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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. Konsonapn 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب
 

ba 

 

b 

 

Be 

 
 ت
 

ta 

 

t 

 

Te 

 
 ث
 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج
 

jim j 

 

Je 

 
 ح
 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ
 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د
 

dal 

 

d 

 

De 

 
 ذ
 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر
 

ra 

 

r 

 

Er 

 
 ز
 

zai 

 

z 

 

Zet 

 
 س
 

sin 

 

s 

 

Es 

 
 ش
 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص
 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض
 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط
 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ
 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع
 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ
 

gain 

 

g 

 

Ge 

 
 ؼ
 

fa 

 

f 

 

Ef 

 
 ؽ
 

qaf 

 

q 

 

Qi 

 
 ؾ
 

kaf 

 

k 

 

Ka 

 
 ؿ
 

lam 

 

l 

 

El 

 
 ـ
 

mim 

 

m 

 

Em 

 
 ف
  

nun 

 

n 

 

En 

 
 و
 

wau 

 

w 

 

We 

 
 هػ
 

ha 

 

h 

 

Ha 

 
 ء
 

hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى
 

ya 

 

y 

 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَػيْػفَ  

 haula : هَػوْ ؿَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i  َْػى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػوَْ 
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 Contoh: 

 ma>ta : مػاَتَ 

 <rama : رَمَػى

 qi>la : قػِيْػلَ  

 yamu>tu : يػَمػوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

طْفَاؿِ رَوْضَػةُ  الَ   : raud}ah al-at}fa>l 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَػْمَػدِيػْنػَة ُ الَػْفػاَضِػػلَة

 al-h}ikmah : الَػْحِػكْػمَػػة

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبػّػَناَ 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’  َ ... | ى ...َ  ا  

d}ammah dan wau ػػُػو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ػػِػػػى
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 <najjaina : نػَجّػيَْػػناَ 

 al-h}aqq : الَػػْحَػق  

 nu‚ima : نػُعّػػِمَ 

 aduwwun‘ : عَػدُو  

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

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَػلػِى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَػرَبػػِى  

6. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

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

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشهػمْػسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزهلػػْزلَػػَة

 al-falsafah : الَػػْفَػلْسَػفَة

 al-bila>du : الَػػْبػػػِلَادُ 

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

Contoh: 

مُػرُوْفَ تػأَْ   : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَػػنهػوْعُ 

 syai’un : شَػيْء  

 umirtu : أمُِػرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

للِ بِ   di>nulla>h دِيػنُْ اللهِ   billa>h   

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
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 hum fi> rah}matilla>h    هُػمْ فِْ رَحػػػْمَةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

 

 

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

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

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama  : Syafriana 
Nim  : 80100216026 
Judul  : Nilai-nilai Dakwah dalam Lontara Taro Ada Taro Gau (Studi 

Kepemimpinan Rumah Tangga di Kabupaten Bone)  
 

  Penelitian tesis ini bertujuan; (a)  Untuk mengetahui nilai-nilai dakwah dalam 

Lontara taro ada taro gau. (b) Untuk memberi gambaran tentang penerapan nilai-

nilai taro ada taro gau dalam penerapan kepemimpinan rumah tangga. (c) 

Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat nilai-nilai dakwah yang terdapat 

dalam lontara taro ada taro gau dalam penerapan kepemimpinan rumah tangga. 

 Penelitian tesis ini adalah penelitian jenis deskriptif kualitatif yang difokuskan 

pada penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu 

dakwah, sosiologis, dan fenomenologis. Adapun metode yang digunakan adalah 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penerapan nilai-nilai dakwah 

dalam lontara taro ada taro gau dalam kepemimpinan rumah tangga yaitu macca, 

dalam hal ini seorang pemimpin rumah tangga harus memiliki sifat pintar agar  dapat 

menjadi teladan yang baik bagi keluarga yang dipimpinnya, dan mampu mengayomi 

serta menjadi panutan bagi keluarganya. Malempu, modal utama seorang pemimpin 

ialah harus mempunyai sifat yang jujur, kejujuran yang tinggi bertujuan agar 

kepemimpinannya tetap sejalan dengan syariat Islam, sebagaimana islam menganjurkan 

untuk selalu menanamkan sifat-sifat kejujuran bagi ummat muslim.Magetteng na 

warani,pemimpin harus  mempunyai sifat kuat dan berani karena peran dan tanggung 

jawab seorang kepala keluarga sangat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. 

Dan sifat Manini juga merupakan hal yang harus ada dalam jiwa seorang pemimpin 

rumah tangga, agar setiap tindakan yang diambil selalu dipertimbangkan dengan 

matang supaya tidak terdadi dampak yang buruk di kemudian hari bagi kelangsungan 

hidup rumah tangganya. Faktor yang pendukung dalam penerapan nilai-nialai 

dakwah dalam lontara taro ada taro gau ialah, menjalin komunikasi yang baik antara 

suami istri, menumbuhkan rasa kepercayaan dan rasa saling menghormati, meberi 

perhatian baik suami kepada istri,istri kepada suami dan kepada anak-anaknya, dan 

memberikan pendidikan. Faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan nilai-

nilai dakwah dalam lontara taro ada taro gau ialah, komunikasi yang tidak efektif,  

kondisi ekonomi yang tidak berbanding lurus dengan gaya hidup, ketidaksetiaan dan 

perselingkuhan. 

 Implikasinya penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada 

masyarakat di kabupaten Bone guna menambah wawasan tentang ajaran Islam, agar 

tidak ada budaya dan adat yang disalah tafsirkan oleh masyarakat dan diharapkan 

dapat meminimalisir angka perceraian di kalangan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hakikat perkawinan adalah penyatuan dua lawan jenis anak adam laki-laki 

dan perempuan dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan 

biologis di antara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga suku dan negara 

atas dasar komitmen antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dari cinta Ilahi. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan dalam Islam 

adalah mubah atau boleh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya 

akad perkawinan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.
1
 

Diantara firmanNya dalam QS surat Al-Nuur /24:32: 

                         

               
 
Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin 
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha 
Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2
 

 

Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang 

tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. 

Pernikahan merupkan suatu ikrar janji kesetiaan dan terciptanya pola 

hubungan yang harmonis saling jujur, percaya dan pengertian antara suami dan istri 

dengan tujuan pencapaian ridha Allah Swt. Ikatan suatu  pernikahan yang diniatkan 

                                                           
1
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, h. 43. 

2
Kementrian Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta, Direktorat Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah, 2012), h. 354. 
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mencari ridha Allah jauh lebih mulia ketimbang diniatkan yang lain. Sebab dalam 

pernikahan tersebut akan mendapatkan keberkahan dan usia pernikahan akan 

langgeng serta terus berkesinambungan. Tentunya suami dan istri akan mendapatkan 

pola hubungan yang bahagia bukan hanya sesaat melainkan dunia akhirat kelak.
3
  

Dengan dasar itu dapat disimpulkan bahwa untuk mengarungi bahtera rumah 

tangga penting adanya pemahaman dan ilmu agar dapat menjadi pedoman bahwa di 

dalam membangun sebuah keluarga tidaklah segampang yang dibyangkan akan 

tetapi, pada kenyataan membina dan memelihara keluarga untuk mencapai 

kebahagiaan dan kesejahteraan sangatlah sulit, percekcokan, tidak saling pengertian 

dan kesalahpahaman sering kali terjadi. 

Dalam hal ini untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, 

seharusnya dilaksanakan kepada setiap calon pengantin berhak untuk mendapatkan 

pembekalan yang cukup dari instansi atau lembaga terkait yang berkecimpung di 

bidang pernikahan sebagai modal awal dalam mengarungi samudera kehidupan 

rumah tangga. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keluarga 

sakinah mawaddah warahmah adalah suscatin (kursus calon pengantin) sangat perlu 

mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan 

parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Kursus pra nikah 

menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan dalam 

memahami dan menjalani seluk beluk kehidupan keluarga dan berumahtangga. Hal 

ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang 

kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan kelurga sakinah, mawaddah 

                                                           
3
 https://www.scribd.com/doc/315538155/Hakikat-Dan-Tujuan-Pernikahan-dalam-Islam. 

Diakses pada 16 Juli 2019. 

https://www.scribd.com/doc/315538155/Hakikat-Dan-Tujuan-Pernikahan-dalam-Islam
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warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam 

rumah tangga.  

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dan 

mulia untuk mengatur tatanan kehidupan berkeluarga. Tanpa pernikahan tidak 

mungkin seorang laki-laki dan perempuan dapat membentuk dan mengatur tatanan 

kehidupan keluarga yang dalam bahasa keseharian :‖ sakinah mawaddah warahmah‖. 

Aman, tentram saling mencintai dan saling mengasihi, serta saling menyayangi.
4
 

Di sisi lain upaya untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah adalah 

pengungkapan Sighat taklik atau perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah 

akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan 

kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. 

Dengan adanya sighat taklik ini maka hak talak yang ada pada suami bisa juga 

dimiliki oleh istri, dengan ini tidak akan ada lagi kesewenang-wenangan antara suami 

terhadap istri karena suami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam sutu ikatan 

perkawinan. 

Dalam beragam masalah dan cobaan yang menerpa rumah tangga pasangan 

suami istri tersebut, kerap kali pasangan suami istri memilih jalan perceraian dengan 

dalih hal tersebut jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah mereka, akan tetapi 

akibat dari perceraian tersebut ada pihak yang dirugikan, seperti anak (bagi pasangan 

yang sudah mempunyai anak selama berlangsungnya perkawinan ).
5
  

Dalam pernikahan ada tanggung jawab dan sekaligus rasa saling memiliki dan 

saling berharap (mutual expectation) antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu, 

                                                           
4
 Zakiah Darajat, Dkk. Dasar-Dasar Agama Islam.(Jakarta: Bulan Bintang 1984). h. 34. 

5
 Isti,“ Studi Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama 

Semarang Tahun 2008-2009”, Skripsi Sarjana ( S1 ) jurusan Syari‘ah, Perpustakaan FAI UNISSULA, 

Semarang 2006. 
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terjalin juga ikatan batin, yaitu ikatan sosial antara satu keluarga dengan keluarga 

yang lain, yang darinya timbul hak dan kewajiban yang harus berjalan secara 

seimbang. Itulah subtansi dari lembaga keluarga.
6
 Sebagaimana yang terdapat dalam 

firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:248: 

                         

                          

        

Terjemahnya:  
Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan 
menjadi Raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat 
ketenangan (sakinah) dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa 
dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.

7
 

Namun dalam mewujudkan sebuah keharmonisan keluarga dalam mewujudkan 

sakinah mawaddah warahmah, tidaklah semudah dan selancar yang di perkirakan, ada 

banyak cobaan yang selalu menerpa dan tantangan yang selalu menghadanng 

terealisasinya perwujudan sakinan tersebut, banyak pertentangan, ketidak cocokan 

anatara satu sama lain, bahkan bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga dan 

berujung perceraian. 

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peran ilmu agama tidak cukup 

hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus diamalkan oleh setiap anggota 

keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu 

kehidupan yang penuh ketentraman sesuai dengan tuntunan agama. Setiap anggota 

keluarga harus menanam kan nilai-nilai yang sejalan dengan agama Islam, bagi suami 

                                                           
6
 Anshari Thayib, Struktur Rumah Tangga Islam, Risalah Gusti: ISBN 979-556-013-1, h. 2.   

7
 Kementrian Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 40.  
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istri, agama merupakan benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat 

meruntuhkan kehidupan keluarga. 

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian yang terjadi di 

Kabupaten Bone, Hingga Oktober 2018 tercatat di Pengadilan Agama Watampone 

ada sekitar 1027 perkara yang masuk sebagian besar sudah putus dan sisanya masih 

sementara proses. 

Panitera Muda Pengadilan Agama Watampone mengungkapkan bahwa dari 

1027 perkara yang masuk sebanyak 220 cerai talak dan 807 cerai gugat. ―Dari data 

yang masuk kasusnya bermacam-macam, seperti 379 kasus perceraian disebabkan 

perselisihan secara terus menerus, 372 karena salah satu pihak ditinggalkan, 96 kasus 

disebabkan faktor ekonomi dan 19 kasus akibat adanya Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT),‖ 

Dari hasil fakta persidangan banyak kasus yang di sebabkan oleh adanya 

Media Sosial, yang menimbulkan seringnya terjadi perselisihan terus menerus dalam 

rumah tangga atau salah satu pihak ditinggalkan karena cemburu pasangannya sering 

mendapat pesan dari orang lain. 

Meski dalam proses sidang ada yang namanya di Mediasi sebelum perkara 

putus, namun hal itu tidak begitu efektif untuk dapat membuat pasangan suami istri 

dapat rujuk kembali, apalagi di Bone dikenal budayanya yang sangat kental. ―Kalau 

proses mediasi itu hanya 1 persen yang berhasil, apalagi kita tau kalau di Bone itu 

adatnya kental sekali dan menjunjung tinggi yang namanya malu, sekali bilang tidak 

yah begitulah selamanya‖, dan yang paling dominan mengajukan cerai itu dari umur 

20 sampai 40 tahun, ketika 40 tahun keatas itu hanya 1 persen saja, bila 

dibandingkan, angka perceraian meningkat dari tahun 2017 ke 2018 ini. Ditahun 



6 
 

 
 

2017 tercatat sebanyak 1227 sementara hingga oktober 2018 sebanyak 1133 dan ini 

masih bertambah hingga Desember mendatang.
8
 

Memasuki 2019 Sebanyak 663 kasus perceraian ditangani Kantor Pengadilan 

Agama (PA) Kelas I A Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jumlah 

tersebut dari enam bulan terakhir, dari Januari hingga Juni tahun 2019. Berdasarkan 

angka rincian gugatan diperoleh yakni, Januari 111, Februari 143, Maret 134, April 

101, Mei 105, dan Juni 69. Hal itu diungkapkan Panitera Muda 

Pengadilan Agama Watampone, Rabu (19/6/2019). 

Jamaluddin menuturkan jumlah tersebut terdiri dari cerai talak sebanyak 120 

dan cerai gugat 474 pekara Januari - Mei 2019. "Ditambah perkara khusus bulan Juni 

ini ada 69 kasus yang mengajukan cerai, jadi 663 kasus gugatan cerai yang kami 

terima," kata Panitera Muda Pengadilan Agama Watampone, Rabu (19/6/2019).
9
 

Dalam hal ini penulis ingin mencoba untuk memasukkan nilai-nilai budaya 

lokal Taro ada taro gau dalam penerapan kepemimpinan rumah tangga agar dapat 

upaya meminimalisir tingginya angka perceraian di kabupaten Bone. Karna dalam 

kearifan lokal masyarakat bugis tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai falsafah yang 

menjadi panduan hidup. Salah satu falsafah yang sering dijadikan semangat 

hidupoleh orang bugis adalah Taro Ada Taro Gau. Taro Ada Taro Gau artinya sama 

perkataan dan perbutan, bermakna konsistensi perbutan dengan apa yang dikatakan, 

setiap ucapan adalah konsekuensi dari perbuatan. Prinsip ini mengajarkan betapa 

pentingnya memiliki sikap yang bisa dipercaya. ―taro ada taro gau‖ memiliki makna 

                                                           
8
 https://linksulsel.com/2018-angka-perceraian-di-bone-meningkat.html. Diakses pada 

tanggal  22 Juli 2019.Jam 22.10 WITA. 
9
 https://makassar.tribunnews.com/2019/06/19/enam-bulan-663-calon-janda-baru-di-bone. 

Diakses pada tanggal  22 Juli 2019.Jam 22.10 WITA. 
 

https://makassar.tribunnews.com/tag/bone
https://makassar.tribunnews.com/tag/pengadilan-agama-watampone
https://makassar.tribunnews.com/tag/pengadilan-agama-watampone
https://linksulsel.com/2018-angka-perceraian-di-bone-meningkat.html
https://makassar.tribunnews.com/2019/06/19/enam-bulan-663-calon-janda-baru-di-bone
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bahwa sebagai pemimpin atau apapun profesi seseorang senantiasalah untuk selalu 

konsisten antara ucapan dan perbuatan. Ketika ucapan dan perbuatan anda sejalan 

maka dapat dipastikan orang-orang yang anda pimpin atau berada disekitar anda akan 

semakin mempercayai anda dengan adanya kepercayaan maka anda sudah sukses 

menapaki tangga kepemimpinan yaitu dipercaya atau menjadi pemimpin yang 

dipercaya. 

Salah satu tokoh yang menjadi inspirasi adalah bapak almarhum BJ. Habibie 

yang berhasil dalam karier dan kepemimpinannya, baik sebagai pemimpin negara 

maupun pemipin rumah tangganya. Habibie selalu berharap dapat menjadi pemimpin 

jujur, terbuka, dan mampu menggunakan ilmu untuk kesejahteraan bangsa. Meski 

hanya singkat menjadi presiden, Habibie meninggalkan jejak emas. Prinsip 

kepemimpinan bernegara tersebut ia terapkan juga dalam kepemimpinan rumah 

tangganya sehingga perjalanan karir rumah tangganya banyak dijadikan sebagai 

motivasi dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.  

Prinsip kepemimpinan Habibie tersebut tidak menutup kemungkinan bersal 

dari nilai-nilai dalam lontara taro ada taro gau. Sebab ia merupakan salah satu tokoh 

yang lahir di suku Bugis yang memegang kuat falsafah taro ada taro gau. 

Pentingnya penerapan taro ada taro gau karena memiliki sebuah nilai 

kepemimpinan yang ideal bagi sebuah kepemimpinan dalam rumah tangga untuk 

mewujudkan keluarga yang sakinah. Nilai itu adalah macca, malemppu, magetteng na 

warani dan manini.  
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah nilai-nilai dakwah yang terdapat dalam lontara 

taro ada taro gau yaitu macca, malempu, magetteng na warani, dan manini. Dalam 

penerapan kepemimpinan rumah tangga. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka perlu rincian 

deskripsi fokus penelitian, sehingga diketahui gambaran awal sasaran penelitian dan 

dapat dirumuskan masalah pokok maupun sub masalah yang akan ditelititi.  

Dalam hal ini nilai-nilai dakwah yang terdapat dalam lontara taro ada taro 

gau yang dimaksudkan adalah: 

a. Macca atau to acca dapat diartikan sebagai seorang yang ahli atau cerdik, 

seorang pemimpin atau kepala keluarga harus memiliki sifat macca dalam 

mengurus rumah tangganya.  

b. Malempu atau jujur, dalam hal ini sikap jurur harus ditanamkan, sebagaimana 

yang dianjurkan dalam syariat Islam.  

c. Magetteng na warani, adalah dua sifat yang benar-benar harus dimiliki oleh 

seorang pemimpin agar dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik.  

d. Manini atau teliti, seorang pemimpin harus melakukan sesuatu dan 

bertanggung jawab terhadapnya dengan cara teliti dan menjaganya  dengan 

kesungguhan 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok 

permasalahan untuk dijadikan kajian utama dalam penelitian ini adalah bagaimana 

nilai-nilai dakwah yang terdapat dalam lontara Taro ada taro gau  di kabupaten 

Bone? 

Penelitian ini akan lebih terarah dan sistematis, maka masalah pokok yang 

telah di rumuskan dikembangkan menjadi tiga sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai-nilai dakwah dalam lontara taro ada taro gau ? 

2. Bagaimana proses penerapan nilai-nilai dakwah dalam lontara Taro Ada Taro Gau 

dalam kepemimpinan rumah tangga di Kabupaten Bone? 

3. Faktor pendukung dan penghambat Taro Ada Taro Gau dalam penerapan 

kepemimpinan rumah tangga di Kabupaten Bone? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, yang mengkaji tentang nilai-nilai dakwah dalam lontara 

taro ada taro gau dalam kepemimpinan rumah tangga di kabupaten Bone. Maka 

peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya  dan 

mempunyai keterkaitan antara satu sama lain dengan penelitian terdahulu. 

1.  Hj. Andi Rasdiyanah, Integrasi Sistem Pangadereng (Adat) dengan sistem syariat 

Islam sebagai pandangan hidup orang Bugis dalam Lontara Latoa, tahun 1995. 

Disertasi Hj. Andi Rosdiyanah membahas tentang bagaimana ajaran islam terintegrasi 

dengan pangadereng, yang berawal ketika Islam diterima sebagai agama resmi 

kerajaan  Bugis Makassar abad XVII, telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam 

masyarakat yang terdapat dalam sistem pangadereng mengemukakan bahwa integrasi 
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Islam dengan ajaran Latoa, terjadi dalam dua bentuk , yaitu integrasi subtansial dan 

integrasi struktural. 

