yang akan merugikan generasi milenial. 

Imam Algazali siri’ mengatakan bahwa sejatinya ialah menengah atau al-

Ausath. Dia mempunyai perangai saja’ah artinya berani karena berada pada pihak 

yang benar. Dia tidak perlu bersuara keras memaki-maki, menyentak badik dan 

mengancam orang lain untuk mempertahankan kebenaran, biarpun akan mati, 

karena yang mati hanya dirinya dan kebenaran akan tetap hidup. Ajaran akhlak 

dalam Islam terutama dalam ilmu Tasawwuf menganjurkan manusia supaya 

menyelidiki dimana kekurangan dan apa kesalahannya. Bangsa Indonesia yang 

merdeka harus mempunyai siri’, harga diri, karena sinkron dengan ajaran Islam 

ialah kemerdekaan sebagai bangsa, tidak ada tempat takut melainkan Allah.153 

 

151 Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (2011), h. 130. 

152 Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (2011), h. 133. 

153 A. Moeng, Kualleangnga Tallanga Na-Toalia Siri’ Na Pacce, h. 94. 
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Pembinaan karakter yang bermartabat pada intinya untuk menghindari 

manusia agar tidak terjebak menjadi budak-budak materialis di bidang ekonomi, 

teknologi, efisiensi sementara hatinya kering mengalami kekeringan dan jauh dari 

ketentraman serta keseimbangan batin.154 Pembinaan dan pengembangan karakter 

termasuk salah satu jalan yang harus ditempuh untuk mengembalikan posisi, harkat 

dan martabat kemanusiaan.155 

1. Pembentukan Karakter Generasi Milenial 

Kehidupan dalam setiap masyarakat khususnya generasi milenial tidak lepas 

dari kebudayaan lokal yang membentuk kebiasaan, pola perilaku setiap individu, 

hal tersebut yang menjadi puncak dari sebuah kebudayaan yang berkembang dalam 

kehidupan generasi milenial diharapkan menghasilkan sebuah tatanan nilai yang 

mampu memberi pengaruh terhadap pembentukan karakter sehingga tercapai 

kehidupan yang bermartabat. Tentu dalam perkembangan budaya lokal siri’ 

memiliki salah satu unsur yang berharga dalam membangun kesatuan dan 

peradaban dalam generasi milenial pada suku Bugis-Makassar khususnya di 

Kecamatan Rumbia.  

Kebudayaan lokal tersebut merupakan puncak dari kebudayaan yang 

berpengaruh dalam tatanan hidup generasi milenial untuk membentuk hidup yang 

bermartabat dan membangun kesatuan dan peradaban dalam setiap daerah. Salah 

satu puncak kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar adalah budaya siri’156. Setiap 

daerah memiliki potensi untuk membangun sebuah peradaban dan tentunya dalam 

 

154 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual 

(Jakarta: Arga, 2004), h. 20. 

155 Muzairi, “Pokok-Pokok Pikiran Manifesto Humanisme” dalam Refleksi, vol. 1, no. 1. 

(Yogyakarta: Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin Sunan Kalijaga, 2001), h. 5. 

156 Syamzan Syukur, ”Reaktualisasi Kearifan Lokal Siri’ Dalam Membangun Budaya 

Masyarakat yang Berkarakter di Kota Makassar”, (2018), h. 98. 
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membentuk karakter generasi milenial pada daerah tersebut, sehingga pada 

penempatannya setiap kebudayaan yang eksis dan berpengaruh dalam setiap daerah 

memiliki nilai yang berharga.  

Salah satu unsur dalam budaya siri’ yang memberi pengaruh terhadap pola 

pikir setiap generasi milenial adalah nilai pada prinsip hidup yaitu siri’ (rasa malu). 

Prinsip hidup tersebut tetap melekat dalam diri setiap individu sehingga budaya siri’ 

erat kaitannya terhadap perkembangan kehidupan generasi milenial khususnya 

dalam pembentukan karakter generasi milenial, dalam membangun sebuah 

peradaban tentu perlu memahami sebuah kebudayaan yang berpengaruh dan 

berkembang dalam setiap daerah, memiliki nilai yang berharga dalam kehidupan 

generasi milenial sehingga mampu memahami dan memaknai esensi dari kehidupan 

yang bermartabat dan memiliki pola perilaku yang lebih baik pula. 

Adapun yang paling lekat pada hakekat manusia sebagai Tau (manusia) 

adalah hasrat atau keinginan berbuat kebijakan. Gejala-gejala kejahatan selalu 

datang menggoda, itulah yang menjadi tantangan setiap saat agar tetap waspada, 

karena kesadaran yang setinggi-tingginya. Hal ini dikarenakan adanya ketaatan 

kepada ade’ (pemerintah) yang diyakini secara mendalam bahwa ade’ senantiasa 

memelihara atau mengayomi siri’ mereka dalam arti esensi kebijakan dan martabat 

manusia.157 

Pada umumnya yang memberi peluang dalam setiap hasrat manusia 

khususnya pada generasi milenial adalah kesempatan dalam bertingkah laku, jadi 

dalam menghadapi segala tantangan hidup tentu perlu memiliki kesadaran dan 

membuat batasan-batasan agar menjadi pribadi yang berkarakter dan berbudaya. 

Dari sini unsur pokok yang dituangkan dalam pangngadakkang memberi kekuatan 

 

157 Syamzan Syukur, ”Reaktualisasi Kearifan Lokal Siri’ Dalam Membangun Budaya 

Masyarakat yang Berkarakter di Kota Makassar”, (2018), h. 98. 
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bagi setiap individu sehingga mampu membentuk karakter dan pola perilaku dalam 

kehidupan setiap generasi milenial. Adapun akan melahirkan generasi milenial 

yang memiliki kekuatan dalam pola pikir yang baik sehingga dikatakan manusia 

yang mampu mengetahui dan menghayati pangngadakkang yang beriringan dengan 

budaya siri’. 

Apabila pangngadakkang ditaati, karena ia memelihara martabat dan harga 

diri seseorang. Oleh karena itu, siri’ lah yang melatar belakangi watak dan sikap 

orang Bugis-Makassar dalam rangka usaha menempatkan dan mempertahankan 

sebagai alat pengukuh integritas dalam kehidupan sosial budaya. Jika 

pangngadakkang masih satu keutuhan yang fungsional dengan aspek-aspek nya 

sebagai sumber usaha kaidah dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan, maka 

siri’ lah yang menjadi tolak ukur bagi perkembangan kehidupan158. 

Dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, setelah mencapai kesadaran 

dan selama siri’ menjadi tatanan nilai yang dipegang  segagai falsafah atau 

pedoman hidup generasi milenial maka akan terbentuk karakter atau pola perilaku 

yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan aturan ada’ (adat 

kebiasaan) di Kecamatan Rumbia. Setiap unsur pokok pangngadakkang menjadi 

rujukan atau tatanan hidup dalam mengatur pola perilaku yang memuat beberapa 

unsur pokok diantaranya yaitu: ada’ (adat kebiasaan), bicara (undang-undang), 

rapang (persamaan hukum), wari’ (pelapisan sosial), dan sara’ (syariat Islam). dari 

ke 5 (lima) unsur pokok tersebut menjadi penghubung serta memiliki keterkaitan 

dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, jika salah satu dalam unsur 

tersebut berubah maka esensi dari budaya siri’ yang dijadikan sebagai patokan 

 

158 A Moeng, Kualleangnga Tallanga Na-Toalia Siri’ Na Pacce, (Ujung Pandang: Yayasan 

Makassar Press, 1994), h. 155. 
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maupun inti dari kebudayaan akan mengalami perubahan makna kultural serta 

tujuan dalam penerapan budaya siri’. 

Menurut Yusuf Lakihi salah satu budaya Siri’di era generasi milenial tidak 
lagi bergantung kepada orang lain, karena siri’ berkaitan dengan pengaruh 
psikologis seseorang. Dalam menjalankan kehidupan yang bermartabat 
tentu harus berdiri di atas kaki sendiri, kita merasa malu apabila masih 
bergantung dan berharap di atas telapak tangan orang lain. Generasi milenial 
saat ini harus mandiri karena perkembangan teknologi di era globalisasi 
digitalisasi yang semakin berkembang tentu mampu mendorong semangat 
kreatifitas generasi milenial untuk berkarya sehingga dapat membentuk 
pribadi yang berkarakter.159 