Integrasi subtansial terjadi dalam dua bentuk. Pertama, integrasi ang bersifat 

asimilasi, yakni pembaruan beberapa aspek pangadereng dengan syariat Islam 

sehingga sulit dipisahkan satu sama lain. 

Integrasi yang bersifat struktural seperti yang dikemukakan terjadi karena 

dicantumkannya sara‟ (syariat) sebagai salah satu aspek pangadereng. Nilai-nilai 

Islam dan kultur setempat yang membaur dalam aspek-aspek tertentu pada 

pangadereng, diarahkan untuk perbaikan-perbaikan menuju kesempurnaan 

kehidupan. Syariat islam sudah menjadi pandangan hidup, membentuk sikap 

mental yang disebut siri‟ (rasa malu) karena tidak mengikuti norma atau adat. Siri‟  

sebagai sikap mental bagi pertahanan harkat dan martabat manusia berperan 

sebagai kendali dan koreksi yang konstruktif untuk melestarikan norma-norma 

pangadereng dan syariat Islam dalam masyarakat.
10

 

Hasil penelitian ini merumuskan bahwa pangadereng tidak bertenrtangan 

dengan ajaran Islam dengan adanya sara‟ sebagai kearifan lokal. Jika Hj. Andi 

Rosdiyanah lebih merajuk pada data Latoa. Berbeda dengan penelitian ini, penulis 

lebih fokus merujuk pada kenyataan di lapangan, yakni nilai-nilai dakwah yang 

ada pada lontara taro ada taro gau  dan penerapan dalam kepemimpinan rumah 

tangga, sehingga di satu sisi memiliki segi-segi relevan, terutama pada persoalan 

kearifan lokal. 

                                                           
10

 Andi Rusdiyanah,‖Integrasi Sistem Pangadereng dengan sistem syari‘at sebagai Pandangan 

Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa‖,h. 201. 
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2.  Murniaty Sirajuddin, siri‟ na pesse masyarakat Bugis di kota Makassar, tahun 

2015.
11

 Disertasi Siri‟ na passe tersebut ditulis dalam rangka penyelesaian program 

Doktor di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, konsentrasi Dakwah dan 

Komunikasi, tahun 2015.  

Siri‟ na pesse bukan berarti malu dalam pengertian umum, melainkan malu 

yang mengandung dua makna, yakni malu dan harga diri. Nilai malu dalam sistem 

budaya siri‟ mengandung ungkapan psikis sebagai perasaan malu karena seseorang 

telah berbuat sesuatu yang tidak baik dan dilarang oleh kaidah adat. Sedang Pesse 

yang dirasakan meresap dalam kalbu sesorang, karena melihat penderitaan orang lain. 

Ringkasnya menurut Murniaty Sirajuddin bahwa pesse adalah bela rasa, berfungsi 

sebagai pemersatu, penggalang solidaritas, kebersamaan serta pemuliaan humanitas. 

Konsep pesse tidak lain adalah suatunpengungkapan empati dan solidaritas terhadap 

penderitaan orang lain. Dengan penjelasan ini, dipahami bahwa sebagai sebuah nilai 

budaya, siri‟na pesse tidak luput dari penafsiran, sehingga dalam penelitian penulis 

pada disertasi ini berusaha menjelaskan konsep maupun implementasinya sebagai 

bagian dari kearifan lokal di kalangan masyarakat Bugis kota Makassar. 

Menanamkan nilai-nilai dasar kearifan lokal, sesungguhnya tidak terlepas dari 

empat nilai dasar, yaitu lempu atau jujur, acca atau cerdas, warani atau berani, 

mappesona ri dewata atau berserah diri pada Allah Swt. Nilai dasar ini 

dikembangkan beberapa sikap hidup yang akan menyempurnakan prinsip siri na 

pesse menjadi lebih baik. Masing-masing nilai dasar berkembang menjadi empat 

sikap sebagaimana bentuk dasar dari sulapa eppa‟.   

                                                           
11

 Murniaty Sirajuddin,‖siri‟ na pesse masyarakat Bugis Makassar‖.Disertasi Program Pasca 

Sarjana Iniversitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2015, h.24. 
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Implementasi konsep siri pada suku Bugis adalah suatu lembaga susila yang 

mengkultuskan harga diri pada manusia, dan telah berhasil menanamkan dalam jiwa 

bahwa tujuan hidup adalah, menjadi manusia susila dengan memiliki harga diri yang 

tinggi. Ungkapan siri na passe merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, siri‟ 

adalah suatu sistem sosio-kultural dan keperibadian yang merupakan pranata 

pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota 

masyarakat. Secara singkat adalah pandangan hidup yang bertujuan untuk 

mempertahankan harkat dan martabat pribadi, orang lain, dan kelompok, terutama 

negara, sedangkan pesse adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab yang 

menyalahkan semangat rela berkorban, bekerja keras dan pantang mundur. 

Arti lain dari nilai siri dan pesse menyatu dalam kesadaran mengenai makna 

atau kualitas dari apa yang disebut manusia (tau), yang hanya mungkin 

mengaktualisasi dirinya karena ada manusia lain. Karena itu kehadiran manusia lain 

sangat berrti. Kesadaran itu disebut sipakkatau yang erat kaitan implementasi taro 

ada taro gau sebagaimana yang penulis teliti dalam tesis ini. 

Penelitian diatas dengan yang penulis teliti sama-saama mengkaji tentang 

budaya lokal yang ada di sulawesi selatan. Adapun perbedaannya adalah siri na 

pesse yang diteliti oleh Murniaty merupakan prinsip budaya Bugis Makassar, 

sedangkan taro ada taro gau yang penulis teliti merupakan prinsip budaya Bugis 

Bone. 

3. Muhammad Ramli, Sinergitas Kearifan Lokal Masyarakat Bugis Makassar dalam 

implementasi Kebijakan Publik di Kabupaten Sidenreng Rappang, Disertasi, Tahun 

2007. Disertasi Muhammad Ramli tersebut, menjelaskan bahwa kearifan lokal 

masyarakat Bugis dalam konteks goodbgovermance (pemerintahan yang baik) yakni 
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transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan penegakan supremasi hukum, 

sedangkan prilaku organisasi yakni kemampuan dan pengalaman birokrasi dan 

pengharapan,wewenang dan tanggung jawab, serta sistem harkiki dan sistem kontrol. 

Kearifan lokal masyarakat Bugis dalam konsep kewajaran sangat sejalan dan 

serasi dengan good govermance (pemerintahan yang baik) mengandung banyak 

kearifan berupa nilai, norma, tatanan adat istiadat, budaya yang sangat humanis dan 

religius sehingga menjadi alat dan kontrol sosial kemasyarakatan zaman dahulu. 

Namun di era informasi dengan penerapan otonomi daerah, nampaknya sudah mulai 

memudar seiring dengan perkembangan iptek yang mengedepankan rasionalitas 

sehingga kearifan lokal masarakat Bugis sudah kurang dijalankan sebagai alat kontrol 

birokrasi karena dianggap sudah tidak relevan lagi utamanya implementasi kebijakan 

publik. 
12

 

Memperhatikan hasil penelitian tentang kearifan lokal taro ada taro gau yang 

merupakan falsafah hidup masyarakat Bugis Bone, walaupun pada segi tertentu ada 

kesamaan namun secara umum memiliki perbedaan yang mendasar karena tidak 

terkait dengan lingkup kehidupan rumah tangga, namun lebih kepada sistem 

pemerintahan masyarakat Bugis, sehingga melalui penelitian ini penulis memberi 

kontribusi dengan beberapa temuan baru untuk saling melengkapi dan 

menyempurnakan penelitian-penelitian telah ada sebelumnya. Dengan demikian 

beberapa informasi ilmiah yang sangat penting dan berharga dalam kesuksesan 

penelitian ini, yaitu masalah penelitian ini mempunyai relevansi dengan sejumlah 

teori yang terdapat dalam berbagai buku maupun laporan penelitian yang telah 

                                                           
12

 Muhammad Ramli, ―Sinergitas Kearifan Lokal Masyarakat Bugis Dalam Implementasi 

Kebijakan Publik di Kabupatenm Sidenreng Rappang‖. Disertasi, h.336-337. 
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dipublikasikan dan pokok permasalahan peneliti ini belum pernah diteliti dan dibahas 

oleh peneliti sebelumnya. 

Penelitian berupa disertasi seperti yang disebutkan, ditemukan pula banyak 

kajian pustaka yang mendukung penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang nilai-nilai dakwah dalam lontara taro ada taro gau dalam kepemimpinan 

rumah tangga. 

Kajian pusstaka yang dimaksud adalah buku-buku literatur seperti Andi 

Zainal Abidi Farid berjudul Siri‟  dan tahun 2005, yang dalam uraiannya dibahas 

secara khusus mengenai Were‟ Pandangan Hidup Orang Bugis. Dalam uraian 

tersebut dijelaskan pula tentang budaya lokal yang berasimilasi dan berintegrasi 

dengan agama Islam.
13

 

4. Rahman Ramli, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, Tahun 1995.Disertasi Rahman 

Rahim tersebut, merupakan kajian pustaka yang mengemukakan bahwa nilai utama 

kebudayaan bugis adalah Adek, Rapang, Warik, Bicara, dan Sara‟. Dijelaskan lebih 

lanjut oleh Rahman Rahim, bahwa Adek merupakan sistem norma dan aturan 

kehidupan dalam masyarakat yang berfungsi mendinamisasi kehidupan karena 

meliputi segala keharusan bertingkah laku dalam segala keharusan bertingkah laku 

dalam semua kegiatan kehidupan bermasyarakat. Rapang adalah undang-undang 

yang memiliki fungsi antara lain untuk menstabilisator keadaan, melindungi dan 

mencegah tindakan-tindakan yang bersifat gangguan terhadap hak milik serta 

ancaman terhadap keamanan masyarakat. Bicara ialah semua keadaan yang 

bersangkutan masalah peradilan, atau hukum acara peradilan, dan kadang mencakup 

                                                           
13

 Andi Zainal Abidin Farid, ―siri‟-pesse dan Were Pandangan Hidup Orang Bugis”dalam  

Siri‘ dan Pesse; Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja (Makassar: Pustaka Refleksi, 

2005), h. 18-20. 
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musyawarah untuk menetapkan hukum adat. Warik, merupakan unsur Pangaderreng 

yang melakukan klasifikasi atas segala benda, peristiwa dan aktivitas dalam 

kehidupan masyarakat. Sara‟ sebagai unsur terakhir dalam Pangaderreng merupakan 

dimensi ajaran Islam yang berasimilasi dengan budaya adat istiadat masyarakat sejak 

diterimanya Islam dikalangan mereka.  Dengan diterimanya Islam dan dijadikannya 

sara‟ sebagai bagian integral dari pangaderreng. Dengan demikian lima unsur yang 

disebutkan yakni adek, rapang, warik, bicara dan sara‟ merupakan nilai-nilai 

kebudayaan yang penerapannya dapat dilihat dari penerapan nilai-nilai taro ada taro 

gau dalam kepemimpinan rumah tangga, yang dengan nilai tersebut akan diketahui 

berbagai unsur yang terkait seperti nilai kejujuran, kecendekiaan, kepatuhan, 

keteguhan, dan usaha sebagai nilai utama. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kebudayaan 

lokal, dan perbedaannya adalah penelitian Rahman Ramli merupakan penelitian 

pustaka, sedangkan penelitian penulis adalah penelitian lapangan. Perbedaan lainnya 

adalah penelitian diatas mengemukakan tentang nilai kebudayaan Bugis secara 

umum, sedangkan penelitian penulis tentang nilai-nilai dakwah yang ada dalam 

lontara taro ada taro gau. 

5. Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang 

Makassar, tahun 1984.
14

 Disertasi Mattulada tersebut ditulis dalam rangka 

penyelesaian Doktor di Universitas Gajah Mada, konsentrasi Sejarah dan 

Kebudayaan, tahun 1984. Saat disertasinya dibukukan dengan judul yang sama, 

membahas bahwa Latoa adalah kerajaan Bugis tertua yang mewariskan kebudayaan 

siri‟ yang arti esensialnya harus dipahami karena trdapat anggapan bahwa orang 

                                                           
14

 Mattulada, ―Latoa: Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang 

Bugis”.Disertasi Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984. 
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Bugis masih tetap merupakan sesuatu yang lekat pada martabat kehadirannya sebagai 

manusia pribadi sebagai warga dari suatu persekutuan. Orang Bugis menghayati siri‟ 

sebagai panggilan yang mendalam dalam diri pribadinya untuk mempertahankan 

suatu nilai yang dihormatinya. Sesuatu yang dihormati, dihargai, dan dimilikinya 

mempunyai arti esensial, baik bagi diri maupun bagi persekutuannya. 

Selain siri‟  Mattulada juga menjelaskan konsep pesse dalam arti pedih atau 

pedis bahwa sesama orang Bugis bilamana siri‟ itu tidak lagi ada padanya, niscaya 

masih ada pesse nya. Dengan ungkapan ini, dapat dijadikan petunjuk bahwa siri‟ na 

pesse adalah semacam pendorong untuk menimbulkan solidaritas yang kokoh 

dikalangan orang Bugis.
15

 Hanya saja Mattulada disini fokus pada kajian antropologi 

yang meneliti sebatas konsep siri‟ na pesse, sementara penulis dalam tesis fokus 

dengan filosofi taro ada taro gau sebagai penerapan dalam kehidupan rumah tangga. 

Pada intinya penulis dalam penelitian ini akan menemukan sesuatu yang baru 

terhadap penerapan nilai-nilai budaya lokal taro ada taro gau  yang kelihatannya 

sudah memudar. 

6. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

  Sebagai salah satu hasil dari karya ilmiah maka tesis ini mempunyai tujuan 

dan kegunaan penelitian sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui nilai-nilai dakwah yang terdapat dalam Lontara taro 

ada taro gau.   

b. Untuk memberi gambaran tentang penerapan nilai-nilai taro ada taro gau 

dalam penerapan kepemimpinan rumah tangga di Kabupaten Bone. 

                                                           
15

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

(Cet.IV: Makassar:Hasanuddin University Press, 2002), h. 64-65. 
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c. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat nilai-nilai dakwah 

yang terdapat dalam lontara taro ada taro gau dalam penerapan 

kepemimpinan rumah tangga di Kabupaten Bone. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah 

  Kegunaan ilmiah yakni diharapkan hasil penelitian ini memberi kontribusi 

positif sebagai wadah saling menukar informasi dan gagasan untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan terutama yang berkenaan dengan nilai-nilai taro ada taro gau 

dalam penerapannya di kepemimpinan rumah tangga,agar dapat memberi pencerahan 

atau pengetahuan mengenai kiat-kiat meraih keluarga yang sakina mawaddah 

warohmah. 

b. Kegunaan praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi 

seorang kepala keluarga atau instansi yang menangani persoalan keluarga agar 

dapat meminimalisir tingginya angka perceraian yang terjadi dan bisa mewujudkan 

kehidupan yang sakinah mawaddah warohmah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Dakwah dan Kearifan Lokal 

Untuk memahami dakwah secara tepat, maka perlu dikemukakan berbagai 

pengertian dakwah, baik secara etimologis maupun terminologinya, sehingga akan di 

temukan makna dakwah dalam pengertian bahasa maupun istilahnya.Secara 

etimologis, kata ―dakwah‖ adalah bentuk masdardari kata (fi‟il madzhi) dan (fi‟il 

mudhori) yang berarti memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong dan 

memohon.
16

Sedangkan menurut Muhammad Husain Fadhlullah Al-Hasani secara 

bahasa kata dakwah cukup aktifitas amar ma‟ruf nahi mungkar.  

Pemaknaan yang demikian berdasarkan pada kenyataan, bahwa amar ma‘ruf 

nahi mungkar merupakan praktik dakwah untuk mengajar orang dan mengikuti 

kebaikan, sedangkan kegiatan nahi mungkar merupakan pelaksanaan dakwah untuk 

mengajak orang untuk menjauhi dan meninggalkan segala perbuatan mungkar dan 

jelek. Oleh karena itu, kedua kegiatan tersebut memiliki makna dakwah dan ajakan 

dakwah untuk berbuat keshalihan, baik melakukan perbuatan yang baik maupun tidak 

melakukan segala yang jelek dan mungkar.
17

 

Secara istilah (terminologi) dakwah dapat diartikan sebagai sisi positif dari 

ajakan untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Para pakar sendiri memberikan 

definisi berbeda-beda mengenai dakwah diantaranya:  

Menurut Arifin definisi dakwah adalah suatu ajakan baik berbentuk lisan, 

tulisan, tingkah laku dan sebagainya, yang dilakukan secara sadar dan berencana 

dalam usaha mempengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok agar timbul 

                                                           
16

 Siti Muriah,. Metodologi Dakwah Kontenporer. (Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2000),  h. 1. 
17

 M. Husain Fadlullah, Metodologi Dakwah Dalam Al-Qur‟an. Jakarta: Lentera. 1997,h. 10. 
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dalam dirinya satu pengertian, kesadaran sikap penghayatan serta pengalaman 

terhadap pengajaran agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya tanpa adanya 

unsur paksaan.
18

 

Menurut Asmuni Sukir definisi dakwah adalah suatu usaha mempertahankan , 

melestarikan dan menyempurnakan umat manusia agar tetap beriman kepada Allah, 

dengan menjalankan syariat-Nya sehingga merekan menjadi manusia yang hidup di 

dunia dan akhirat.
19

 

Menurut Amrullah Ahmad definisi dakwah adalah mengadakan dan 

mengadakan arah perubahan. Mengubah strukrtur masyarakat dan budaya dari 

kezaliman ke arah keadilan, kebodohan kearah kemajuan atau kecerdasan, 

kemiskinan kearah kemakmuran, keterbelakangan kearah kemajuan, yang semuanya 

dalam rangka meningkatkan derajat manusia dan masyarakat ke arah puncak 

kemanusiaan.
20

 

Menurut Muhammad Sulthon definisi dakwah adalah setiap aktifitas dengan 

lisan atau tulisan dan lainnya, yang bersifat menyeru, mengajak memanggil manusia 

lainnya untuk beriman danmentaati Allah SWT. Sesuai dengan garis aqidah, syari‘ah 

dan akhlak islamiyah.
21

 

Sementara pengertian dakwah secara konseptual telah dirumuskan oleh para 

ulama dengan pengertian yang beragam. Pengertian dakwah tersebut dikemukakan 

oleh para ahli (pakar) dakwah sebagai berikut: 

                                                           
18

 M Arifin, Psikologi Dakwah suatu Pengantar. Jakarta. Bumi aksara. 1997, h. 6. 
19

 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah.(Surabaya. Al-ikhlas. 1983). h. 20. 
20

 Amrullah Ahmad. Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta. Prima Duta. 1983). 

h. 17. 
21

 Muhammad Sulthon,. Psikologi Komunikasi. (Bandung. PT. Remaja Rosda Karya. 2003). 

h. 9. 
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Ibnu Taimiyah, Dakwah merupakan proses usaha untuk mengajak agar orang 

lain beriman kepada Allah, percaya apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah dan 

taat terhadap apa yang telah diperintahkan. Dari pengertian ini, nampaknya Ibnu 

Taimiyah condong pada pemahaman dakwah sebagai suatu proses yang berkelanjutan 

kepada masyarakat yang sudah mengenal Islam dan ajaran-ajarannya, sekaligus 

mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas untuk mencapai 

derajat ihsan. 

Al-Bahy al-Khauly, Dakwah adalah usaha mengubah situasi kepada yang 

lebih baik dan sempurna, baik terhadap individu maupun masyarakat. Barangkali 

yang dimaksud pengertian dakwahini sesuai denganpendapat Munir Mulkhan bahwa 

dakwah adalah usaha pemecahan suatu masalah dan pemenuhan kebutuhan manusia. 

Saifuddin Anshari, Dakwah adalah segala yang mengubah suatu situasi 

kepada situasi lain yang lebih baik menurut ajaran Islam. 

Amrullah Achmad, Dakwah Islam merupakan aktualisasi imani (teologis) 

yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang 

kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, 

berfikir, bersikap, dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan 

sosio–kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua 

segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.
 22

 

Beberapa pengertian dakwah tersebut, meskipun dituangkan dalam bahasa dan 

kalimat yang berbeda, tetapi kandungan isinya tetap sama bahwa dakwah dipahami 

sebagai seruan, ajakan, dan panggilan dalam rangka membangun masyarakat Islami 

berdasarkan kebenaran ajaran Islam yang hakiki.  

                                                           
22

 Awaludin Pimay, Metodologi Dakwah Kajian Teoritis dan Khazanah Keilmuan, 

(Semarang: cet I, Rasial, 2006), h. 3-7. 
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Dengan kata lain, dakwah merupakan upaya atau perjuangan untuk 

menyampaikan ajaran agama yang benar kepada umat manusia dengan cara yang 

simpatik, adil, jujur, tabah dan terbuka, serta menghidupkan jiwa mereka dengan 

janji-janji Allah SWT tentang kehidupan yang membahagiakan, serta menggetarkan 

hati mereka dengan ancaman-ancaman Allah SWT terhadap segala perbuatan tercela, 

melalui nasehat-nasehat dan peringatan-peringatan.  

Menurut penulis defenisi yang tepat dan sesuai dengan penelitian adalah 

defenisi menurut Amrullah Ahmad, karena objek penelitian ini difokuskan pada nilai-

nilai dakwah yang ada dalam masyarakat dan budaya lokal. Dari beberapa pengertian 

di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu kegiatan untuk mengajak 

manusia dengan cara bijak sana baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun tingkah laku 

yang mengarah kepada kebaikan atau kemaslahatan kepada orang lain baik individu 

maupun kelompok, orang tersebut melakukan kebaikan dan meninggalkan 

kemungkaran sesuai ajaran islam untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, 

tanpa adanya unsur paksaan. 

Kearifan lokal dalam kamus Inggris Indonesia, terdiri dari dua kata yaitu 

kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat dan wisdom berarti 

kebijaksanaan. 
23

 Maka local dan wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, 

nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh 

kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

Kearifan lokal disamakan dengan budaya lokal, yakni adat dan tradisi masyarakat 

setempat secara lokal berdasarkan peta dan batas wilayah tertentu. Kearifan lokal ( 

lokal genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah yang 

                                                           
23

 M.John Echols dan Hassan Sadly, an Englis-Indonesia Dictionary: Kamus Inggris 

Indonesia (Cet XXXIII: Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006), h. 649. 
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merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dalam berbagai nilai yang 

ada, dan terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat.
24

 

Menurut S. Swarsi Geriya kearifan lokal secara konseptual merupakan 

kebijaksanaan manusia yang berstandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan 

prilaku yang melembaga secara tradisional. Maka nilai kearifan lokal dianggap baik 

dan benar serta dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga. 

Dalam penjelasan tentang urf‘, bahwa kearifan lokal berarti ada yang memiliki 

kearifan (al-addah al-ma-rifah), yang dilawankan dengan al-addah al-jahiliyyah. 

Kearifan adat dipahami sebagai salah satu yang didasari pengetahuan dan diakui akal 

serta dianggap baik oleh ketentuan Agama. Adat kebiasaan pada dasarnya teruji 

secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan 

tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (reinforcmen).
25

 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur yang membentuk budaya 

dan kearifan lokal yaitu: Pertama, manusia, Kedua, gagasan yang bernilai baik, 

Ketiga, kebenaran yang telah mentradisi, dan Keempat, diakui oleh masyarakat. 

Dengan menggunakan empat unsur tersebut dalam memahaminya, dapat dipahami 

bahwa dalam budaya dan kearifan lokal nilai agama tidak terpisahkan. Gagasan yang 

bernilai baik kemudian menjadi kebenaran yang mentradisi dan diakui oleh 

masyarakat merupakan prinsip dasar dari semua agama termasuk agama Islam.  

Unsur-unsur kearifan lokal bersumber dari budaya setempat yang dihasilkan 

pikiran dan akal budi berdasarkan pengalaman yang berbentuk adat istiadat kemudian 

melahirkan kebudayaan yakni, suatu keseluruhan yang kompleks terjadi dari unsur-

                                                           
24

 Ayatrohaedi, kepribadian Budaya Bugis: Lokal Genius (jakarta: Pustaka Jaya, 2006), h. 18-

19. 
25

 Sartini, ―Menggali Kearifan Lokal‖ dalam jurnal filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2, 

h. 113. 
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unsur berbeda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni dan budaya pada masyarakat 

setempat.  

Sebelum kedatangan Islam di Sulawesi Selatan pada abad ke 17, tiga setengah 

abad di belakang Sumatra Utara (Pasai) yang telah menerimanya pada pertengahan 

abad ke tigabelas atau dua abad di belakang Ternate yang telah menerima Islam sejak 

abad XV, atau satu abad belakangan Buton yang telah menerimanya sejak tahun 

1540, kerajaan-kerajaan di sulawesi selatan telah  memiliki budaya getteng 

(keteguhan) dalam berpegang teguh pada budaya kearifan lokal. Namun demikian 

tidaklah berarti bahwa dengan budaya itu, masyarakat Sulawesi Selatan tidak akan 

menerima perubahan. Perubahan secara besar-besaran terjadi pada seperempat 

pertama abad ke 17 yaitu perubahan agama secara formal dari agama lama ke agama 

Islam. 

Sebagaimana yang diteorikan Taufik Abdullah adanya tiga corak penyebaran 

Islam di berbagai wilayah di Nusantara pada masa lalu, yaitu, pertama corak Pasai, 

Kedua corak Malaka, dan Ketiga, corak Mataram. Sulawesi Selatan, dalam hal ini, 

masuk corak yang ketiga yakni corak Mataram di mana Islam diterima oleh seluruh 

rakyatnya setelah raja-raja nya menerima Islam. Dengan cara penyebaran Islam 

seperti itu, maka bukanlah menjadi jaminan, kalau pada masa awal kehadiran Islam di 

daerah ini, syariat Islam ditegakkan atau dilaksanakan secara kaffah dan dengan serta 

merta menggantikan seluruh budaya kearifan Lokal yang ada, baik yang sejalan atau 

yang tidak dengan nilai-nilai. 

Taufik Abdullah mengemukakan bahwa pada awalnya syariat Islam barulah 

yang menjadi sikap budaya yang menjadikan diri sebagai bagian dari mayarakat yang 

kosmopolitan dengan referensi kebudayaan Islam. Teori ini saya kira juga terjadi di 
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Sulawesi Selatan. Budaya dan kearifan lokal yang ada, ketika Islam datang tetap 

menjadi bagian dari corak kebudayaan Islam dengan penambahan nilai-nilai baru 

serta system baru yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
26

 

Seperti halnya Nabi Muhammad datang di tengah masyarakat Arab yang tidak 

hampa budaya, demikian pula kehadiran Islam di Sulawesi Selatan dalam masyarakat 

yang tidak hampa budaya dan kearifan lokal. Etnis dan suku-suku Bugis, Makassar, 

Tanah Toraja, dan Mandar yang menghuni kawasa Jazirah Sulawesi Selatan 

meminiliki aneka ragama budaya dan kearifan lokalnya masing-masing. Bagi 

masyarakat Bugis dikenal dan populer budaya dan kearifan panggadereng. Budaya 

dan kearifan lokal Bugis ditemukan dari sumber tertulis yang diwarisi secara turun 

temurun dalam naskah-naskah Lontara, atau dari cerita rakyat secara turun temurun 

yang dikenal dengan Paopao rikadong. 

Mattulada telah menelusuri budaya dan kearifan tersebut dari ―Lontara 

Latoa‖, Fakhruddin Ambo Enre dari lontara ―Ritumpanna Walenrennge‖; sementara 

itu Rahman Rahim dari mengangkatnya dari cerita rakyat ―Paopao Rikadong‖ hasil 

koleksi B.F Matthes. Hasil penelusuran mereka diketahui bahwa budaya 

panngadereng merupakan norma adat dan prilaku orang Bugis dalam mengatur 

masyarakat dan pemerintahan. Panngadereng, sebelum agama Islam datang berisi 

empat norma tatakerama yaitu ade, bicara, rapang, dan wari. Setelah Islam datang, 

keempat unsur panngadereng tersebut tetap menjadi budaya dan kearifan local 

dengan penambahan satu unsur ―baru‖ yang disebutnya dengan sara, sehingga 

budaya panngadereng berisi lima unsur.  
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Dari budaya panngadereng yang bersumber dari lontara dan paopao 

rikadong, lahir sejumlah nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bugis, dan yang 

popular disebut dan sering dijadikan materi nasehat hingga sekarang adalah nila-nilai 

sipakatau (saling memanusiakan) sipakalebbi (saling menghargai), sipakaenge, dan 

lain-lain. Rahman Rahim menelusuri nilai nilai budaya dan kearifan Bugis melalui 

―Paopao Rikadong‖ hasil kumpulam Mattes. Ia mengangkat dari Paopao Rikadong, 

sejumlah nilai-nilai Budaya Bugis seperti nilai alempureng (kejujuran), amaccang 

(kecerdasan), asitinajang (kepatutan), agettengeng (keteguhan), reso (usaha), dan siri 

(malu atau harga diri). 

Sebagai contoh dikemukakan disini adalah nilai budaya dan kearifan 

alempureng. Nilai budaya ini banyak terungkap pada Paopao Rikadong, antara lain 

disebutkan bahwa ketika tomaccana Luwu (orang cerdik pandai dari Luwu), Tociung, 

diminta nasehatnya oleh calon Datu Soppeng, La Manussa Toakkarangeng, ia 

mengatakan bahwa ada empat perbuatan lempu yaitu: memaafkan orang yang berbuat 

salah kepadanya, dipercaya lalu tak curang,  tak menyerakahi yang bukan haknya, 

dan tidak memandang kebaikan kalau hanya buat dirinya
27

. Terungkap pula bahwa La 

Pagala Nenek Mallomo (1546-1654) yang sangat kuatnya berpegang teguh kepada 

nilai alempureng nennia deceng kapang (jujur dan baik sangka), maka ia 

menjatuhkan hukuman mati kepada putranya yang mengaku telah mencuri kayu 

orang lain dan untuk digunakan sebagai mata bajak sawahnya setelah beberapa tahun 

setelah terjadinya peristiwa. Bukan karena mencurinya, sehingga ia dihukum akan 

tetapi ketidakjujurannya dalam meyembunyikan perbuatannya selama beberapa 

tahun.
28

 Ungkapan Nenek Mallomo dalam sikap kejujurannya itu terungkap dalam 
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kearifan lokal Sidenreng yang berbunyi ―ade etemmakkean temakke eppo (adat tidak 

mengenal anak tak mengenal cucu). Disebutkan pula dalam ungkapan kearifan lokal 

―Ia uwala passapo unganna panasae sibawa belo belona kanukue” (Yang saya 

jadikan pagar ialah lempu (nama bunga nangka) dengan bersih (pacci adalah penghias 

kuku). Artinya sifat kejujuran dan dan bersih dari perbuatan kotor dan ketidak adilan 

merupakan nilai luhur yang harus dimilki). 

 Pelanggaran terhadap nilai alempureng bagi budaya Bugis diyakini 

mendatangkan bencana dan musibah. Hal itu terungkap dalam Paopao Rikadong 

yang menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan, La Inca, mencoreng adat dan 

budaya Bone. Ia melanggar nilai alempureng (kejujuran) dengan melakukan tidak 

menggagahi isteri rakyatnya. Ketika diberi peringatan malah ia hendak membunuh 

pula si suami. Akibat perbuatannya itu, Paopao Rikodong menyebutkan bahwa negeri 

dilanda bencana kebakaran yang menghabiskan separuh kota Bone sampai di 

Matajang dan Macege. Untuk memulihkan kondisi kehidupan yang terbebas dari 

bencana maka La Inca, dibunuh langsung oleh kakeknya sendiri, Aroeng Majang. 

Ditemukan pula juga banyak pesan-pesan alempureng dalam Lontara. Karaeng 

Ujung Tanah dalam salah satu pesannya mengenai alempureng, berbunyi: Aja 

mumangingngi kasiasi, Aggangka ulleanngi sia malempue apa iaritu tau malempue 

mauritu telling mompo`mua (Jangan jenu dalam kemiskinan, usahakan sekuat-kuat 

daya menegakkan nilai kejujuran sebab orang jujur meskipun tenggelam akan timbul 

juga.)
 29

 Di tempat lain ia berpesan bahwa kejujuran itu ibarat sebatang bambu yang 

terapung di air. Engkau tekan pokoknya, maka timbul ujungnya. Engkau tekan 

ujungnya maka timbuk pokoknya.
30

Senada dengan itu, Karaeng Mathoaya 
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menasehati Karaeng Pattingaloang dengan pesan ―Takutilah orang yang jujur‖. Arung 

Saotanre, Latoringeng To Taba berpesan: ‖Ritoroi lempue ri cekoe, ia kia ia mua 

mappatentue lempuemmi ritu” (Memang pada mulanya kejujuran itu diatasi oleh 

kecurangan namun akhirnya yang menentukan kejujuran juga.) Di tempat lain 

disebutkan pula: ―Aja nasalaiko acca sibawa lempu naia riasennge acca de gaga 

masusssa na pogau deto ada masussa nabali ada madeceng malemmae, mateppei 

ripadanna tau, naia riasennge lempu makessinggi gaunna, patujui nawa nawanna, 

madeceng ampena na matau ri Dewatae” (Jangan sampai engkau kehilangan 

kecendekiaan dan kejujuran, adapun yang dinamakan cendekia ialah tidak ada sulit 

dilaksanakan, Yang dinamakan jujur ialah berbuat baik, pikiran baik, pikiran benar, 

tingka laku sopan lagi takut pada Tuhan).
 31

 

Unsur paling utama yang disebutkan dalam budaya pangadereng adalah ade. 

yang nilai utamanya adalah alempureng. Masyarakat Bugis merupakan salah satu 

suku bangsa yang kuat berpegang pada adat (ade‟). Menurut pemahaman masyarakat 

Bugis bahwa ade‘ sebagai esensi manusia, ade‘ itulah yang menyebabkan seseorang 

disebut manusia. Seorang yang tidak mengetahui, tidak menghayati, dan tidak 

memerankan diri dengan ade‟ maka tidak dapat disebut manusia. Dari ade‘ itulah 

manusia berpangkal. Tanpa ade‟ yang menjadi pangkal kemanusiaan, maka apa yang 

disebut lempu‘(kejujuran), takwa kepada Allah dan mempertinggi siri‘ sebagai nilai 

dan martabat kemanusiaan, tidak mungkin terwujud.Ade‘ (adat) bagi orang Bugis itu 

adalah nilai dan harga dirinya. Aturan-aturan itu disebut pangngaderreng. 

Didalamnya terdapat aturan-aturan yang menata kehidupan manusia. Nilai-nilai yang 

terdapat dalam kebudayaan orang Bugis itu perlu diungkapkan dalam setiap gerak 
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kehidupan orang bugis dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan yang penuh 

tantangan.  

Nilai-nilai itu diciptakan karena dimuliakan oleh para leluhur mereka sebagai 

peletak dasar masyarakat dan kebudayaan bugis. Selanjutnya, dialihkan dari suatu 

generasi ke generasi berikutnya. Dalam upaya mewariskannya, ia menyampaikan 

dalam bentuk nasihat atau pesan. Nasihat dan petaruh itu terdapat dalam lontara‟-

lontara‟yang disebut pappanngaja dan paseng. Masyarakat dan kebudayaan bugis 

dapat ditelusuri dalam beberapa sumber dan literatur, misalnya dalam ―Nilai-Nilai 

Utama Kebudayaan Bugis‖. Kebudayaan orang Bugis mempunyai nilai-nilai utama 

berupa kejujuran, kecendikiaan, kepatutan, keteguhan, usaha atau kerja keras.
 
 

Sistem norma dan aturan-aturan yang dianggap luhur dan keramat yang telah 

mengikat orang Bugis-Makassar termasuk Bone, keseluruhannya disebut 

pangngadereng yang dapat diartikan sebagai keseluruhan norma yang meliputi 

bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesamanya manusia dan 

terhadap pranata-pranata sosial secara timbal balik yang menyebabkan adanya gerak 

atau dinamika masyarakat. Sistem pangngadereng yang berlaku di Bone tidak jauh 

berbeda dengan sistem pangngadereng di daerah-daerah Bugis-Makassar lainnya. 

Sistem pangngadereng yang berlaku di Bone pra-Islam, terdiri atas empat unsur 

pokok, seperti yang dikemukakan oleh Mattulada, yaitu:  ade‟, bicara, rapang dan 

wari. Untuk lebih jelas, penulis akan menguraikan keempat unsur pangngadereng 

tersebut, sebagai berikut : 
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1. Ade‟ 

Ade‟  merupakan segala tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Ade‟ 

bukan sekedar kebiasaan,
32

 tetapi merupakan tata tertib normatif yang memberikan 

pedoman kepada sikap hidup dalam menghadapi dan menciptakan kebudayaan, baik 

idiologis, mental spiritual maupun fisik. Dalam Latoa diungkapkan ―ade‟ 

mengokohkan kebesaran, mencegah perbuatan kekerasan orang kuat untuk berbuat 

sewenang-wenang.‖
33

 Dengan demikian, ade‟ merupakan tempat bersandarnya orang 

lemah.Setiap orang yang lahir dalam ade‟, dia merasa memiliki dan kemudian 

berperan di dalamnya, memelihara dan menjaganya dengan segala sikap dan tingkah 

laku dan perbuatannya dalam kehidupan masyarakat. Karena itu ada ungkapan, ade‟ 

itulah yang menyebabkan seseorang disebut manusia, sehingga seseorang yang tidak 

mengetahui, tidak menghayati dan tidak menyesuaikan diri dengan ade‟ tidak pantas 

disebut manusia. Dari sini nampak jelas makna filosofi yang dikandung ade‟; ia 

menjadi tempat bersandarnya orang lemah dan memberikan kehidupan baru bagi 

orang lemah. 

Dalam unsur ade‟ terdapat nilai utama yaitu alempureng. Begitu tingginya 

nilai alempureng dalam budaya dan kearifan lokal Bugis. Tanpa alempureng nilai 

lainnya, seperti amaccang (kecerdasan), asitinajang (kepatutan), agettengeng 

(keteguhan), reso (usaha), dan siri (malu atau harga diri) sebagaimana yang tersebut 

dalam Paop Rikadong, atau nila-nilai sipakatau (saling memanusiakan), sipakalebbi 

(salingmenghormati), dan lain-lain yang terdapat dalam naskah-naskah lontara. 
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Kecerdasan tidak berarti tanpa kejujuran, demikian pula usaha tanpa kejujuran 

tidak akan berguna. Dalam Islam nilai kejujuran identik dengan kata shiddiq atau al-

`adel. Dua nilai tersebut merupakan nilai tertinggi dalam ajaran Islam. begitu juga 

empat sifat Nabi Muhammmad yang melekat pada ruh tiap orang yang paling utama 

adalah shiddiq, kemudian amanah, fathanah dan tablig.  

Dalam lontara Latoa, Mattulada membagi ade‟ dalam dua bagian, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Ade akkalaibinengeng atau norma mengenai hal ihwal perkawinan, hubungan 

kekerabatan dan berwujud sebagai kaidah-kaidah perkawinan, kaidah-kaidah 

keturunan dan aturan mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga, etika 

dalam rumah tangga serta sopan santun pergaulan antar kaum kerabat. 

b. Ade‟ tana atau norma-norma mengenai hal ihwal mengenai kenegaraan, 

memerintah negara dan berwujud sebagai hukum negara, hukum antar negara, 

etika dan pembinaan insan politik.
34

 

Pembagian di atas, menjelaskan bahwa ade‟ merupakan tata tertib normatif 

dan pedoman hidup yang tidak membedakan strata sosial seseorang bahkan dengan 

ade‟ posisi seseorang yang mempunyai strata sosial yang tinggi sama perlakuannya 

dihadapan ade‟ dengan orang lemah.  

2. Bicara 

Bicara adalah merupakan unsur pangngadereng yang berkaitan dengan 

peradilan yang menentukan hak dan kewajiban seseorang pada peradilan adat. Seperti 

yang diungkapkan Arung Bila dalam Lontara latoa: ―naia riasengnge bicara:  

―ritangnga‟i wali-wali, sabbie wali-wali, onroe wali-wali, barangkau‟e waliwali,”. 
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(Arung Bila berkata; adapun yang disebut bicara adalah mempertalikan keterangan 

kedua belah pihak dan saksi kedua belah pihak, pendirian kedua pihak dan perbuatan 

dua pihak). 