Adapun perubahan yang terlihat dalam kehidupan generasi milenial saat ini 
lebih cenderung terlihat nilai positifnya, dapat dilihat dari kebiasaan-
kebiasaan generasi milenial di Kecamatan Rumbia yang dari waktu ke 
waktu telah banyak berperan penting membantu masyarakat khususnya 
dalam pemerintahan untuk meningkatkan dan memajukan daerahnya. 
Manfaat yang diperoleh pemerintah sangat banyak salah satunya di bidang 
agama, perekonomian, budaya, dan kegiatan sosial untuk membantu 
masyarakat yang kurang mampu. Generasi milenial mampu membuat 
inovasi-inovasi baru yang tidak dapat diselesaikan oleh orang tua. Inilah 
peran pemuda/generasi milenial yang berkarakter, membentuk stakeholder 
sehingga bahu membahu dalam meningkatkan kesejahteraan hidup 
masyarakat di Kecamatan  Rumbia.160 

Menurut Murniati salah satu yang mendorong semangat generasi milenial 
juga karena lingkungan yang baik, mereka mendapat perlakuan yang baik 
di sekitarnya dan dukungan dari setiap pihak untuk mengembangkan setiap 
potensi yang dimiliki oleh generasi milenial. Dalam setiap usaha generasi 
milenial mendapat dukungan penuh oleh pemerintah dan menjadi langkah 
awal dalam membentuk pribadi yang berkarakter, berakhlak mulia, 
memiliki keberanian dalam bertindak, keteguhan dalam bersikap, 
bertanggung jawab atas setiap langkah yang diambil, dan memiliki perilaku 
baik yang saling menghormati.161 

Dari dukungan tersebut generasi milenial diberi ruang dan tempat untuk 
mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki. Adapun peluang yang 
dihasilkan untuk mengurangi potensi terjadinya kerusakan berfikir, perilaku 
yang tidak baik dan penurunan karakter generasi milenial yang terkait 
dengan pelanggaran siri’ (malu). Salah satunya karena adanya pemerintah 
yang hadir dalam setiap moment perkembangan dan kemajuan berfikir 
generasi milenial.162 

 

159 Yusup Lakihi (57 tahun), Tokoh Budaya, Wawancara, Rumbia, 14 November 2022. 

160 Yusup Lakihi (57 tahun), Tokoh Budaya, Wawancara, Rumbia, 14 November 2022. 

161 Murniati (36 tahun), Kepala Desa Kassi Kecamatan Rumbia, Wawancara, Rumbia, 17 

November 2022. 

162 Murniati (36 tahun), Kepala Desa Kassi Kecamatan Rumbia, Wawancara, Rumbia, 17 

November 2022. 
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Pembentukan karakter pribadi dari proses aktivitas kehidupan 

bermasyarakat sebagai proses transformasi nilai-nilai dalam rangka pembentukan 

karakter generasi milenial yang mampu memaknai dirinya, masyarakat, dan 

bangsanya, pendidikan hendaknya ditanamkan kepada pribadi generasi milenial 

dari jati diri dan identitas luhur bangsanya. Nilai-nilai kebudayaan bangsa ini dapat 

dijadikan sebagai sumber daya intelektual, emosional, dan spiritual. Pentingnya 

penerapan nilai budaya melalui pendidikan kearifan lokal sebagai bentuk penerapan 

ditingkat masyarakat. Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan budaya 

dan karakter sangat strategis bagi keberlansungan 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   budaya   dan karakter    bangsa    

adalah    usaha    bersama sekolah;   oleh   karenanya   harus   dilakukan secara    

bersama    oleh    semua    guru    dan pemimpin    sekolah,    melalui    semua    mata 

pelajaran,   dan   menjadi   bagian   yang   tak terpisahkan dari budaya sekolah.163 

Budaya lokal siri’ yang diwariskan kepada generasi milenial akan berpengaruh 

positif dalam kehidupan dan pembentukan karakter. 

2. Membentuk Generasi Milenial yang Lebih Berperadaban 

Hasil dari kebudayaan asli yang dilahirkan dari warisan leluhur yaitu budaya 

siri’ di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto merupakan budaya yang memiliki 

nilai dan tujuan yang paling utama dalam membentuk atau membangun kesatuan 

dan peradaban masyarakat khususnya generasi milenial. Budaya siri’ adalah salah 

satu budaya lokal suku Bugis-Makassar yang memiliki pengaruh besar dalam 

kehidupan generasi milenial saat ini.  