3. Rapang 

Rapang itulah yang mengokohkan negara.
35

 Rapang secara leksikal berarti 

contoh, perumpamaan, kiasan atau persamaan. Rapang adalah unsur yang mencegah 

tindakan-tindakan yang bersifat gangguan terhadap hak milik dan ancaman terhadap 

seseorang warga masyarakat. Rapang bisa pula bermakna menjaga kepastian dan 

kontinuitas dari suatu keputusan hukum tidak tertulis dalam masa yang lampau 

hingga sekarang dengan membuat analogi antara kasus dari masa lampau itu dengan 

kasus yang sedang terjadi sekarang. Dengan demikian, rapang berfungsi sebagai 

stabilisator yang menjaga kesinambungan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat 

dapat dipertahankan.
36

 

4. Wari 

Menurut Latoa, Wari adalah gau mappallaisengnge (perbuatan yang tahu 

membedakan). Mattulada mengartikan wari secara leksikal tidak lain dari penjenisan 

yang membedakan yang satu dengan yang lainnya, suatu perbuatan yang selektif, 

perbuatan atau menertibkan. Selanjutnya, Mattulada mengemukakan kegunaan wari 

yang bertujuan kepada penataan pangngadereng dan penertibannya yaitu sebagai 

berikut: 
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a. Wari‟tana ialah tata-kekuasaan dan tata pemerintahan dalam hal mengenai 

dasar-dasarnya. Bagaimana raja menghadapi rakyatnya dan bagaimana rakyat 

menghadap kepada rajanya. 

b. Wari‟asseajingeng ialah tata-tertib yang menentukan garis keturunan dan 

kekeluargaan, dalam hal ini wari mengenai pelapisan masyarakat. 

c. Wari‟pangoriseng ialah mengenai tata-urutan dari hukum yang berlaku dalam 

tata-hukum atau dengan kata lain, menentukan berlaku atau batalnya suatu 

undang-undang atau hukum. 

Fungsi wari tersebut dalam pangngadereng memperjelas bahwa wari sangat 

berperan dalam tata krama dan sopan santun dalam kehidupan masyarakat, tata cara 

masyarakat menghadap kepada raja atau raja menghadapi rakyatnya, sistem 

keturunan dan hukum yang berlaku pada masyarakat. 

5. Sara‟ 

Sebagaimana halnya struktur pemerintahan kerajaan, maka unsur-unsur 

pangadereng pun yang telah ada sebelumnya tetap berlanjut setelah Islam diterima 

sebagai agama negara. Islam hanya memperkaya dengan menambahkan satu unsur 

yang disebut sara‟ (syariat). Sebagai pranata Islam, sarak diakui sebagai salah satu 

unsur penyempurnaan struktur pemerintahan Sulawesi Selatan pada masa lampau. 

Sara‟ (syariat) dan ade‟ (adat) menjadi dua hal yang tak terpisahkan dalam 

dinamika kehidupan masyarakat Bugis. Saat kehidupan diatur dengan pangadereng 

(undang-undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai 

penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang awalnya hanya terdiri 
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atas empat kemudian berubah menjadi lima. Ini untuk mengakomodasi diterimanya 

Islam sebagai pegangan hidup.
37

 

Perkembangan selanjutnya dalam persinggungan Islam dan adat ini dengan 

adanya pengemban unsur pangadereng tersendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya 

yang terpisah. Pilar ade‟ diemban raja dan struktur kerajaan sekaligus sebagai 

kekuasaan eksekutif yang mengelola jalannya pemerintahan. Sementara sara‘ 

dipangku oleh qadhi, imam, khatib, bilal, dan doja (penjaga masjid). Kelangsungan 

dua pilar ini secara berkesinambungan masing-masing bersentuhan dalam siklus 

kehidupan manusia. Secara terpisah namun berjalan seiring. Ade dan sara‟ sebagai 

unsur pangadereng bukan menegasikan dan dikotomis. Di mana sara‟ secara khusus 

menangani hal yang berkaitan dengan fikih Islam dan praktik ibadah lainnya.
38

 

Setelah Islam dianut oleh masyarakat Bone, maka pangadereng mengalami 

pengembangan yaitu sara‟ (syariat Islam) ditetapkan menjadi salah satu unsur 

pangngadereng. Kendatipun sara‟ menjadi unsur terakhir, tidak berarti ditempatkan 

pada posisi yang berbeda dengan unsur lainnya, melainkan mempunyai posisi yang 

sama. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan lontara, yang dituturkan kembali oleh 

Andi Muhammad Ali Petta Nompo mengenai hubungan antara ade‟ dan sara‟, 

sebagai berikut: 

Mappakarajai sara‟e ri ade‟e, mappakalebbi‟I ade‟e ri sara‟e, temmakkullei 
ade‟e narusa‟ taro bicaranna sara‟e, temmakkullei toi sara‟e narusa‟ 
tarobicaranna ade‟e, pusai ade‟e ritarobicaranna massappai ritarobicaranna 
sara‟e, pusai sara‟e ritarobicaranna massappai ade‟e, temmakkullei sipusang-
pusang iya duwa, temmakkulleitoe sirusa‟ iya duwa. 

Artinya : 
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Syari‘at menghormati adat, adat menghormati syari‘at, pantang adat 
membatalkan keputusan syari‘at dan pantang juga syari‘at membatalkan 
keputusan adat, jika sesuatu hal tidak ditemukan dalam aturan adat, akan dicari 
dalam aturan syari‘at, jika sesuatu tidak ditemukan dalam aturan syari‘at akan 
dicari dalam aturan adat, tidak mungkin keduanya saling mengaburkan, tidak 
mungkin keduanya saling merusak/ bertentangan. 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa antara pangngadereng dan syari‘at 

mempunyai hubungan yang saling melengkapi. Bahkan setelah masuknya agama 

Islam di kerajaan Bone, nilai-nilai pangngadereng yang empat menerima sara‟ 

sebagai salah satu unsur pangngadereng.
39

 

Dalam hal ini semakin tampak bahwa prilaku komuniksi orang bugis yang 

diwarnai oleh dua nilai yang tidak dapat dipisahkan (dua temmasserang) yakni nilai 

budaya dan ajaran agama Islam. Dari kedua nilai tersebut  yang saling mengisi dan 

melengkapi, masing-masing memiliki kesamaan yang menuntut adanya kejujuran dan 

perkataan yang benar dalam berkomunikasi. Kedua sistem nilai ini juga menuntut 

orang Bugis berprilaku yang relevan antara perbuatan dan perkataannya atau kata lain 

Satunya perkataan dan perbuatan.
40

 

Prilaku ideal ini sangat penting untuk dikembangkan dalam sebuah kehidupan 

rumah tangga. Jika setiap keluarga mampu menerapkan  dan menyesuaikan antara 

perkataan dan perbuatannya, maka akan tercipta kerukunan dalam kehidupan rumah 

tangganya yang akan memunculkan sikap saling percaya (siteppereng) dengan 

demikian, masalah ketidak harmonisan dalam rumah tangga perlahan lahan dapat 

teratasi dan meminimalisir kasus keretakan rumah tangga. 
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Dalam hal ini, peneliti ingin mecoba menggali makna dari filosofi atau 

pandangan hidup orang Bugis dalam lontara taro ada taro gau dan mengaplikasikan 

dalam kepemimpinan rumah tangga, agar dapat menggapai cita-cita yang dinginkan 

yakni mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. 

B. Kepemimpinan Taro Ada Taro Gau dalam Islam 

Pernikahan bagi seorang muslim adalah bagian dari ajaran agama yang 

pelaksanaannya merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Oleh karena menikah adalah 

ibadah, wajarlah jika memiliki tujuan-tujuan yang mulia dan hikmah yang besar pula. 

Tujuan perkawinan dalam ajaran agama Islam ialah  

Pertama, adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan 

warahmah. Sebagaimana firman Allah dalam Qs Al-Ruum/30:21: 

                         

                    
Terjemahnya:  

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.

41
 

 

Kedua, untuk memelihara pandangan dan mata dari maksiat dan menjaga 

kehormatan diri sebahaimana sabda Rasulullah Saw, yang artinya:  Dari Abdullah bin 

Mas‘ud ia berkata telah bersdabda kepada kami Rasulullah Saw, “ Wahai para 

pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan untuk kawin maka 

hendaklah ia kawin karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan 

(terhadap apa yang dilarang oleh agama) dan memelihara kemaluan. Dan barang 
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siapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perias 

baginya.‖ (H.R Bukhari dan Muslim). 

Ketiga, perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan keturunan 

yang sah serta sehat jasmani, rohani dan sosial. 

Keempat, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta 

membangun hari deoan individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik.
 42

 

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, karena dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antar laki-laki dan 

perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk 

yang mulia.  

Islam mensyariatkan adanya pernikahan yang dimaksudkan untuk mengatur 

perjodohan di antara manusia yang merupakan naluri biologis kemanusiaan, untuk 

meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup, menumbuhkan dan memupuk 

rasa kasih sayang antar suami istri serta  mengandung nilan-nilai religiusitas. 

Seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga mempunyai peranan 

penting dalam mencapai tujuan pernikahan di atas. Dalam menjalankan 

kepemimpinannya tersebut tidak terlepas dari nialai-nilai budaya yang berlaku dalam 

masyarakat setempat dan nilai-nilai agama yang dianutnya. 

1. Kepemimpinan Rumah Tangga Menurut Pandangan Islam 

Kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu bertingkah laku sebagaimana 

dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan dapat berfungsi sebagai 

kedudukan sosial dan sekaligus sebagai proses sosial. Sebagai kedudukan sosial 
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pemimpin merupakan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh 

seseorang atau suatu badan. Sebagai proses sosial kepemimpinan meliputi segala 

tindakan yang dilakukan seseorang yang dapat bergeraknya warga masyarakat.  

Seorang Ayah merupakan pemimpin dalam keluarga yang memiliki tanggung 

jawab penuh dengan keluarga yang telah dibuatnya, tanggung jawab atas setiap yang 

menjadi keharusnnya dalam menafkahi keluarga mengayomi serta menjadi tempat 

berlindung bagi keluarganya.  Pemimpin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 

orang lain. Ibarat tubuh, ayah dalam keluarga seperti kepala yang mampu 

mengendalikan setiap organ tumbuh lainnya. Ayah jugalah yang mengatur dan 

memberi arahan untuk orang yang di bawah pimpinannya (istri/anak). Jika ditinjau 

dari keluarga peran ayah adalah seorang pemimpin dari keluarga itu serdiri. 
43

 

Menurut pandangan Islam setiap anggota keluarga adalah pemimpin dalam 

kedudukannya masing-masing. Rasullah Saw. Bersabda : 

ه  صَلَّى - النبى عمرعن ابن عن ٌْه   اللَّّ  وَكهلُّكهمْ  رَاع   كهلُّكهمْ  ألََ  – قَالَ  انه - وَسَلَّمَ  عَلَ

ٌَّت ه   عَنْ  مَسْئهول   ٌره  رَع  ي فَالْْمَ  له  رعٌته عَنْ  مَسْئهول   وَههوَ  رَاع   النَّاس   عَلىَ الَّذ  جه  وَالرَّ

ٌْت ه   أهَْل   عَلىَ رَاع   ه  عَنْههمْ  مَسْئهول   وَههوَ  بَ ٌَة   وَالْمَرْأةَ ٌْت   عَلىَ رَاع  ه   بعَْل هَا بَ ًَ  وَوَلَد   وَه 

ه   مَال   عَلىَ رَاع   وَالْعَبْده  عَنْههمْ  مَسْئهولَة    وَكهلُّكهمْ  رَاع   فكَهلُّكهمْ  أل عَنْهه  مَسْئهول   وَههوَ  سٌَ  د 

ٌَّت ه   عَنْ  مَسْئهول    44رَع 

Artnya :  

Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya 
kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarga, istri adalah pemimpin di 
dalam rumahsuaminya, pembantu adalah pemimpin terhadap harta majikannya; 
semua kamu adalah pemimpin dan masing-masing akan ditanya 
kepemimpinannya‖. 
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Suami bukanlah satu-satunya orang yang menjadi pemimpin dalam keluarga, 

istri diikutsertakan dalam berkepemimpinan dalam keluarga, contonya : jika suami 

pergi bekerja sang istrilah yang menjadi pemimpin dalam rumah itu, yang 

bertanggung jawab dalam menjaga rumah dan juga bertanggung jawab setiap anak-

anaknya (jika sudah memiliki anak), kepemimpinan masing-masing bukan untuk 

dipertentangkan, dalam arti yang satu merasa tinggi dari yang lainnya, akan tetapi 

kepemimpinan yang perlu dipadukan dan dikerja samakan. Berbahagialah suami istri 

yang mampu bekerja sama dalam memimpin keluargannya. 

 Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Bahkan 

Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan 

kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan 

dan kehancuran. Kenapa demikian besar perhatian Islam? Karena  tidak dapat 

dipungkiri bahwa keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana 

masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak 

generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah  di muka bumi. 

Bila pondasi ini kuat, lurus agama dan akhlak anggotanya, maka akan kuat pula 

masyarakatnya dan terwujud pula keamanan yang didambakan. Sebaliknya, bila 

ikatan keluarga tercerai-berai dan kerusakan meracuni anggota-anggotanya maka 

dampaknya terlihat pada masyarakat, bagaimana kegoncangan melanda dan rapuhnya 

kekuatan, sehingga tidak diperoleh rasa aman. 

Syariat atau dalam Fiqh Munakahat diterangkan bahwa Pernikahan 

merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada 

manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh 

Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan 
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melestarikan hidupnya. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu 

proses pernikahan terdapat Ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan 

Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).
45

 

Perkawinan dalam hukum adat merupakan sesuatu hal yang penting karena 

tidak saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut 

hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga 

mereka lainnya. Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan 

perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. 

Ini semua seakan-akan adalah tahayyul, tetapi kenyataannya hal ini hingga sekarang 

masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh 

karena itu masih tetap juga dilakukan sama-sama.
46

 

Perkawinan berarti siala‟ saling mengambil satu sama lain menurut 

masyarakat suku Bugis. Jadi, perkawinan adalah ikatan timbal-balik, walaupun 

mereka berasal dari status sosial yang berbeda setelah menjadi suami-istri maka 

mereka merupakan mitra. Hanya saja, perkawinan bukan sekedar  penyatuan dua 

mempelai semata, tetapi suatu upacara penyatuan atau persekutuan dua keluarga yang 

biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud kian mempererat 

dalam teks Bahasa Bugis disebut, Mappasideppe‟ mabelae atau mendekatkan yang 

sudah jauh.
47

 

Ketahuilah, suatu keluarga baru memiliki nilai lebih bila bangunan keluarga 

itu ditegakkan di atas dasar takwa kepada Allah. Untuk kepentingan ini, perlu 
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dipersiapkan anggota keluarga yang shalih, tentunya dimulai dari pasangan suami 

istri. Seorang pria ketika akan menikah hendaknya mempersiapkan diri dan melihat 

kemampuan dirinya. Dia harus membekali diri dengan ilmu agama agar dapat 

memfungsikan dirinya sebagai qawwam (pemimpin) yang baik dalam rumah tangga. 

Karena Allah telah menetapkan, sebagaimana dalam Qs. Al-Nisa/4:34: 

                         

                             

                 

                   

 

Terjemahnya: ―Kaum pria itu adalah pemimpin atas kaum wanita disebabkan Allah 

telah melebihkan sebagian mereka (melebihkan kaum pria) di atas 

sebagian yang lain (di atas kaum wanita) dan karena kaum pria telah 

membelanjakan harta-harta mereka untuk menghidupi wanita….”(An-

Nisa:34)
48

 

Hendaknya seorang pria menjatuhkan pilihan hidupnya kepada wanita yang 

shalihah karena demikianlah yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad. Beliau  

bersabda tentang kelebihan wanita yang shalihah:   

ال حَة   الْمَرْأةَ   الدُّنْياَ مَتاَع   وَخَيْر   مَتاَعٌ، الدُّنْيَا الصَّ  

Artinya: ―Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia 

adalah wanita shalihah ―.(HR. Muslim)  

Ada empat perkara yang termasuk dari kebahagiaan: istri yang shalihah, 

tempat tinggal yang luas, tetangga yang shalih dan tunggangan (kendaraan) yang 
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nyaman. Dan ada empat perkara yang termasuk dari kesengsaraan: tetangga yang 

jelek, istri yang jelek (tidak shalihah), tunggangan yang jelek, dan tempat tinggal 

yang sempit.‖ (HR. Ibnu Hibban. Hadits ini dishahihkan Asy-Syaikh Muqbil dalam 

kitab beliau Ash-Shahihul Musnad Mimma Laisa fish Shahihain, 1/277). 
49

 

Menjadi seorang pemimpin bukanlah perkara yang mudah bagi setiap orang. 

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk bisa mengayomi setiap lapisan 

masyarakat atau keluarga yang dipimpinnya. Kemampuan untuk bersikap adil juga 

sangat menentukan kemajuan yang dipimpinnya.  

 Kepemimpinan dalam keluarga masih menjadi kajian menarik bagi 

masyarakat Indonesia, khususnya bagi gerakan feminisme. Banyaknya kajian ini 

didorong oleh keprihatinan terhadap kenyataan yang ada di masyarakat yang 

beranggapan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam segala hal.  

Pada umumnya, perempuan memainkan peran sosial-ekonomi dan politik 

dengan porsi yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan peran laki-laki. Dalam 

hal ini dikarenakan posisi perempuan kurang memiliki daya saing terhadap 

lingkungan yang dihadapi. Salah satunya disebabkan oleh faktor pendidikan dari 

pihak perempuan yang lemah.
50

 

Bagi sebagian masyarakat, peranan laki-laki dan perempuan yang berbeda 

seperti di atas dianggap sebagai suatu hal yang alamiah atau kodrati. Anggapan itu 

dalam kajian feminisme ditolak dengan keras. Bagi feminisme, konsep seks 

dibedakan dengan gender.
51

 Menurut mereka, perbedaan biologis dan fisiologis 
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adalah perbedaan seks, sedangkan yang dimaksudkan perbedaan fungsi, peran, hak, 

dan kewajiban adalah gender. Singkatnya, gender adalah interpretasi budaya terhadap 

perbedaan jenis kelamin, sedangkan seks adalah sesuatu yang ada pada laki-laki dan 

perempuan yang sudah ditetapkan oleh Allah swt sehingga manusia tidak dapat 

mengubah dan menolaknya. 
52

 

Budaya itu sendiri merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa.
53

 Dari pengertian 

ini maka setiap komunitas masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda. 

Misalnya, kebudayaan yang muncul, tradisi manusia mempercayai kekuatan selain 

Allah swt, mereka bergantung pada kekuatan yang dianggap lebih, baik secara fisik 

maupun non-fisik. Bentuk penyembahan terhadap hewan buas dan matahari menjadi 

bukti bahwa seseorang berlindung kepada sesuatu yang memiliki kekuatan lebih 

tinggi. Maka munculah anggapan bahwa seseorang yang memiliki kekuatan lebih 

akan memimpin orang lain yang lemah. Seperti sekarang ini, karena laki-laki 

dianggap lebih kuat dari perempuan maka laki-lakilah yang menjadi pemimpin.  

Allah memberikan kepemimpinan kepada laki-laki (suami), karena mereka 

mengemban kewajiban yang lebih banyak dibanding wanita (istri), yakni memberikan 

nafkah, mahar, dan memberikan perlindungan. Oleh karena itu, istri harus 

melaksanakan perintah suaminya. Namun, dalam kepatuhan itu terkandung azas 

kebenaran. Sehingga seorang perempuan harus menerima kepemimpinan suami atas 

dirinya, manakala suami berada dijalan yang benar.  

Para ahli tafsir menjelaskan keistimewaan laki-laki dibanding perempuan, 

terletak pada kekuatan psikis, dan fisik. Kekuatan psikis antara lainm dalam 
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kemampuan akal dan ilmu lelaki dianggap lebih tinggi cara berpikirnya yang praktis, 

demikian pula dalam menetapkan, mengatur, dan mengarahkan, memiliki keberanian, 

kekuatan, dan kemampuan mengatasi kesulitan. Kelebihan intelektual tersebut tidak 

terkait dengan potensi intelektualnya, melainkan pemilihan dalam penggunaan nalar 

dengan emosi. Laki laki cenderung menggunakan nalarnya terlebih dulu dibanding 

perasaannya, manakala terjadi tarik ulur dalam membuat keputusan.
54

 

Oleh karena itu, laki laki diharapkan dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

pemimpin yang bijaksana, yaitu tidak mengedepankan emosinya, yang dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi keluarganya. Sedangkan kekuatan fisik terkait 

dengan kesempurnaan struktur tubuh yang lebih tangguh daripada perempuan, serta 

kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan tabah. Kondisi fisik yang kuat, 

menjadikan laki laki lebih kuat bekerja, sehingga mereka dapat memberi nafkah, 

melindungi, dan memimpin keluarganya.  

Keistimewaan yang dimiliki laki-laki, sebanding dengan tugas tugasnya yang 

berat seperti berperang. dan memenuhi kebutuhan keluarganya,yang menyebabkan ia 

memiliki tanggungan dan beban yang lebih besar, sehingga laki-laki memperoleh 

warisan lebih banyak, dari perempuan. yang praktis, demikian pula dalam 

menetapkan, mengatur, dan mengarahkan. memiliki keberanian, kekuatan, dan 

kemampuan mengatasi kesulitan. Kelebihan intelektual tersebut tidak terkait dengan 

potensi intelektualnya, melainkan pemilihan dalam penggunaan nalar dengan emosi. 

Laki laki cenderung menggunakan nalarnya terlebih dulu dibanding perasaannya, 

manakala terjadi tarik ulur dalam membuat keputusan. 
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Pendapat bahwa kedudukan suami sebagai pemimpin rumah tangga adalah 

mutlak, masih diikuti oleh sebagian besar umat Islam. Penerapan kepemimpinan 

kodrati dapat menjadi kebaikan, manakala suami sebagai pemimpin berjalan dijalan 

yang benar sesuai tuntunan agama, sehingga istri dan anak anaknya harus taat dan 

mengikutinya. Namun apabila suami menyimpang dari jalan yang benar, maka 

perintahnya tidak boleh diikuti. 

Oleh karenanya, pemahaman tentang kepemimpinan suami yang bersifat 

kodrati ini, sebaiknya disertai kriteria mengenai pemimpin keluarga yang sejalan 

dengan perintah Allah. Sebab pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, dapat 

menimbulkan sikap dominan suami terhadap istri. Saparinah Sadli mengemukakan 

bahwa suami yang dominan, pencemburu, dan agresif berpotensi melakukan tindak 

kekerasan terhadap istri.
55

 Kekerasan terhadap istri maupun kekerasan dalam rumah 

tangga menjadi salah satu sebab tingginya angka cerai gugat di Indonesia.  

 Tantangan keluarga diera global ini adalah adanya perubahan sistem keluarga 

patriarki cenderung mempunyai hubungan hirarkhis (atas-bawah) dan ayah/suami 

sebagai sentral, mempunyai peran gender yang stereotip tidak fleksibel serta betumpu 

pada penghasilan tunggal. Sementara keluarga demokratis  cenderung mempunyai 

hubungan yang setara saling melengkapi dan berpenghasilan keluarga ganda. 

Perubahan sistem keluarga ini berdampak paling tidak pada empat bentuk keluarga di 

masyarakat yaitu : 

1. Keluarga yang hanya bapak/suami pencari nafkah. 

2. Keluarga yang hanya ibu/isteri pencari nafkah. 
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3. Keluarga yang keduanya pencari nafkah. 

4. Keluarga yang keduanya pengangguran. 

Mencermati berbagai macam bentuk keluarga tersebut, kita tidak dapat 

mengklaim bahwa bentuk keluarga utamalah yang paling ideal, atau bentuk keluarga 

yang kedualah yang ideal. Tetapi keluarga yang ideal adalah keluarga yang memiliki 

hubungan antara anggota keluarga seimbang, sesuai dengan ajaran agama Islam, 

menjami  tumbuh kembang dan potensi semua anggota keluarga, serta menghindari 

apapun bentuk kekerasan. 

Pembinaan keluarga menuju keluarga berkualitas dan mandiri merupakan 

tanggung jawab keluarga sendriri, masyarakat dan negara. Pemerintah sebagai 

pelaksana tanggungjawab negara berkewajiban untuk menyiapkan regulasi dan 

fasilitas terlaksananya pembinaan keluarga.
56

 

Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran firman Allah 

dalam surah ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau 

berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar 

mawaddah wa rahmah (saling mencintai dan penuh kasih sayang). Selanjutnya 

sakinah dimaknai sebagai kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan, dan 

kehangatan. Mawaddah dimaknai sebagai rasa saling mencintai dan menyayangi 

dengan penuh rasa tanggung jawab antara suami isteri. Rahmah bermakna rasa saling 

simpati yaitu adanya saling pengertian, penghormatan dan tanggung jawab antara satu 

dengan yang lainnya. 

Keluarga sakinah dapat didefenisikan sebagai bangunan yang dibentuk 

berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama yang 
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dilandasi saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab 

dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat yang diridhoi Allah Swt. 

Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Ungkapan ini 

sering terdengar ketika salah seorang sahabat, tetangga atau kerabat kita menikah. 

Seakan sudah menjadi kalimat baku yang harus diucapkan saat menghadiri undangan 

dan menyalami sang mempelai. Lantas apa maksud dari ungkapan tersebut? 

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, 

mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi 

suasana kasih sayang antara anggota keluarga  dan lingkungan secara selaras, serasi 

serta  mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, 

ketaqwaan dan akhlak mulia. 

Untuk menggapai hal tersebut harus  memiliki persiapan ilmu mengenai 

bagaimana hidup sebagai istri/ibu atau suami/bapak dan bagaimana menjalani hidup 

bersama dalam sebuah keluarga dengan segala hak dan kewajibannya. Berikutnya 

adalah persiapan mental, finansial  (keuangan) dan fisikal (kesehatan).  Hal ini perlu 

dilakukan oleh calon pengantin, mengingat bahwa pernikahan berarti mempertautkan 

dua pribadi dari dua keluarga yang sama sekali berbeda. Hidup dalam satu atap 

dengan pasangan baru jelas akan membawa perubuhan-perubahan yang drastis, yang 

semula sendiri kini berdua, yang semula bebas kini terikat dengan hak dan 

tanggungjawab. 
57

 

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, ada beberapa kiat-kiat yang bisa 

menjadi sarana untuk mewudukannya, diantaranya: 
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1. Membangun komitmen untuk membina keluarga yang bahagia dan langgeng 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Rahman dan Rahim. 

2. Melaksanakan pernikahan dengan prinsip otonomi, kedewasaan dengan 

mempertimbangkan usia yang matang/dewasa, mitsaqan ghalizhan, kekekalan 

keluarga, pencatatan pernikahan, al-qiwamah dan monogami. 

3. Menjalin hubungan antara anggota dalam keluarga dengan prinsip mu‟asyarah bil 

ma‟rf yaitu saling memberdayakan dan tanpa kekerasan dalam rumah tangga. 

4. Melaksanakan hak dan kewajian berdasarkan dengan cinta dan penuh tanggung 

jawab. 

5. Melaksanakan pendidikan keluarga untuk menghasilkan warga yang berguna bagi 

kemajuan agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

6. Membina keluarga sakinah diatas pilar-pilar spiritual, pendidikan, ekonomi, 

kesehatan, dan lingkungan hidup, serta sosial, politik dan hukum.
58

 

Sebagaimana diketahui, dalam mengarugi bahtera rumah tangga selalu saja 

ada godaan dan cobaan, rintangan demi rintangan yang kalau tidak disikapi secara 

benar oleh suami isteri bisa berakibat karamnya bahtera rumah tangga sehingga tidak 

mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Tidak sedikit pula biduk rumah tangga 

yang pada awalnya tentram damai dan bahagia tetapi ditengah jalan terpaksa bubar 

karena tidak sanggup melawan badai rumah tangga yang menghantam silih berganti 

dan bermacam-macam bentuknya. 

Akan tetapi dengan nawitu yang baik disertai usaha yang gigih secara 

bersama-sama dan terus menerus serta senantiasa memohon pertolongan kepada 

Allah Swt. Insha Allah segala permasalahan rumah tangga akan ada jalan keluar yang 
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terbaik. Dan pertolongan Allah serta rahmat-Nya akan selalu dekat pada keluarga 

yang berpegang teguh dan mengamalkan ajaran agama-Nya. Karena dalam rumah 

tangga, segala kekurangan dan kelebihan harus  saling berpadu. 

Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji mengenai bagaimana menciptakan 

keluarga yang berlandaskan sakinah mawaddah warohmah dengan meneladani 

filosofi Bugis taro ada taro gau dan menerapkan kedalam kehidupan rumah tangga 

agar menciptakan sebuah keluarga yang rukun dan harmonis sesuai dengan 

terealisasinya keluarga yang berlandaskan Ridho Allah.  

2. Taro Ada Taro Gau Dalam Pandangan Islam 

Prilaku komunikasi orang bugis diwarnai oleh dua nilai yang tidak dapat 

dipisahkan (dua temmasserang) yakni nilai budaya dan ajaran agama Islam. dari 

kedua nilai tersebut saling mengisi dan melengkapi, masing-masing memiliki 

kesamaan yang menuntut adanya kejujuran dan perkataan benar dalam berkomunikasi 

dengan sesama makhluk. Kedua sistem nilai ini juga menuntut orang bugis untuk 

berprilaku yang relevan antara perbuatan dengan perkataannya atau dengan kata lain 

satunya kata dan perbuatan. 

Pada dasarnya Islam sangat dominan membentuk prilaku orang Bugis dalam 

berkomunikasi, karena bagaimanapun nilai budaya Bugis telah mengalami proses 

islamisasi, yakni ketika masuknya unsur sara‘ mewarnai dan menjadi spirit unsur-

unsur lainya dalam pangadereng, sehingga sendinya sudah tidak berbentangan lagi 

dengan ajaran agama Islam. Secara ekstrim orang menganggap Bugis identik dengan 

Islam. hal ini pula menyebabkan, orang Bugis senantiasa menjadikan kata Assalamu 

„alaikum sebagai ucapan awal ketika bertamu atau bertemu dengan orang lain. Ajaran 
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Islam sangat mengutuk orang yang memiliki perbuatan yang menyimpang dari 

perkataannya, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Shaff /61:2-3 : 

                              

      

Terjemahnya : 
 Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang 
tidak kamu kerjakan? 
Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang 
tidak kamu kerjakan.

59
 

Ajaran-ajaran dalam prinsip prilaku komunikasi orang Bugis bersesuaian 

dengan firman Allah dalam surat Ash Shaff, yakni adanya kesesuaian antara apa yang 

dikatakan dengan perbuatan yang dilakukannya, yang dalam istilah Bugis taro ada 

taro gau yang berarti satunya (konsistensi) kata dan perbuatan. Jika dalam keluarga 

atau lembaga masyarakat terdapat orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai 

dengan  perkataannya atau sebaliknya mengatakan sesuatu yang tidak sesuali dengan 

perbuatannya maka orang tersebut akan dicap atau diberi lebel pabbelleng atau 

pembohong, yang di sinonimkan sebagai orang munafik. Orang Bugis pantang 

disebut orang munafik. Sebab orang Bugis, pabbeleng  atau orang munafik akan 

kehilangan kepercayaan dalam masyarakat . bahkan ia akan dicemooh dan menjadi 

preseden buruk dalam masyarakat. Oleh karena pentingnya perkataan (ada) yang 

keluar dari mulut  setiap orang, yang dapat mengancam kehidupan manusia jika salah 

dalam mengeluarkan perkataan. Sebab mulut dapat membinasakan manusia jika tidak 

mampu mengontrolnya, dan sebaliknya jika manusia mampu mengontrol mulut dan 

perkataannya, maka ia akan dapat mencapai kesuksesan. 
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Lebih berbahaya lagi jika seorang petinggi masyarakat (pejabat pemerintahan) 

yang berkuasa dan menyalahi prilaku komunikasi taro ada taro gau, karena hal 

tersebut akan merugikan banyak pihak.  Sama hal nya dalam membina kehidupan 

berumah tangga, konsep atau pegangan hidup taro ada taro gau ini harus di 

tanamkan oleh pemimpin keluarga dalam memimpin keluarganya, agar mampu 

mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai dengan realisasi perwujudan keluarga 

sakinah mawaddah warohmah dalam bingkai Islam.   

Dalam lontara seseorang yang tidak dapat berprilaku taro ada taro gau akan 

disebut orang munafik. Tanda-tanda orang munafik adalah ketika berkata-kata, maka 

ia berbohong, ketika ia berjanji maka ia ingkar, dan ketika ia bersumpah maka ia 

menyalahi sumpahnya. Sebab sumber kemunafikan itu adalah tidak sesuainya 

perkataan dan perbuatan, atau dengan kata lain tidak berprilaku taro ada taro gau. 

Prilaku ideal ini sangat penting untuk di tanamkan dalam kepemimpinan sebuah 

rumah tangga,  jika semua kepala rumah tangga mampu menyesuaikan perkataan dan 

perbuatannya maka akan tercipta  kepemimpinan yang jujur yang akan memunculkan 

sikap saling percaya (siteppereng). Dengan demikian masalah dalam kisruh rumah 

tangga akan dapat teratasi dengan baik.   

Jika seorang pemimpin memiliki keinginan dan tekad untuk menerapkan 

prilaku komunikasi taro ada taro gau, kemudian merealisasikan dalam 

kepemimpinan rumah tangganya, maka hal itu merupakan upaya yang sangat baik 

dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Orang Bugis biasanya melakukan 

sosialisasi dalam keluarga tentang petuah-petuah seperti ini dan akan tumbuh dari 

individu menjadi keluarga dan akhirnya akan menjadi satuan masyarakat yang 

menerapkan prilaku taro ada taro gau. Dengan demikian, semakin tampak prilaku 
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komunikasi orang Bugis yang telah mengalami proses akulturasi ajaran Islam. oleh 

karena itu, pengaruh Islam sangat dominan dalam membentuk prilaku orang Bugis, 

dimana ajaran Islam sangat mengutuk orang yang memiliki perbuatan yang 

menyimpang dari perkataannya. Bahwa amat besar kebencian Allah pada orang yang 

mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.
60

 

Konsep taro ada taro gau memiliki sebuah nilai kepemimpinan yang ideal 

bagi sebuah kepemimpinan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang 

sakinah. Nilai itu adalah macca, malemppu, magetteng na warani dan manini.  

a. Macca atau to acca 

Macca atau to acca dapat diartikan sebagai seorang yang ahli atau cerdik.  

seorang pemimpin atau kepala keluarga harus memiliki sifat macca dalam mengurus 

rumah tangganya. Kecerdasan atau kepintaran merupakan hal penting dalam menguus 

rumah tangga misalnya dalam hal pengambilan keputusan, baik buruk nya situasi dan 

kondisi yang terjadi, maka kepintaran diperlukan dalam pengambilan keputusan yang 

terbaik. Sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-tahrim/66:6 : 

                                 

                       

Terjemahnya :  
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.

61
 

Menjadi kepala keluarga itu tidaklah mudah, banyak orang yang gagal dalam 

memimpin rumah tangga, itulah sulitnya menjadi kepala rumah tangga. Menjadi 
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kepala rumah tangga itu dituntut Kecerdasan yang komplit. Antara Kecerdasan 

Intlektual, Kecerdasan Emosional, juga kecerdasan Spiritual harus seimbang. Dalam 

memimpin rumah tangga bisa dengan mengedepankan ego, tanpa memiliki 

kepedulian dan tenggang rasa terhadap keluarga. Makanya banyak pemimpin negara 

yang Sukses, dimulai dari kesuksesannya dalam memimpin keluarga, begitu juga 

sebaliknya. 

Sukses dalam pengertian, mampu menjaga keharmonisan keluarga, dan 

mampu mencerdaskan keluarga, sesuai dengan kebutuhan, dan yang terpenting, 

mampu memimpin keluarga dalam menjaga Akhlak dan prilaku keluarga yang baik, 

sehingga memberi manfaat bagi orang banyak. Banyak orang takut berkeluarga hanya 

karena menghindari tanggung jawab yang besar, dan takut tidak mampu 

menselaraskan pikirannya dengan keluarga yang dipimpin. Padahal prinsip 

berkeluarga utamanya adalah menyatukan perbedaan, menjadikan perbedaan sebagai 

sebuah kekuatan. 

Memimpin keluarga sangat dibutuhkan kedewasaan, begitu juga dalam 

memimpin negara. Tidak mendahulukan ego pribadi Demi untuk kepentingan 

bersama. Banyak kepala negara gagal, karena tidak mampu mengelola 

Kecerdasannya, sehingga hilang kedewasaannya dalam memimpin, yang diutamakan 

adalah ego personal. 

Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian, kepribadian tersebut lahir dari 

sikap jujur dan apa adanya. Tidak merekayasa dirinya untuk berkepribadian seperti 

orang lain, sangat bangga dengan Karakter yang sudah dimilikinya sendiri, dan tidak 

berusaha mengindentikkan dirinya dengan orang lain. Bagaimana seorang pemimpin 

mau menjadi penyelesai masalah, kalau dia sendiri justeru banyak menciptakan 
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masalah. Yang seperti ini biasanya sangat mudah lari dari tanggung jawab, dan 

cenderung menyalahkan orang lain sebagai sumber masalah. 

Jangan anggap remeh Kepemimpinan didalam rumah tangga, karena ujian 

seorang calon pemimpin, awalnya adalah dari memimpin rumah tangga. Kegagalan 

dalam memimpin rumah tangga sangat bisa dijadikan indikator kegagalan dalam 

memimpin apa pun nantinya. Memang terlihat sepele, tapi seorang kepala keluarga 

yang bertanggung jawab, sangat tahu seninya memimpin. 

Suami yang baik adalah suami yang mampu menjadi teladan dan imam bagi 

keluarganya. Ia juga mampu membimbing keluarganya dengan bijaksana, penuh 

kasih sayang, dan perhatian. Untuk bisa menjadi seperti itu, tentu butuh perjuangan 

dan komitmen yang kuat. 

b. Malempu atau jujur 

Malempu atau jujur. Dalam bahasa bugis lempu berarti lurus, lawan dari kata 

bengkok. Dalam berbagai konteks adalanya lempu juga berarti ikhlas, sabar, baik atau 

adil. Nilai lempu juga merupakan kunci keberhasilan orang Bugis, dan sebaliknya 

akan menjadi penghancur bagi mereka yang tidak dapat berkata jujur. 

Hal ini dijelaskan dalam QS. Maryam/19:54 : 

                            

 
Terjemahnya :  

Dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) 
di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan 
Dia adalah seorang Rasul dan Nabi.

62
 

Nilai lempu tidak terlepas dari ajaran agama Islam dan menjadi panutan bagi 

masyarakat Bugis. perintah untuk senantiasa berkata jujur (lempu) terdapat dalam 

QS.At-Taubah/ 9:119 
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Terjemahnya:  

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

63
 

Ayat diatas memerintahkan agar manusia bersifat jujur dan konsisten terhadap 

kejujuran, jika manusia mampu melakukan hal tersebut, niscaya mereka akan 

termasuk dalam golongan orang-orang yang jujur dan selamat dari kebinasaan serta 

Allah akan memberikan jalan keluar terhadap urusannya.
64

 

Kejujuran adalah salah satu syarat mutlak seorang pemimpin. Rasulullah 

SAW bersabda, ―Tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat 

kemudian ketika ia mati ia masih menipu atau membohongi rakyatnya, melainkan 

pasti Allah mengharamkan baginya surga‖ (HR al-Bukhari dan Muslim). 

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Shaff /61:2-3 : 

                              

      

Terjemahnya :  
Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang 
tidak kamu kerjakan? 
Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang 

tidak kamu kerjakan.
65

 

Ayat di atas adalah peringatan keras bagi mereka yang tidak memiliki 

integritas yaitu satunya pemikiran, hati, dan perbuatan. Dalam bahasa lain, integritas 

dimaknai sebagai kesetiaan pada kebenaran. Integritas ini menjadi syarat penting 

seorang pemimpin, termasuk pemimpin keluarga. Sebab bagaimana seorang 
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pemimpin akan berpengaruh dan menggerakkan jika ia sendiri adalah sebuah problem 

nilai, yaitu seseorang yang tak berwibawa karena integritasnya dipertanyakan. 

Sedangkan memimpin keluarga ke arah kebenaran termasuk perintah penting 

dalam Islam, seperti yang tersurat dalam QS. Al-Tahrim/66:6. 

                              

                    

Terjemahnya :  
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.

66
 

Maka memimpin keluarga, harus dimulai dari anfusakum, diri sendiri. Orang 

tua harus menjadi pilar pertama dalam membangun kesetiaan pada kebenaran. 