 

163 Ibrahim, Dkk, “Pengenalan Kearifan Lokal Ratop Pada Generasi Milenial Desa Rempe 

Seteluk Sumbawa Barat”, Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 6, no. 1 (2022): h.  185. 
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Dalam kehidupan masyarakat utamanya generasi milenial di Kecamatan 

Rumbia masih berpegang pada prinsip hidup yaitu siri’. Nilai-nilai dalam budaya 

siri’ sudah dipercaya dan dijadikan sebagai falsafah hidup suku Bugis-Makassar 

dan dipegang sejak dahulu hingga sekarang serta sebagai pandangan hidup yang 

perlu dipertahankan dan diselaraskan dengan ajaran dan akidah Islam, sejak makna 

dan tujuan siri’ pada saat ini sudah mulai terkikis oleh pengaruh pemikiran dan 

budaya dari luar.  

Budaya siri’ hadir sebagai pembentuk dan pembanding untuk kehidupan 

yang lebih baik, dalam hal ini dalam membentuk karakter generasi milenial yang 

lebih berperadaban, karena siri’ sebagai daya pendorong terdapat aturan yang 

memberi batasan-batasan bagi generasi milenial yang memahami siri’, sedangkan 

nilai-nilai siri’ mampu menjadi pembanding antara kebiasaan-kebiasaan, pola pikir, 

tingkah laku, dan cara bersikap generasi milenial yang memahami dan menghayati 

siri’. 

Di lain hal, ketika nilai kultural siri’ telah dipahami generasi milenial maka 

sudah dapat membentuk pola pikir dalam bersikap dan menjaga martabat dirinya 

khususnya keluarga. Dalam membentuk karakter generasi milenial yang lebih 

berperadaban tentu perlu memahami dan menghayati nilai-nilai pangngadakkang 

yang pada dasarnya berkembang di Kecamatan Rumbia. 

3. Implementasi dan Peranan Budaya Siri’ dalam Kehidupan Generasi 

Milenial di Kecamatan Rumbia 

Implementasi dan peranan budaya siri’ dalam kehidupan generasi milenial 

merupakan sebuah tantangan dalam kehidupan sosial yang telah menjadi perhatian 

utama bagi lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan formal, akan 

tetapi menjadi solusi dalam pembentukan karakter generasi milenial sehingga 
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menjadi pribadi yang berkarakter dan lebih berperadaban. Upaya-upaya setiap 

elemen telah memberikan hasil yang baik, sehingga budaya siri’ tetap melembaga 

dan menjadi kearifan lokal di Kecamatan Rumbia yang tetap dipertahankan hingga 

sekarang.  

Budaya siri’ yang tetap melembaga di Kecamatan Rumbia yang merupakan 

puncak kebudayaan di Sulawesi Selatan tidak hanya sebagai wujud kebudayaan 

yang terkait dengan unsur-unsur pangngadakkang (adat) akan tetapi nilai-nilai siri’ 

juga berkaitan dengan agama, keduanya saling menyatu nilai-nilai siri’ dan agama 

memiliki hubungan dan keterkaitan, sehingga hal tersebut yang membuat budaya 

siri’ dapat diaktualisasikan dalam kehidupan generasi milenial utamanya terhadap 

pembentukan karakter. 

Menurut H. Badulu dalam mengaktualisasikan nilai siri’ kepada generasi 

milenial juga tidak lepas dari peran pendidikan yang tetap menjadi garda terdepan 

guna membangun anak bangsa, telah menjadi tanggung jawab setiap lembaga 

pendidikan terkait. Fungsi dalam pengembangan pendidikan adalah upaya dalam 

membentuk karakter dan mencerdaskan anak bangsa/generasi milenial sehingga 

mampu menjadi pemimpin di masa yang akan datang.164  

Dalam lembaga pendidikan terdapat penjaminan mutu siswa yang dibuat 

oleh dinas pendidikan maupun dari lembaga pendidikan, dapat menjadi acuan dan 

dasar dalam menanamkan nilai-nilai siri’ (malu) kepada siswa/generasi milenial. 

menanamkan nilai-nilai siri’ kepada generasi milenial berawal dari kebiasaan 

tenaga pendidik yang menerapkan kebiasaan baik serta memperlihatkan perilaku 

yang baik dilingkungan sekolah.165  

 

164 H. Badulu (50 tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rumbia, Wawancara, Rumbia, 3 

Desember 2022.  

165 H. Badulu (50 tahun), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rumbia, Wawancara, Rumbia, 3 

Desember 2022. 
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Budaya siri’ yang perlu dipertahankan dan diimplementasikan dalam 

kehidupan generasi milenial adalah budaya sihargai (saling menghargai), 

sipakatau (saling memanusiakan), budaya tersebut yang harus dimiliki generasi 

milenial sehingga nilai-nilai dari siri’ tetap melekat dalam diri dan menjadi 

falsafah atau pedoman masyarakat khususnya generasi milenial.166 

 

 

 

 

 

166 Abd. Hafid (51 tahun), Tokoh Agama atau Alumni Sejarah Kebudayaan Islam UIN 

Alauddin Makassar, Wawancara, Rumbia, 12 November 2022. 