Orangtua adalah guru yang sebenarnya, dalam pengertian ia harus digugu (dipercaya) 

dan ditiru (diteladani). Dengan memberi teladan, mungkin orangtua tak perlu banyak 

bicara. Sebab satu teladan perbuatan lebih efektif dibanding seribu perintah. 

c. Magetteng na warani 

Magetteng (teguh/tidak ragu) merupakan nilai dasar orang Bugis yang berarti 

ketegasan atau keteguhan berpegang pada keyakinan yang benar. Nilai-nilai ini 

penting untuk diteladani bagi setiap pemimpin rumah tangga agar tidak mudah goyah 

dan kokoh dalam mengambil keputusan terbaik dalam rumah tangganya.
67

 

Detik di mana kamu dinyatakan sah menjadi suami istri, saat itulah sudah tak 

ada lagi aku maupun kamu, tapi semua menjadi ‗kita‘. Menikah berarti 

mengesampingkan ego. Semua keputusan dan juga kepentingan sudah saatnya tak 

mementingkan diri sendiri, tapi mengedepankan kepentingan keluarga. 
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Menikah bukan berarti akan dihindarkan dari masalah. Yang namanya hidup, 

tentu saja akan ada masalah yang dihadapi, dalam menjalani kehidupan rumah 

tangga. Maka dari itu, sejak awal punya niat untuk menikah, tanamkan pada diri dan 

pasangan bahwa harus sama-sama punya pribadi yang kuat dan juga teguh pendirian. 

Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan dihadapi ke depan. Membangun 

rumah tangga ibarat membangun sebuah rumah, ada pilar-pilar yang harus beridiri 

kokoh agar rumah tangga yang dibina bisa awet dan tahan lama. Pilar tersebut tentu 

saja beberapa persiapan mental. 

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-nisaa/4: 34 : 

                           

                         

                 

                 

  
Terjemahnya : 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan 
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

68
 

d. Manini  

Manini adalah sikap atau tindakan yang penuh kehati-hatian atau waspada 

terhadap efek tindakan atau ucapan yang akan tertuju, baik pada orang lain maupun 

diri sendiri. Atas dasar itu orang Bugis dalam bertindak terlebih dahulu harus 

memikirkan akibat yang akan ditimbulkan sebelum melakukan suatu tindakan. 
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Dengan kata lain accamingko ri‟alemu jolo‟ (bercerminlah kedalam dirimu terlebih 

dahulu). Prinsip seperti ini wajib direalisasikan dalam kepemimpinan rumah tangga 

agar mampu saling menghargai antara suami istri dan memperoleh ketentraman 

dalam rumah tangganya. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Shaad/38:26 :  

                               

                          

          

 
Terjemahnya :  

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka 
bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari 
jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan 
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. 

69
 

Sikap manini ini berlawanan dengan sikap ceroboh dan tergesa-gesa 

seringkali berbuat atau bertindak sesuatu tanpa berfikir terlebih dahulu, akibat dari 

tindakan seperti ini maka dapat membawa dampak buruk bagi orang lain maupun diri 

sendiri. Dalam paseng diungkapkan bahwa:  

erkoa aEK ekdo ri nwnwmu tN ri adimuRn. Erkua mdimurin jnpCjiwi edwt 

saoea edec. Nerko kedo mj amtumtuaGi ap tEnpuji edwt sauea. 

Ttansliterasi :  

―rekkua engka kedo ri nawa-nawammu tanggai ri addimundringnna. Rekkua 

maddimunrri jannapancajiwi Dewata seuwae deceng. Narekko kedo maja 

ammatumatuwanggi apaq tennapuji Dewata sauwae ja e”.  

Artinya : 

Jiika ada terbetik dihatimu, pertimbangkanlah segala akibat yang akan 

ditimbulkannya di kemudia hari, jika suatu perbuatan berakibat buruk maka 
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berharaplah Yang Maha Kuasa akan memperbaikinya. Jika perbuatan buruk 

janganlah engkau kerjakan sebab Yang Maha Kuasa tidak menyenangi 

perbuatan buruk itu. 

 Paseng tersebut menganjurkan agar sebelum melakukan tindakan sebaiknya 

dipikirkan terlebih dahulu matang-matang segala akibat yang akan ditimbulkannya. 

Strategi manini sangat relevan dengan ajaran Islam yang menganjurkan seseorang 

mempertimbangkan hal-hal yang ingin diucapkan agar tidak menimbulkan mudhorat 

dikemudian hari.
70

 

 Seorang pemimpin rumah tangga harus bertanggung jawab terhadap keluarga 

yang dipimpinnya dengan cara teliti dan menjaganya  dengan kesungguhan. Maka 

tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan harus sejalan dengan syariat. 

Dalam menerapkan sifat taro ada taro gau bukanlah hal yang mudah, tapi 

harus dimulai dengan satu tekad dan keinginan keras untuk melakukan perubahan, 

baik secara evolusioner maupun secara revolusioner dalam kehidupan setiap individu. 

Jika seseorang memiliki keinginan  dan tekad untuk menerapkan prilaku komunikasi 

taro ada taro gau, kemudian menerapkan dalam kehidupan rumah tangganya, maka 

itu merupakan hal sangat baik. Orang Bugis biasanya melakukan sosialisasi dalam 

keluarga tentang petuah-petuah seperti ini dan akhirnya akan menjadi sebuah 

landasan untuk meraih keluarga sakinah mawaddah warohmah. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Kepemimpinan Rumah Tangga 

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang 

tenang, tentram, bahagia dan sejahtera, diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang 

sebagaimana yang terdapat  dalam QS Al –ruum: 21 : 
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Terjemahnya :  

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.

71
 

 

Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila diantara 

anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban. 

Keluarga yang harmonis adalah adanya komunikasi aktif diantara mereka terdiri dari 

suami-istri, anak dan siapapun yang tinggal bersama. Hubungan yang harmonis 

adalah hubungan yang dilakukan dengan selaras, serasi dan seimbang. 

Hubungan tersebut diwujudkan melalui jalinan pola sikap serta perilaku antara 

suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling 

membantu, saling mengisi, serta saling mencintai, menyayangi dan mengasihi. Dalam 

hubungan antara suami istri yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa suami 

istri dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar. 

Hidup berumah tangga antara kaum laki-lakidan perempuan dimaksudkan 

untuk saling bahu membahu dan mewujudkan sebuah kondisi ideal yang diinginkan 

dan dicita-citakan oleh kedua belah pihak bisa terwujud. Hidup berkeluarga dalam 

perkawinan sehingga tercipta tumah tangga yang harmonis adalah dambaan setiap 

orang. Membangun keluarga sangatlah mudah, akan tetapi memelihara dan membina 

keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan sangatlah sulit.
72
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Pernikahan dalam islam adalah untuk menuju keluarga bahagia. Tujuan ini 

dapat dicapai, apabila suami istri, anak dan seluruh anggota keluarga dapat 

memahami, menghayati dan menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. 

Tujuan dari pernikahan salah satunya adalah untuk menciptakan keharmonisan, 

dalam rumah tanggakeserasian dan keselarasan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu 

rumah tangga yang harmonis. Dalam hidup berkeluarga hendaknya diantara anggota-

anggotanya saling mencintai, saling membantu, saling menghormati dan menyayangi. 

Dalam kehidupan berumah tangga, dimana keberhasilan menciptakan 

kesejahteraan dan kebahagiaan tergantung dari penyesuaian-penyesuaian antara 

kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan. faktor umum yang 

dimiliki dalam sebuah pernikahan yang sehat meliputi: komunikasi, rasa hormat, 

kepercayaan, saling berbagi, individualitas dan perawatan diri. 

Selain itu, sangat membantu apabila pasangan mengerti bagaimana 

menghadapi tantangan dan mencapai keberhasilan dalam hidup (dan hubungan) 

sebagai sebuah tim. Bertengkarlah dengan cerdas, saling mendukung satu sama lain 

dan tidak menyimpan dendam akan membuat pernikahan Anda mencapai tujuan ini. 

1. Faktor pendukung keberhasilan kepemimpinan rumah tangga orang Bugis 

Upaya yang perlu ditempuh untuk mewujudkan keluarga sakinah, ialah : 

a. Menjalin komunikasi yang baik, dengarkan pasangan, hindari saling 

menyalahkan dan saling menghakimi, jangan berasumsi, dan jangan biarkan 

emosi mendikte perilaku. 

b. Kepercayaan dan rasa hormat, kepercayaan membuat pasangan suami istri 

merasa aman untuk bersikap terbuka, jujur dan apa adanya, rasa hormat 
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(respek) akan membantu pasangan untuk tidak saling menghakimi maupun 

mengkritik pendapat, perasaan dan keyakinan masing-masing. 

c. Kerjasama yang baik anatara suami istri, ketika masa-masa sulit mendera 

pernikahan, cobalah untuk selalu menyadari bahwa suami istri adalah satu 

tim. Pasangan suami istrilah yang akan merasakan kemenangan ataupun 

kekalahan dalam masalah tersebut, saling mendukung dan bekerjasamalah. 

Hubungan dalam pernikahan tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah 

peperangan melawan satu dengan yang lain. Bahkan sebaliknya, Anda 

berdua harus berada pada sisi yang sama untuk melawan badai kehidupan. 

d. Menyikapi masalah dengan bijak. Konflik adalah bagian alami dari sebuah 

hubungan. Menyadari perbedaan antara suami istri ketika menghadapi 

konflik akan menghindari perasaan buruk yang muncul dan dapat merusak 

hubungan yang baik. tidak pernah menyimpan dendam, menghadapi setiap 

masalah dengan pertimbangan yang matang dan menyikapi dengan bijak. 

e. Berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Hubungan yang 

sehat terdiri dari kemitraan yang setara. Hal ini berlaku untuk keterlibatan 

dalam pekerjaan rumah tangga serta dinamika kekuasaan antara pasangan. 

f. Bertengkar secara sehat. Menghakimi pasangan akan merusak hubungan. 

Atasi perilaku  tanpa mengkritik pihak lain. Mungkin Anda tahu titik-titik 

kelemahan dari pasangan Anda, tapi jangan pernah gunakan itu sebagai 

senjata selama konflik berlangsung. Jaga diri Anda sendiri. Ini adalah 

tanggung jawab Anda untuk mengetahui apa yang Anda inginkan dan 

tentukanlah bagaimana caranya untuk mencapai hal itu. Bila Anda 

membutuhkan pasangan Anda, buatlah permintaan yang jelas dan langsung. 
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Sangat tidak dianjurkan bagi Anda untuk menyalahkan orang lain atas 

kegagalan yang Anda lakukan hanya untuk membenarkan diri sendiri.
73

 

g. Perhatian, yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar 

utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan 

keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga dan mencari 

sebab akibat permasalahan. 

h. Pengetahuan yang memadai. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-

hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani 

kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluaranya, 

yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota 

keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi. 

i. Sikap menerima satu sama lain. Langkah lanjutan dari sikap pengertian 

adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, 

dan kelebihannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. 

Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan 

yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
74

 

Oleh karena itu, dalam setiap rumah tangga, agar pernikahan mereka tetap 

bahagia dan harmonis, maka masing-masing pihak perlu berusaha untuk menjadi 

pendamping yang baik bagi pasangannya dengan mendahulukan tanggung jawab 

terhadap pasangannya dan bukan mendahulukan minat dan keinginannya sendiri. 

Demikian halnya dengan anggota keluarga yang lainnya, mereka perlu untuk selalu 

menjaga dan melestarikan hubungan keluarganya yang lebih harmonis lagi. 
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Keluarga yang harmonis menurut Dlori adalah bentuk hubungan yang 

dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebutadalah tali pengikat 

keharmonisan.
75

 Kehidupan keluarga yang penuh cintakasih tersebut dalam islam 

disebut mawaddah-warahma. Yaitu keluarga yangtetap menjaga perasaan cinta; cinta 

terhadap suami/istri, cinta terhadap anak,juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-

istri ini akan menjadi landasanutama dalam berkeluarga. Islam menganjarkan agar 

suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu 

menyeimbangkan karakter suami. Sebagaimana yang terdapat dalam  Q.S Ar-Rum: 

21. 

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup 

suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini 

akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah 

pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah 

satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus mau berkorban. Jika 

pengorbanan tersebut telah melampaui batasatau kerelaannya maka keluarga tersebut 

terancam.  

Maka dari itu, fahamilah keadaan pasangan, baik kelebihan maupun 

kekurangannya yang kecil hinga yang tebesar untuk mengerti sebagai landasan dalam 

menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah 

pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini 

keluarga bisa mengantisiapsi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk 

misi keluarga. 

2. Faktor Penghambat Keberhasilan Dalam Kepemimpinan Rumah Tangga 
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Rumah tangga yang harmonis bukan berarti tanpa konflik dan masalah. Justru 

berbagai masalah dan konflik akan menjadi pembuktian kedewasaan suatu hubungan. 

Karena sejatinya setiap masalah harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya, bukan 

dihindari.  

Menurut Abd Rauf, hal yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga 

seperti : 

a. Komunikasi tidak lancar, hal ini merupakan salah satu masalah yang dialami 

oleh banyak pasangan, baik yang baru saja menikah maupun yang sudah lama 

menikah. Komunikasi yang tidak lancar dapat mengikis hubungan yang paling 

stabil sekalipun. Kesibukan masing-masing tak jarang menyebabkan 

komunikasi suami istri terhambat. Aktivitas yang berbeda mengakibatkan 

suami atau istri kekurangan waktu untuk berbincang, bercerita atau sekedar 

berbagai rasa, akibatnya akan timbul salah paham yang memicu pertengkaran. 

b. Keintiman juga masalah umum yang dialami oleh banyak pasangan, dan 

seringkali menjadi manisfestasi dari berbagai masalah lainnya dalam 

perkawinan. Kurangnya seks dan keintiman bisa dijadikan hukuman bagi 

pasangan setelah bertengkar. Soal seks memang menjadi hal penting bagi 

pasangan suami istri. Jika salah satu pihak tidak terpenuhi kepuasan seksnya, 

bisa memicu pertengkaran bahkan perselingkuhan. 

c. Ketidaksetiaan dan perselingkuhan, faktor paling kuat yang dapat 

menyebabkan keretakan rumah tangga adalah ketidaksetiaan dan 

perselingkuhan. Biasanya, hal ini terjadi sebagai hasil hubungan yang telah 

lama tidak sehat. Pasangan yang merasa percaya diri dengan hubungan 

mereka tidak akan mencari orang lain untuk bahagia. 

http://lifestyle.liputan6.com/read/2487934/ditemukan-matras-yang-mengetahui-pasangan-selingkuh
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d. Faktor ekonomi, ekonomi memang menjadi permasalahan yang pelik ketika 

dua orang bersatu dalam ikatan pernikahan. Biasanya masalah ekonomi ini 

terjadi bila suami berpenghasilan kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidup 

dalam rumah tangga, sehingga istri menjadi seringkali emosi dan tidak patuh 

pada suami dari mulai biaya pernikahan hingga biaya hidup sehari-hari, uang 

bisa jadi masalah besar bagi sebuah rumah tangga.
76

 

e. Pertengkaran dan konflik, perdebatan, perbedaan dan kesalahpahaman adalah 

bagian dari rumah tangga. Jika Anda sering bertengkar karena hal yang sama, 

atau berdebat dengan cara yang tidak sehat. Pernikahan sejatinya adalah 

menyatukan dua insan yang berbeda. Perbedaan itu mencakup banyak hal 

seperti latar belakang, sifat, karakter, kebiasaan dan juga kepribadian. Hal 

inilah yang menyebabkan sebuah rumah tangga menjadi lebih berwarna. Akan 

tetapi tak jarang juga perbedaan ini menyebabkan ketikakcocokan antara 

kedua insan manusia ini yang akhirnya menyebabkan masalah dalam rumah 

tangga, Memiliki pendapat yang berbeda itu wajar, hanya saja ketika ego 

sudah tidak dapat dikendalikan, menyebabkan kondisi atau suasana menjadi 

memanas dan tidak harmonis.
77

 

Problematik rumah tangga juga sudah seharusnya hanya dijadikan sebagai 

bumbu pemanis yang mampu merekatkan hubungan. Rasulullah SAW bersabda: 

Janganlah seorang suami membenci istrinya dengan kebencian yang besar karena di 

balik kebencian itu pasti ada sesuatu yang disukainya dari sosok istrinya itu. 
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Faktanya, hampir sebagian besar pasangan meributkan hal yang sama dalam 

pertengkarannya. Tentang uang, pekerjaan rumah tangga, keintiman, dan hal-hal 

lainnya yang menjadi sumber masalah. Menurut pakar hubungan Sheryl Paul, MD 

dikutip dari Huffington Post, banyak pasangan mendebatkan hal yang sama setiap 

hari karena mereka tidak tahu bagaimana komunikasi harusnya dibangun.
78

 

Sangat normal kalau ada ketidak cocokan antara suami dan istri, mengingat 

mereka adalah dua orang yang hidup satu atap selama bertahun tahun, maka wajar 

jika terjadi pertengkaran. Untuk mengatasi problematika dalam kehidupan berumah 

tangga upaya yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan adalah dengan 

mengurangi berburuk sangka dan pikiran negatif pada pasangan. Tanamkan 

pemikiran bahwa percekcokan adalah ujian dari Allah SWT untuk lebih 

memantapkan keteguhan rumah tangga dan tanamkan pikiran bahwa pertengkaran 

adalah kesempatan untuk mendulang pahala dan melatih kesabaran. Jangan terlalu 

cepat untuk menyalahkan pasangan.  

Melalui permasalahan pula, hubungan suami dan istri dapat lebih mudah 

kembali terjalin, karena peluang untuk berkomunikasi lebih besar. Melalui 

permasalahan, kita juga dapat lebih mengenal jati diri dan karakter dari pasangan 

masing-masing, Jangan mengedepankan ego, baik itu suami maupun istri. Tindakan 

antisipasi untuk menghindari perselisihan, yaitu kembali kepada perkataan Allah dan 

Nabi, di mana yang salah harus mengakuinya dan tidak mengedepankan ego. 

Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji mengenai pedoman hidup orang Bugis 

taro ada taro gau dan penerapannya dalam kepemimpinan rumah tangga, taro ada 

taro gau memiliki makna bahwa sebagai pemimpin atau apapun profesi seseorang 
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senantiasalah untuk selalu konsisten antara ucapan dan perbuatan. Ketika ucapan dan 

perbuatan anda sejalan maka dapat dipastikan akan tercipta suatu kerukunan dalam 

kehidupan rumah tangga. 

D. Kerangka Konseptual  

Berdasarkan teori nilai-nilai dakwah yang sebelumnya telah dijelaskan pada 

bab ini maka kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kepemimpinan Keluarga dalam 

Islam 

Al-Qur‘an dan Hadis 

Budaya Lokal (Pangadereng/ade‟) 

1. Macca/tau acca 

2. Malempu 

3. Magetteng na warani 

4. Manini 

 

- Sipakatau‟ 

- Sipakalebbi 

- Sipakainga‟ 

Faktor Penghambat 

 

Faktor Pendukung  



68 
 

 
 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif kualitatif yakni men-deskripsikan suatu fenomena yang terkait dengan taro 

ada taro gau dalam penerapan kepemimpinan rumah tangga pada masyarakat Bugis 

Bone, yakni metode penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang situasi 

dan kejdian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi sehingga dapat 

menemukan penemuan baru.
79

 Pendapat lainnya menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksploratif dan memperkuat prediksi 

terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh dari lapangan.
80

 

Dengan adanya penelitian ini maka akan membangun suatu proposisi atau 

menjelaskan makna dibalik realitas, nilai-nilai taro ada taro gau , penetapan taro ada 

taro gau dalam kepemimpinan rumah tangga, faktor pendukung dan penghambat 

dalam mensosialisasikan nilai taro ada taro gau pada masyarakat Bugis Bone. 

2. Lokasi penelitian  

S. Nasution mengatkan bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam 

penelitian antara lain yaitu, lokasi, tempat, pelaku dan aktifitas kegiatan.
81

 Lokasi 

penelitian ini dilaksanakan di lapangan (field research) yakni di Kabupaten Bone. 
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Lokasi tersebut dipilih sebagai objek penelitian  dengan pertimbangan bahwa 

penelitian ini beleum pernah dilakukan sebelumnya.  

B.  Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan adalah pola pikir yang digunakan untuk membahas objek 

penelitian.
82

 Karena penelitian ini membahas tentang nilai-nilai dakwah dalam 

lontara taro ada taro gau dalam kepemimpinan rumah tangga, maka metode 

pendekatan yang digunakan lebih mengacu pada pendekatan ilmu dakwah dan 

beberapa pendekatan ilmu lainnya yang relevan. 

1. Pendekatan Ilmu Dakwah 

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada 

ilmu dakwah. Pendekatan ini berzinergi dengan beberapa pendekatan lainnya seperti 

pendekatan sosioreligius, pendekatan historis,  antropologi dan sosiologis. Penulis 

menggunakan pendekatan ilmu dakwah secara interaktif terhadap berbagai unsur dan 

elemen dikalangan masyarakat Bugis Bone, terutama pada tokoh adat, tokoh agama, 

dan tokoh masyarakat secara umum yang paham tentang taro ada taro gau.  