 

 

143 
 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan masalah yang diteliti dalam kaitannya dengan temuan dan 

analisis penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan tiga 

kesimpulan pokok, sebagai berikut: 

1. Eksistensi budaya siri’ di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

merupakan warisan budaya dari leluhur masyarakat Bugis-Makassar yang 

kemudian setelah perkembangan zaman dari waktu ke waktu tetap dilestarikan 

oleh masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, dalam 

perkembangannya bersamaan dengan masa kerajaan-kerajaan lokal Bugis-

Makassar sekitar abad ke 14-17 di Sulawesi Selatan meliputi: Gowa, Luwu, 

Wajo, Bone, Soppeng, dan lainnya di dalamnya terdapat sistem atau aturan 

yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat yang disebut 

Pangngaderreng-Pangngadakkang. Konsep dasar tersebut menjadi hak setiap 

elemen masyarakat untuk mengatur tata cara tingkah laku dalam mengarungi 

kehidupan yang tertib dan damai, dalam pangngaderreng-pangngadakkang 

memuat 5 (lima) unsur pokok diantaranya (ade’, bicara, rapang, wari’, dan 

sara’) Sehingga dari ke lima unsur pokok yang tertuang bersatu dalam 

keserasiannya membentuk sebuah kekuatan dan dorongan dalam tatanan hidup 

masyarakat yang disebut siri’,  ke 5 unsur tersebut yang memberi pengaruh 

besar terhadap keberadaan siri’ sampai saat ini. Konsep Siri’ telah menjadi 

kekuatan dan motivasi moral bagi generasi milenial khususnya pada 

masyarakat di Kecamatan Rumbia dalam menjaga tananan hidup dan bertindak 

sesuai dengan pedoman maupun falsafah hidup yang dipegang. Nilai-nilai siri’ 
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merupakan modal utama masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto yang terpatri dalam peradaban dan karakter yang membentuk 

tatanan hidup yang berkepribadian. Sehingga nilai siri’ (malu) dalam diri setiap 

generasi milenial tetap terjaga meski perkembangan zaman semakin modern,  

nilai utama terhadap pembentukan karakter generasi milenial, keberadaannya 

dari waktu ke waktu memiliki peran penting terhadap tatanan hidup generasi 

milenial umumnya pada masyarakat karena diakui sebagai etos budaya 

memiliki peran penting dalam menjaga dan memelihara pola perilaku setiap 

individu, kemudian memberi batasan atas segala tindakan dan perbuatan 

generasi milenial khususnya masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto. Eksistensi budaya siri’ tetap memiliki keserasian dan sesuai dengan 

perkembangan zaman yang semakin modern, setiap individu tentu diharapkan 

memiliki nilai-nilai dalam dirinya yang meliputi: rasa malu, kejujuran, 

kepatuhan, dan etos kerja. Rasa malu merupakan arti dasar dari siri’ dalam 

pekmanaannya berarti nilai malu yang terkandung dari hati atau diri setiap 

individu. Dalam perkembangannya juga terdapat nilai-nilai siri’ yang semakin 

terkikis mengalami degradasi dan perbedaan pemaknaan nilai didalamnya. 

Disebabkan siri’ tidak lagi dijadikan sebagai tolak ukur atau falsafah hidup 

generasi milenial dalam bersikap dan bertingkah laku. Konsep siri’ dipahami 

hanya sebatas budaya lokal, nilai-nilai utama dalam mengatur tingkah laku, 

sikap dan tindakan setiap individu. Bahkan telah termaktub dalam 

pangngaderreng atau pangngadakkang yang akhirnya mewariskan sebuah 

kekuatan, dan motivasi dalam berbuat baik yang kemudian membentuk pola 

perilaku, tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan falsafah hidup bagi 

kehidupan generasi milenial dalam menjalani setiap permasalahan dalam 

hidupnya. 
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2. Internalisasi budaya siri’ dalam kehidupan generasi milenial di Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto memberi pengaruh terhadap kedudukan siri’ 