2. Pendekatan sosiologis 

Pendekatan sosiologis digunakan dalam rangka menggambarkan peristiwa sosial 

yang dikaji secara kolektif, meliputi latar belakang dan struktur sosial masyarakat 

setempat.dalam kaitan itu, maka kearifan lokal, yakni nilai-nilai dakwah dalam 

lontara  taro ada taro gau dalam kepemimpinan rumah tangga. 

 

 

                                                           
82

 Universitas Islam Negeri  (UIN) Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis 

Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertyasi dan Laporan Penelitian Edisi Revisi (Cet. !: Makassar: 

Alauddin Press Makassar,2014), h. 11. 



70 
 

 
 

C. Sumber Data 

Menurut John Lofland danLyn H. Lofland, sumber data utama penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain.
83

 Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan 

sumber data adalah subjek data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, posisi 

narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai 

pemilik informasi sebagai sumber informasi. Berdasarkan penelitian ini maka sumber 

data di perolehadalah : 

 

 

1. Data Primer  

Sumber data primer adalah diperoleh dari objek yang diteliti 

(responden/informan). Data primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang 

lansung diperoleh dari subjek penelitian di lapangan menggunakan pedoman 

wawancara data dan langsung pada subjek sebagai informan.
 84

  Informan dalam 

penelitian ini adalah, Budayawan, dai, keluarga yang berhasil menerapkan 

kepemimpinan taro ada taro gau sejumlah 4 orang informan, dan keluarga yang 

gagal memerapkannya sejumlah 2 orang informan. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu pustaka yang memiliki relevansi dan bisa menunjang 

penelitian ini, seperti buku Latoa karya Mattulada, Pola Komunikasi Orang Bugis 

karya Ahmad Sultra Rustam, dan Manusia Bugis karya Cristian Pelras. 
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D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan jenis-jenis data yang akan diteliti.
85

 Data penelitian ini dikumpulkan 

dari lapagan (field reaserch) dari hasil telaah pustaka (library reaserch). 

Dari sekian metode tersebut maka yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, interview/wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis memperoleh hasil 

yang maksimal, maka dalam pelaksanaannya bukan hanya sekedar mencatat, tapi 

juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu 

skala bertingkat. Peneliti senantiasa berada di lapangan untuk melakukan pengamatan 

secara terus menerus melalui dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non partisipan. 

Observasi partisipasi dilakukan saat peneliti ikut terklibat secara langsung, sedangkan 

observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan peneliti tidak menyatu 

dengan yang diteliti, peneliti hanya sekedar sebagai pengamat. 

2. Interview 

Interview atau wawancara ialah penelitian yang berlangsung secara lisan 

antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung 

mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Interview dilakukan 

sebagai metode pengumpulan data dalam melakukan studi pendahuluan utuk 

menemukan data awal yang berkaitan dengan permasalahan yang harus diteliti dan 

mendapatkan informasi yang akurat terhadap beberapa permasalahan yang berkaitan 

dengan peneltian ini. Secara garis besar pedoman wawancara dapat dibagi dua 
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macam , pertama pedoman wawancara tidak terstruktur(memuat garis besar yang 

akan ditanyakan), kedua pedoman wawancara terstruktur (disusu secara terperinci). 

Dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang tidak 

terstruktur sebagi upaya untuk memahami prilaku yang kompleks anggota masyarakat 

tanpa mengenakan sejumlah kategorisasi terlebih dahulu yang bisa membatasi ruang 

lingkup  dalam penelitian. Metode wawancara ini dilakukan secara mendalam dengan 

cara membuat garis-garis besar masalah penelitian, bertanya pada fokus penelitian, 

mengembangkan pertanyaan fokus penelitian, pertanyaan yang diajukan berusaha 

untuk mengungkap bagaimana,mengapa dan untuk apa, dan melakukan trigulasi. 

Dengan demikian akan diperoleh keterangan yang lengkap dan menyeluruh. 

Penggunaan metode wawancara mendalam dimaksudkan untuk menggali 

informasi yang berhubungan dengan nilai-nilai taro ada taro gau dalam penerapan 

kepemimpinan keluarga. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara digunakan 

secara terstruktur  dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) dan 

wawancara bebas , sehingga data yang ditemukan semakin banyak sesuai dengan 

kebutuhan, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya.
86

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metod studi kajian untuk mendapatkan hal-hal yang 

tersedia dalam bentuk dokumentasi (tertulis) yang sulit diperoleh melalui wawancara. 

Dokumen yang dimaksud adalah segala yang berkaitan dengan nilai-nilai dakwah 

dalam lontara taro ada taro gau dalam kepemimpinan rumah tangga. Selainitu 

penggunaan studi dokumentasi dimaksudkan untuk mendalami hal-hal yang 
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berhubungan dengan data sekunder sebagai pelengkap atas data yang diperoleh dari 

wawancara. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan prosedur teknis yang praktis digunakan dalam 

mengumpulkan data dilapangan dengan cara mengumpulkan informasi melalui 

catatan, rekaman, blangko penelitian dan pedoman pertanyaan.
87

 Melalui catatan 

yakni penulis menyediaka tape recorder atau handphone, yang selanjutnya dibuatkan 

blangko penelitian berisi kategorisasi data misalnya data yang terkait dengan taro ada 

taro gau dibuatkan blangko khusus, data tentang kepemimpinan rumah tangga 

dibuatkan blangko khusus, demikian pula lokasi penelitian, jumlah informan dan data 

hasil wawancara dengan mereka, semuanya dibuatkan blangko kemudia di bundel. 

 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Data dalam penelitian ini diolah dengan menata secara sistematis catatan hasil 

pengamatan data tertulis dan data tidak tertulis, serta memprediksi hasil wawancara. 

Data yang telah terkumpul dideskripsikan sebagai temuan dalam laporan penelitian. 

Adapun prosedur pengolahan data selama dilapangan dianalisis secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, dengan kegiatan reduksi data, yakni 

memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada tema utama dalam permasalahan, 

selanjutnya melakukan display data yakni penyajian data secara logis-sistematis, 

terakhir penulis memverifikasi data yakni menarik kesimpulann dari data yang telah 

disajikan secara bertahap hingga menjadi temuan dalam penelitian. 
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Pengolahan data yang penulis temukan dari literatur-literatur diolah secara 

deduktif, induktif dan komparatif. Pengolahan data secara deduktif, yakni 

menganalisis data yang bersifat umum untuk sampai kepada kesimpulan yang bersifat 

khusus. Dengan metode seperti ini penulis menekankan pada penalaran berdasarkan 

analogi. Sedangkan pengolahan data secara induktif adalah menganalisis data yang 

bersifat khusus untuk memperoleh rumusan yang bersifat umum, dan penulis 

menekankan pada penalaran berdasarkan deskripsi. Selanjutnya, pengolahan data 

secara komparatif adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lain, 

untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lebih kuat argumentasinya. Dengan 

metode seperti ini penulis menekankan pada penalaran analisis dan kausalitas. 

G. Analisi Data 

Data dalam penelitian ini diolah dengan menata secara sistematis catatan hasil 

pengamatan data tertulis dan data tidak tertulis, serta memprediksi hasil wawancara. 

Data yang telah terkumpul di deskripsikan sebagai temuan dalam laporan penelitian.  

Adapun prosedur dalam pengolahan data selama dilapangan dianalisis secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas , dengan kegiatan 

reduksi data, yakni memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada tema utama dalam 

permasalahan, selanjutnya melakukan display  data yakni penyajian dan 

pengorganisasian data secara logis dan-sistematis, terakhir penulis memveruifikasi 

data yakni menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan secara bertahap hingga 

menjadi temuan dalam penelitian. 

Pengolahan data yang penulis temukan dari literatur-literatur diolah secara 

deduktif, induktif dan komparatif. Pengolahan data secara deduktif yakni 

menganalisis data yang bersifat umum untuk sampai kepada kesimpulan yang bersifat 
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khusus. Dengan metode seperti ini maka penulis menekankan pada penalaran 

berdasarkan analogi. Sedangkan pengolahan data secara induktif adalah menganalisi 

data yang ersifat khusus untuk memperoleh rumusan yang bersifat umum, dan penulis 

menekankan pada penalaran berdasarkan deskripsi. Selanjutnya, pengolahan data 

secara komperatif, adalah membandingkan data yang lebih akurat dan lebih kuat 

argumentasinya. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono metode pengujian keabsahan data penelitian kualitatif 

antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan 

dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, 

dan member check.
88

Metode tersebut penulis terapkan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Memperpanjang pengamatan 

Perpanjangan pengamatan penulis lakukan guna memperoleh data yang 

shahih (valid) dari sumber data dengan cara meningkatkan intensitas pertemuan 

dengan narasumber yang dijadikan informan, dan melakukan penelitian dalam 

kondisi yang wajar dan waktu yang tepat. Dalam hal ini penulis mengadakan 

kunjungan ke lokasi penelitian secara rutin  untuk menemukan data yang lebih akurat.  

2.  Peningkatan ketekunan dalam penelitian 

Terkadang seorang peneliti dalam melakukan penelitian dilanda penyakit 

malas, maka untuk mengantisipasi hal tersebut penulis meningkatkan ketekunan 

dengan membulatkan niat dan menjaga semangat dengan meningkatkan intimitas 

                                                           
88

 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan (Bandung:Alfabeta, 2009), h. 269. 



76 
 

 
 

hubungan dengan motivator. Hal ini penulis lakukan agar dapat melakukan penelitian 

dengan cermat dan berkesinambungan. 

3. Triangulasi Data 

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam pendekatan kualitatif 

demi kesahihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang terkumpul. 

Validitas dan reliabilitas data perlu diuji melalui tekhnik pemeriksaan keabsahan data 

atau teknik menguji dan memastikan temuan. Penelitian ini menggunakan teknik 

menguji dan memastikan temuan melalui memeriksa kerepresentatifan yakni aspek 

pemilihan informan yang mewakili masalah yang diteliti, memeriksa pengaruh 

peneliti, meberi bobot pada bukti, membuat perbandingan atau pertentangan, 

memeriksa makna segala sesuatu diluar, menggunakan kasus eksterem, 

menyingkirkan hubungan palsu, membuat replica temuan, mencari penjelasan 

tandingan, memberi bukti yang negatif serta teknik terakhir adalah mendapatkan 

umpan balik informan.  

Triangulasi dilakukan meliputi empat hal pokok yakni triangulasi data, 

triangulasi penelitian, triangulasi teori dan triangulasi metodelogi. Melalui teknik 

pemeriksaan ini diyakini fakta, data dan informasi yang ada dapat 

dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan kesahihan dan keandalan data 

yang ditemukan. 

4. Menggunakan referensi yang cukup 

Menggunakan referensi yang cukup adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang ditemukan oleh penulis. Olehnya itu supaya validitas 

penelitian ini dapat dipercaya maka penulis mengumpulkan semua  bukti penelitian 

yang ada.  Semua berkas hasil wawancara dan dokumen diarsipkan dalam bundel 
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khusus. Selain itu, beberapa rujukan pustaka yang dianggap penting penulis berusaha 

memilikinya sebagai kepustakaan pribadi sehingga tesis ini dapat 

dipertanggungjawabkan referensinya. 

5. Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh penulis kepada 

pemberi data, tujuan member check ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh data 

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data. Dalam penelitian ini 

penulis melakukan member check kepada semua sumber data terutama kepada 

Budayawan Kabupaten Bone yang paham tentang referensi budaya lokal taro ada 

taro gau. Untuk validitas data, maka member check ini bukan hanya dibatasi pada 

budayawan, dai, masyarakat tetap juga melibatkan akademisi. 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Bone 

Sejarah mencatat bahwa Bone dahulu merupakan salah satu kerajaan besar di 

Nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone dalam catatan sejarah didirikan oleh Raja 

Bone ke-1 yaitu Manurunge ri Matajang pada tahun 1330, mencapai puncak 

kejayaannya pada masa pemerintahan La Tenritatta  Arung Palakka pertengahan abad 

ke-17. Kebesaran kerajaan Bone tersebut  dapat memberi pelajaran dan hikmah yang 

bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan 
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perubahan-perubahan sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam 

menghadapi kecenderungan yang bersifat global. 

Belajar dan mengambil hikmah dari sejarah kerajaan Bone pada masa lalu 

minimal terdapat tiga hal yang bersifat mendasar untuk diaktualisasikan dan 

dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian dengan kebutuhan masyarakat Bone 

dalam upaya menata kehidupan ke arah yang lebih baik. Ketiga hal yang dimaksud 

adalah : 

Pertama, pelajaran dan hikmah dalam bidang politik dan tata pemerintahan. 

Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan Bone pada masa lalu sangat 

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau dalam terminologi politik modern dikenal 

dengan istilah demokrasi. Ini dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan 

rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut “Ade 

Pitue”, yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasihat raja. Segala 

sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh Ade‟ Pitue dan hasil 

keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan. 

Ade Pitu merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan Bone 

yang bertugas mengawasi dan membantu pemerintahan kerajaan Bone yang terdiri 

dari 7 (tujuh) orang yaitu : 

1. ARUNG UJUNG, bertugas Mengepalai Urusan Penerangan Kerajaan Bone 

2. ARUNG PONCENG, bertugas Mengepalai Urusan Kepolisian/Kejaksaan dan 

Pemerintahan 

3. ARUNG TA, Bertugas Bertugas Mengepalai Urusan Pendidikan dan Urusan 

Perkara Sipil 
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4. ARUNG TIBOJONG, Bertugas Mengepalai Urusan Perkara / Pengadilan  

Landschap/ Hadat Besar dan Mengawasi Urusan Perkara Pengadilan Distrik. 

5. ARUNG TANETE  RIATTANG, Bertugas Mengepalai Memegang Kas Kerajaan, 

Mengatur Pajak dan Mengawasi Keuangan 

6. ARUNG TANETE  RIAWANG, Bertugas Mengepalai Pekerjaan Negeri 

(Landsahap Werken – LW) Pajak Jalan  Pengawas Opzichter. 

7. ARUNG MACEGE, Bertugas Mengepalai Pemerintahan Umum Dan 

Perekonomian. 

Selain itu di dalam penyelanggaraan pemerintahan sangat mengedepankan 

asas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini berasal dari pesan Kajao Laliddong 

seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada tahun 1507-1586 pada masa 

pemerintahan Raja Bone ke-7 Latenri Rawe Bongkangnge. Kajao Lalliddong 

berpesan kepada Raja bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan 

yaitu: 

1. Seuwani, Temmatinroi matanna Arung Mangkau‟E mitai munrinna gau‟e (Mata 

Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan). 

2. Maduanna, Maccapi Arung Mangkau‟E duppai ada‟ (Raja harus pintar menjawab 

kata-kata). 

3. Matellunna, Maccapi Arung MangkauE mpinru ada‟ (Raja harus pintar membuat 

kata-kata atau jawaban). 

4. Maeppa‟na, Tettakalupai surona mpawa ada tongeng (Duta tidak lupa 

menyampaikan kata-kata yang benar). 
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Pesan Kajaolaliddong ini antara lain dapat diinterpretasikan ke dalam 

pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja betapa pentingnya perasaan, pikiran 

dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi. 

Kedua, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone terletak pada 

pandangan yang meletakkan kerjasama dengan daerah lain, dan pendekatan diplomasi 

sebagai bagian penting dari usaha membangun negeri agar menjadi lebih baik. 

Urgensi terhadap pandangan seperti itu tampak jelas ketika kita menelusuri puncak-

puncak kejayaan Bone di masa lalu. Dan sebagai bentuk monumental dari pandangan 

ini di kenal dalam sejarah akan perjanjian dan ikrar bersama kerajaan Bone, Wajo, 

dan Soppeng yang melahirkan Tellumpocco‟e atau dengan sebutan lain “ lamumpatue 

ri timurung ” yang dimaksudkan sebagai upaya mempererat tali persaudaraan ketiga 

kerajaan untuk memperkuat posisi kerajaan dalam menghadapi tantangan dari luar. 

Ketiga, warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan kemanusiaan yang 

mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu. Banyak hikmah yang bisa 

dipetik dalam menghadapi kehidupan, dalam menjawab tantangan pembangunan dan 

dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin cepat. Namun yang 

terpenting adalah bahwa semangat religiusitas orang Bone dapat menjawab 

perkembangan zaman dengan segala bentuk perubahan dan dinamikanya. 

Dalam perkembangan selanjutnya, Bone kemudian berkembang terus dan 

pada akhirnya menjadi suatu daerah yang memiliki wilayah yang luas, dan 

dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, berkedudukan sebagai Daerah 

Tingkat II Bone yang merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Kabupaten Bone memiliki potensi besar,yang dapat 

dimanfaatkan bagi pembangunan demi kemakmuran rakyat. Potensi itu cukup 

https://drive.google.com/file/d/1AO3jNOPG6EO0JQ9WipCMbiQLLBZX5ScI/view?usp=sharing
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beragam seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, dan 

potensi lainnya. 

Demikian masyarakatnya dengan berbagai latar belakang pengalaman dan 

pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan 

pembangunan Bone itu sendiri. Walaupun Bone memiliki warisan sejarah dan budaya 

yang cukup memadai, potensi sumber daya alam serta dukungan SDM, namun patut 

digaris bawahi jika saat ini dan untuk perkembangan ke depan Bone akan berhadapan 

dengan berbagai perubahan dan tantangan pembangunan yang cukup berat. Oleh 

karena itu diperlukan pemikiran, gagasan, dan perencanaan yang tepat dalam 

mengorganisir warisan sejarah, kekayaan budaya, dan potensi yang dimiliki ke dalam 

suatu pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan berpegang 

motto sumange‟ teallara‟, yakni teguh dalam keyakinan kukuh dalam kebersamaan, 

pemerintah dan masyarakat Bone akan mampu menghadapi segala tantangan menuju 

Bone yang lebih baik.
89

 

Dalam Lontara Bugis, terdapat 5 prinsip dasar dari ade yaitu ade, bicara, 

rapang, wari dan sara. Konsep ini lebih dikenal dengan sebagai ―Pangngadereng‖. 

Ade‘ merupakan manifestasi sikap yang fleksibel terhadap berbagai jenis peraturan 

dalam masyarakat.Rapang lebih merujuk pada model tingkah laku baik yang 

hendaknya diikuti oleh masyarakat.Wari adalah aturan mengenai keturunan dan 

hirarki masyarakat.Sara yaitu aturan hukum islam.Siri memberikan prinsip yang tegas 

bagi tingkahlaku orang bugis.Menurut pepatah orang bugis ―Naia tau de‟e sirina, de 

lainna olokoloe. Siri‟e mitu tariaseng tau”. 
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Bagi masyarakat Bugis, ada 4 jenis adat yaitu : ade maraja, yang dipakai 

dikalangan Raja atau para pemimpin.Ad‟e puraondro, yaitu adat yang sudah dipakai 

sejak lama dimasyarakat secara turun temurun. Ade‟ assamaturukeng, peraturan yang 

ditentukan melalui kesepakatan. Ade‟ abiasang, adat yang dipakai dari dulu sampai 

sekarang dan sudah diterapkan dalam masyarakat.
90

 

Orang Bugis tidak hanya dikenal dengan unggul dalam bidang perniagaan, 

tapi juga piawai dalam berkomunikasi dan berdiplomasi. Keunggulan orang Bugis 

dalam berniaga dapat ditelusuri secara sederhana dengan melihat aktivitas ekonomi 

yang dilakukan dihampir seluruh pojok negeri ini bahkan hingga negeri tetangga. 

Aktivitas ekonomi yang digeluti bahkan mengantarkan orang Bugis sebagai etnis 

yang memiliki etos kerja, pengembaraan, dan keberanian mengambil resiko dalam hal 

yang berkaitan dengan dunia bisnis. 