dalam keluarga, dapat membangun hubungan yang baik sehingga terjalin erat 

tali silaturahmi antar keluarga, pengamalan-pengamalan akhlak, sikap dan 

tingkah laku merupakan proses awal dalam pembentukan karakter yang 

pertama didapatkan dalam keluarga sehingga kedudukan siri’ dalam keluarga 

memiliki kekuatan dan dibutuhkan demi mencapai tujuan yaitu generasi 

milenial yang berkarakter. Kedudukan siri’ dalam keluarga juga termasuk 

tatanan sosial yang memiliki (kedudukan yang tinggi), keluarga akan dihargai 

apabila menegakkan siri’ yang berakar pada martabat keluarga, falsafah dan 

pedoman hidup yang dihargai. Dalam internalisasi budaya siri’ terhadap 

pembentukan karakter generasi milenial di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto juga membutuhkan penerapan metode yang relevan dan sesuai, 

penerapan metode tersebut diklasifikasikan dalam tiga lembaga yaitu: 

Pendidikan non formal, tradisi lisan, dan lembaga pendidikan formal. 

3. Dalam mengaktualisasikan budaya siri’ terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai 

terhadap pembentukan karakter generasi milenial diantaranya: 1) Pembentukan 

Karakter Generasi Milenial; langkah awal dalam membangun sebuah 

peradaban adalah melakukan tindakan yang berkaitan dengan penegakan siri’ 

terhadap pembentukan karakter generasi milenial dalam hal ini setiap insan 

atau setiap anggota keluarga memiliki kewajiban moril untuk mengangkat 

harkat dan martabat keluarga yang merupakan sebuah keharusan dalam 

kehidupan sosial, sehingga budaya siri’ perlu ditegakkan sebagai bentuk 

pelestarian budaya lokal dan dijadikan sebagai pedoman dan falsafah hidup 

setiap individu khususnya pada generasi milenial. 2) Membentuk Generasi 

Milenial yang Lebih Berperadaban; pembentukan karakter generasi milenial 
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untuk mencapai generasi milenial yang lebih berperadaban, generasi milenial 

yang berkarakter memiliki keunggulan dan kemampuan dalam berpikir 

sehingga menjadi bangsa yang maju. Generasi milenial disebut tau (orang) 

apabila memiliki nilai dalam dirinya yang menjadi identitas. 3) Implementasi 

dan Peranan Budaya Siri’ dalam Kehidupan Generasi Milenial; budaya siri’ 

dalam kehidupan generasi milenial merupakan nilai juga identitas lokal yang 

harus dipertahankan generasi milenial umumnya pada masyarakat, siri’ tetap 

harus melekat dalam diri setiap individu sehingga terbentuk generasi milenial 

yang berkarakter. Budaya siri’ adalah budaya yang telah melembaga dan 

menjadi puncak kebudayaan di Sulawesi Selatan keberadaannya dari generasi 

ke generasi merupakan kekuatan bagi generasi milenial untuk lebih maju dalam 

berpikir serta memahami pentingnya menanamkan nilai siri’ (malu) dalam diri, 

kemudian menjadikan siri’ sebagai pedoman hidup yang akan memberi 

dampak baik bagi keberlangsungan hidup, olehnya budaya siri’ 

dimplementasikan dan diterapkan sebagai budaya yang urgen dalam kehidupan 

generasi milenial untuk membentuk karakter serta generasi milenial yang lebih 

berperadaban. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, penelitian ini berimplikasi 

tentang urgennya penerapan nilai-nilai siri’ pada generasi milenial terhadap 

pembentukan karakter, dalam menerapkan dan menyampaikan nilai-nilai siri’ perlu 

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya siri’ dalam kehidupan, dalam menyampaikan 

dan menanamkan nilai-nilai siri’ selalu menghubungkan dengan pasang tau toa 

(pesan orang dulu) baik dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial yang 

melibatkan generasi milenial sehingga reaktualisasi budaya siri’ terhadap 

pembentukan karakter generasi milenial tetap terjaga sesuai fungsinya. Sehingga 
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generasi milenial senantiasa menjaga harga diri, martabat keluarga, pola perilaku, 

kejujuran, kepatuhan, rasa malu dan lisan.   

Dalam pembentukan karakter generasi milenial lingkungan keluarga 

berperan penting selain dari lembaga pendidikan formal dan tradisi lisan dalam 

mereaktualisasikan budaya siri’ terhadap pembentukan karakter generasi milenial, 

olehnya itu peran keluarga menjadi ujung tombak yang tajam dalam fungsinya 

membentuk generasi milenial yang berkarakter.  
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