Bentuk keunggulan orang Bugis tersebut terbalut dalam sistem komunikasi 

yang menitik-beratkan pada prinsip lempu (kejujuran) dari sini kemudian muncul ada 

tongeng (perkataan jujur) yang menjadi dasar bagi orang Bugis dalam berkomunikasi, 

artinya kejujuran merupakan aspek fundemental yang melandaskan apapun bentuk 

komunikasi dikalangan orang Bugis. maka lahirlah kemudian istilah taro ada taro 

gau yang artinya satunya kata dan perbuatan. Sebab orang dikatakan manusia ketika 

ada kesatuan antara kata dengan perbuatan. Kejujuran inilah yang memberikan ruang 

bagi orang Bugis dapat diterima dimana saja dan dikalangan mana saja. Kejujuran 
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sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan tanggung jawab manusia dengan 

Tuhannya tapi juga merupakan implikasi dari kualitas manusia itu sendiri. Bagi 

keluarga Bugis, sejak kecil anak-anaknya ditekankan dan selalu dipesan untuk 

berkata jujur (ada tongeng).
91

 

B. Nilai-nilai Dakwah dalam Lontara Taro Ada Taro Gau 

Lontara' adalah sebutan naskah kuno bagi rakyat Sulawesi Selatan. Kata ini 

diambil dari bahasa Melayu yaitu lontar atau palem tal (Borassus flabellifer). Dengan 

begitu, lontara adalah naskah yang ditulis pada daun tal, tradisi yang juga dilakukan 

oleh orang Sunda, Jawa, dan Bali dalam menulis naskah mereka di jaman dahulu. 

Ada pula yang berpendapat bahwa secara etimologis kata lontarak terdiri dari dua 

kata: raung (daun) dan talak (lontar). Kata raung talak mengalami proses evolusi 

menjadi lontarak. 

Pappaseng berasal dari bahasa Bugis yang secara harafiah berarti pesan, 

amanat/wasiat atau petuah. Sedangkan secara umum paseng dapat didenifisikan 

sebagai kumpulan pesan, amanat atau petuah dari orang-orang bijaksana yang 

diamanatkan secara turun-temurun dengan cara hafalan, 

kemudian pappaseng tersebut ada yang ditulis ditulis atau dicatat dalam lontarak 

untuk dijadikan kaidah-kaidah hidup dalam masyarakat yang sangat dihormati, 

karena dalam pappaseng terkandung ide atau buah fikiran dan nilai-nilai pendidikan 

yang luhur. Menurut Syamsudduha bahwa, paseng merupakan falsafah hidup 

masyarakat Bugis di Sulawesi-Selatan yang berupa ungkapan yang mencerminkan 

nilai-nilai budaya yang dianggap baik dan bermanfaat bagi kehidupan. 
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Lontara' Paseng adalah sekumpulan pedoman hidup yang berisi petuah 

tentang sebab akibat yang berlaku pada masa lalu, masa sekarang, dan masa akan 

datang. Lontara' Pappaseng merupakan kumpulan amanat atau pesan orang-orang 

bijak, orang terkemuka atau keluarga, yang ditulis dan disuratkan yang kemudian 

diwariskan turun temurun. Paseng semacam ini dijadikan kaidah hidup dalam 

masyarakat. Paseng ini ada kalanya berisi cara-cara pelaksanaan pemerintahan yang 

baik, cara-cara pelaksanaan hubungan kekeluargaan dan lain-lain sebagainya. 

Sebuah Lontara' pappaseng dari To Maccae Ri Luwu ( To Ciung) yang 

menasehatkan perihal tentang kejujuran, bahwasanya kejujuran itu memiliki 7 ciri: 

1. Napariwawoi ri wawo E (Di ataskan yang di atas) 

2. Napariyawai riyawa E (Di bawahkan yang di bawah) 

3. Napariyataui atauwE ( Di kanankan yang di kakan) 

4. Naparilalengngi laleng E (Di dalamkan yang di dalam) 

5. Naparisaliwengngi ri saliwengng E (Diluarkan yang diluar) 

6. Naparimunriwi rimunri E (Di belakangkan yang di belakang) 

7. Napariyoloi riyolo E (Di depankan yang di depan) 

Apabila di uraikan maknanya maka kejujuran dapat di tandai tentang 

bagaimana setiap orang menempatkan sesuatu menurut keadaan yang sebenarnya, 

bagaimana menilai sesuatu dengan sebenarnya, adil dan bijaksana dalam segala hal. 

Maka dalam lontara' juga menitipkan pesan: 

aju mluruea mi riyl perw bol 

Transliterasi : Aju Maluru'E mi riyala parewa bola. 

Artinya:  

Hanya kayu yang luruslah dijadikan alat/bagian rumah. 
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Menelaah lebih dalam makna paseng (pesan) di atas, "Maluru" sama dengan 

"Malempu" yang berarti jujur. Rumah adalah tempat berteduh dari panas dan hujan 

selain menciptakan ketenteraman, begitupula orang yang jujur, adalah orang yang 

dapat melindungi dari panas dan hujannya kehidupan serta sanggup menciptakan 

ketentraman atau dengan kata lain hanyalah orang jujur yang dapat dijadikan 

pemimpin, dan pemimpin yang jujur ialah tidak banyak menuntut haknya dalam 

kewajiban, sebab kewajiban baginya adalah sebuah tanggung jawab. 

Sebagaimana yang terdapat dalam paseng bahwa: 

aj mumGiGi ksi ksi, agK auelaGi siy mlEPuea ap aiyritu melPuae mauritu tElE 

moPomua. ajto mumeserati ri pdmu rop tau, bEtuan aj muwbciwi tauea, aj 

mueapuruai tau loleG edec, ap msolkotu lEtu ri tau rimurimu. 

Transliterasi: “Aja mumangingngi' kasi kasi, Aggangka ulleyangngi siya malempu'E 

apa iyaritu malempu'E, mauritu telleng mompo'mua. Aja' to 

mumasereati ri padammu rupa tau, bettuwanna aja' muwabacciwi 

tauE, aja' muempuruiwi tau lolongengE deceng, apa masolakkotu 

lettuk ri tau rimunrimmu " 

Artinya:  

Janganlah jemu menghadapi kemiskinan, Usahakanlah menurut kejujuran, sebab 

orang jujur meskipun tenggelam akan timbul juga. Jangan pula iri hati terhadap 

sesamamu manusia, jangan membenci orang lain, jangan mencemburui orang yang 

bernasib mujur, sebab musibah akan menimpa engkau sampai keturunanmu kelak ) 

Paseng ini menitipkan pesan yang begitu dalam, bahwasanya janganlah jemu 

menghadapi kemiskinan harta karena menuntut hidup secara jujur, bagaimanapun 

gelapnya kehidupan orang yang menuntut kejujuran tidak akan tersesat, sebab suluh 



86 
 

 
 

dalam hatinya (keimanan) tidak pernah padam. Sebaliknya, orang yang hidup di atas 

gelimangan harta tanpa kejujuran, ibaratnya duduk di kursi emas di dalam sebuah 

penjara, jika iri hati telah tertanam dengan subur, akibatnya buah yang pahit akan 

dikecap pula oleh keturunannya. 

Pappaseng hadir ditengah masyarakat Bugis sebagai media pendidikan moral. 

Pappaseng bertujuan untuk membangun kualitas pribadi masyarakat yang ideal yakni 

yang membawa manfaat kepada alam semesta. Oleh karena itu, di dalam pappaseng 

akan sering ditemui ajaran-ajaran tentang karakter mulia yang dijadikan pedoman 

hidup dalam memimpin. Seorang pemimpin ibarat nahkoda yang memiliki peranan 

yang besar dalam menentukan kemana arah kapal akan berlabuh.
92

 

Dalam lontara pappaseng mengandung empat nilai utama yakni, macca atau 

tau acca, malempu, magetteng na warani dan manini.  

1. Macca atau to acca (pintar) 

Macca dalam lontara sering diletakkan berpasangan dengan nilai kecendekiaan dan 

kejujuran, karena keduanya saling mengisi. Sebagai contoh ungkapan dalam paseng : 

aj nslaiko ac sibw lEPPuu naiy riasE ac ed nmsus npugau, edto ad msus nbli 

ad medec mlEmea nmtEpEea ri pdn ruptau. Naiy riysEeG lEpu mkEsiGi 

gaun, ptuju nwnwn, medec aepn ri edwtea. 

Transliterasi : 

Aja nasalaiko acca sibawa lempu Naiyya riyasenge acca de namasussa napugau, de 

to ada masussa nabali ada madeceng malemma‟e na mateppe‟i ri padanna rupa tau. 

Naiyya riyaseng‟e lempu makessingngi gau‟na, patuju nawanawanna, madeceng 

ampena nametau ri Dewatae.  
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Artinya:  

Jangan pernah ditinggalkan oleh kapandaian dan kejujuran, yang dimaksud 

pandai adalah tidak merasa susah melakukan sesuatu, tidak pula merasa susah 

menanggapi kata kasar dengan kata-kata lembut serta percaya kepada sesama. 

Adapun yang dimaksud jujur yakni baik perangainya, lurus pikirannya, elok 

tingka lakunya serta bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

 Dari petua di atas to acca atau cendekiawaan dalam budaya sulawesi selatan 

adalah orang yang mampu mengetahui atau meraasakan kebenaran yang datang dari 

Dewata Sauwe di hati nuraninya. Kata-kata hikmah atau petuah dan nasehat yang 

membimbing ke jalan kebenaran hanya berasal dari orang-orang yang dapat 

merasakan apa yang terdapat dalam hati nurani. Jadi cendekiawan adalah orang yang 

memadukan antara akal dan hati nurani. Oleh karena itu, konsep acca dalam tradisi 

dan budaya masyarakat Sulawesi selatan terasa sangat relevan untuk dijadikan 

sebagai acuan dalam menaungi kehidupan di alam semesta ini.  

2. Malempu (jujur) 

Lempu atau jujur dalam bahasa lontara di sebut alempureng sebagai sebuah 

nilai luhur budaya, seperti yang diungkapkan oleh Arung Matoa Lamangkuce Tou 

Damang dan Tociung memperlihatkan bahwa lempu atau alempureng merupakan 

ungkapan dan perbuatan yang berasaldari hati nurani. Artinya tau malempu(orang 

jujur) mendasarkan ucapan dan perbuatannya dari hati nurani.  

Lempu merupakan sesuatu prilaku yang lurus, dalam artian mengakui, 

berkata, atau pun memberi suatu informasi yang sesuai kenyataan. Lempu lawan kata 

Belle-Pabbelleng atau bohong yang artinya berkata atau memberi informasi yang 

tidak sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itu, lempu merupakan sikap seseorang 
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ketika berhadapan dengan sesuatu atau pun fenomena tertentu dan menceritakan 

kejadian tersebut tanpa ada perubahan dan modifikasi sedikit pun atau benar-benar 

sesuai dengan realita yang terjadi. 

Hal ini didukung oleh Reso, yakni usaha, ikhtiar dalam mencapai suatu 

tujuan. Sikap lempu merupakan apa yang keluar dari dalam hati nurani setiap manusia 

dan bukan merupakan apa yang keluar dari hasil pemikiran yang melibatkan otak dan 

hawa nafsu belaka melainkan hasil proses ininnawa (renungan hati yang dalam). 

3. Magetteng na warani (kuat dan berani) 

Magetteng na warani yang dimaksud dalam lontara ialah orang yang berani tampil 

untuk membela kepentingan negara atau orang banyak. Getteng adalah sebagai 

sesuatu yang tegas dan konsisten,yaitu tindakan yang tidak samar-samar dan 

bimbang. Hal ini dimaknai sebagai sikap yang berani dan percaya diri, 

mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah. Secara jelas, nyata dan 

meyakinkan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginan. Jika salah dikatakan 

salah, jika benar dikatakan benar tanpa memandang kondisi atau kepada siapa hal 

tersebut diutarakan. 

Getteng menyatakan ketegasan, meskipun anak atau keluarga sendiri, yang 

benar tetap benar dan yang salah tetap salah. Karena itu, seseorang yang tegas tidak 

takut menyatakan apa menurutnya benar meskipun bertentangan dengan atasannya. 

Getteng tidak berarti galak, kasar, pemarah, dan arogan. Ada seseorang yang galak 

dan pemarah  namun sama sekali tidak tegas. Oleh karena itu, Getteng menunjukkan 

sikap kejujuran,tidak berbelit-belit, lugas, serta bertanggung jawab. Getteng, tegas 

dalam mengambil keputusan, teguh pendirian, tabah, dan tahan terhadap godaan. 
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Getteng ditunjang dengan Asitinajang (asas kewajaran), yakni arif, bijaksana, dan adil 

dalam bertindak. 

4. Manini (teliti) 

Manini merupakan sikap atau tindakan yang penuh pertimbangan, selalu 

memikirkan dampak dan resiko kedepannya. Seperti yang terdapat dalam paseng 

bahwa: 

“Naiyya urekna bicarae patampuwaangengngi, nassiturusie Kajao Laliddong, Puang 

Rimaggalatung Karaengnge Matowae; Riasengnge urek maraaja, naiyyapanraapi 

nawa-nawa bengngooku, uwaasengngi urek baiccuk, rimakkedaana iyanaritu urek 

marajaana bicarae. Seuwwaniritu: tutu wali-walie; maduwanna gauk wali-walie; 

matelllunna sabbie wali-wali; maeppaana onroe wali-wali.” 

Artinya : 

Pangkal pokok dari suatu putusan pembicaraan dalam memutuskan suatu 

masalah terdapat empat komponen yang telah menjadi kesepakatan Kajao 

Laliddong dengan Puang Rimaggalatung; bahwa pokok utama pembicaraan 

dalam suatu putusan menurut pikiran/firasat sebagai orang yang masih dungu, 

sehinga saya dapat katakan bahwa akar pokok pembicaraan itu kecil, 

sebagaimana yang dikatakan bahwa pangkal pokok utama bicara itu adalah 

pertama: harus ada penuturan kedua belah pihak yang berselisih; kedua, 

perbuatan kedua belah pihak; ketiga, keterangan saksi kedua belah pihak; 

keempat, kedudukan kedua belah pihak. 

Paseng tersebut mengajarkan agar sebelum melakukan tindakan sebaiknya 

dipikirkan terlebih dahulu matang-matang segala akibat yang akan ditimbulkan. Jika 

perkatan tersebut berakibat suatu kebaikan maka hendaknya segera dilaksanakan, 
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namun jika ucapan itu berakibat buruk, maka sebaiknya dihentikan terlebih dahulu 

sebelum berakibat fatal atau tidak diinginkan,maka dari itu sebelum mengeluarkan 

ucapan, terlebih dahulu mempertimbangkan segala sesuatu yang akan berdampak 

setelahnya. 

C. Proses Penerapan Nilai-nilai Dakwah dalam Lontara Taro Ada Taro Gau dalam 

kepemimpinan rumah tangga 

Nilai merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan, 

nilai ini menjadi suatu landasan atau acuan dalam suatu masyarakat dan menjadi 

falsafah  hidup dalam masyarakat tertentu. Nilai-nilai merupakan sesuatu yang sangat 

dihargai dan diyakini akan kebenarannya, dan sebagai akibatnya sangat diharapkan 

pula perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dalam budaya berfungsi 

sebagai pedoman tertinggi bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu nilai budaya 

akan berlaku ketat dalam masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi. 

Nilai tersebut jumlahnya sangat banyak, maka dalam tesis ini hanya di bahas masalah 

nilai utama, yaitu nilai yang dikemukakan dalam pesan-pesan orang tua dahulu 

(paseng-paseng) dalam lontara taro ada taro gau.  Demikian pula halnya dengan 

masyarakat Bugis, memiliki nilai budaya yang sangat dijunjung tinggi, dilaksanankan 

secara konsisten dan melekat pada diri setiap individu orang Bugis, setelah resmi 

menerima Islam diterapkanlah nilai-nilai dakwah pada masyarakat Bugis Bone pada 

20 Ramadhan 1611, dan menganut sistem pangadereng yang sejalan dengan sara‘
93

 

Setelah masuknya Islam ke Bone, lahirlah sistem pangadereng yang 

megandung lima unsur yaitu wari, rapang, sara‟, ade dan bicara. Pada masa ini, hal-

hal yang tidak sesuai dengan kaidah dakwah Islam, pada saat itu ditinggalkan. 
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Misanya sebelum Islam masuk, yang menjadi pendeta agama adalah bissu(calabai), 

dan setelah masuknya Islam tidak berlaku lagi bissu tapi diganti tantannya menjadi 

kali, iman, kalula, katteddo, doja yang menjadi perangkat Islam dan mengatur 

tentang dakwah yang sejaran dengan sara‟ atau atura-aturan dalam Islam. 

Agama dan budaya merupakan suatu hal yang saling terkait, agama dan 

kebudayaan adalah dua hal yang sangat dekat di masyarakat. Dalam kaidah, 

sebenarnya agama dan kebudayaan mempunyai kedudukan masing-masing dan tidak 

dapat disatukan, karena agamalah yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada 

kebudayaan.  

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan informan Andi Yushand, salah 

satu budayawan di kabupaten Bone, menyatakan bahwa: 

―dalam pangadereng mengandung unsur sara‟ (syariat Agama). Semua yang 
bertentangan dalam ajaran islam ditinggalkan, baik bentuk dakwah maupun 
tradisional. Jadi tradisi-tradisi yang bertentangan dengan sara maka 
ditinggalkan. Dakwah yang dilakukan harus sejaran dengan sara‘ (syariat 
agama)‖. 

Masyarakat Bugis pada masa lalu senantiasa memelihara nilai-nilai dan norma 

yang ada. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan selalu berpedoman pada paseng 

tomatoa. Pappaseng berisi nasehat yang baik dibangun atas landasan filosofi yang 

kokoh yakni pangadereng yang merupakan tatanan nilai yang diciptakan untuk 

mengatur prilaku hidup bermasyarakat. Pangadereng mengatur hubungan keluarga, 

hubungan antar pribadi, hubungan antar lingkungan dan sekitarnya. Sistem 

pangadereng terdiri dari lima komponen, yaitu ade‟ (adat), bicara (peradilan), wari 

(aturan), rapang (undang-undang), dan sara‟ (hukum Islam).  

Pappaseng diartikan sebagai pesan, nasihat atau wasiat dari orang tua kita 

yang ditujukan kepada anak cucunya. Pappaseng merupakan warisan budaya orang 

Bugis yang sekaligus sebagai kearifan lokal. Pesan-pesan itu dapat dijadikan sebagai 
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pedoman dan pegangan hidup. Walaupun disadari kalau pesan itu sudah banyak yang 

terasa kurang relevan dengan perkembangan jaman. Kendati pun demikian bila 

mengkaji lebih dalam secara filosofis masih banyak juga yang dibutuhkan dalam 

berkehidupan sosial yang harmonis, menjaga integritas diri, menerapkan prinsip-

prinsip kejujuran dan yang termasuk akhlakul karimah lainnya.
 94

 

Pangadereng merupakan sumber nilai dalam kehidupan Bugis. menurut Hj. 

Andi Rusdiyanah menyatakan bahwa pangadereng adalah salah satu aspek dari 

kebudayaan Bugis sebagai ajaran adat yang dipengaruhi oleh agama. Di dalamnya 

ada unsur sara‘. Budaya Bugis ini ditopang oleh siri‘ sebagai esensi aplikasinya yang 

didasari oleh pangadereng secara totalitas, dari siri‟ maka lahirlah istilah taro ada 

taro gau, yaitu menyatunya antara ucapan dan perbuatan. Sebab orang dikatakan 

manusia ketika ada kesatuan antara perkataan dan perbuatannya. Dari prinsip inilah 

taro ada taro gau atau ada toneng maka akan menjadi solusi membangun kepercayaan 

padi diri seseorang. 

Siri‟ tidak dapat dipisahkan dalam menegakkan harga diri maka orang yang 

melanggar pangadereang akan merendahkan sendiri drajatnya dalam masyarakat. 

Tujuan hidup menurut pangadereng yaitu untuk melaksanakan tuntutan fitrah 

manusia guna mencapai martabatnya yaitu siri‟. Apabila pangadereng dan segala 

aspeknya tidak ada lagi, maka terhapus fitrah manusia, hilangnya siri‟ dan hidup 

tidak ada lagi artinya menurut orang Bugis. Orang Bugis selalu menjunjung nilai taro 

ada taro gau karena memegang teguh nilai siri‟. Orang Bugis taat pada pangadereng 

karena mempunyi siri‟ seperti tersirat dalam ungkapan : 
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siri  eami riaoR rilino autEtE ri adE enjgainmi sirit naiy siriea suGE nrrE Nw n 

kirkir. 

Transliterasi: 

Siri‟ emi ri onroang ri-lino, utetteng ri ade‟e najagaimani siri‟ta, naia siri‟e sunge‟e 

narenreng nyawa na kira-kira. 

Artinya : 

Hanya untuk siri‟ dapat hidup di dunia, aku setia kepada adat demi terjaganya 

atau terpeliharanya harga diriku, adapun siri‟ jiwa ganjarannya nyawa 

rekannya. 

Berdasarkan konsep siri‘ ini terdapat pula pesse yaitu pedih, dalam ungkapan 

Bugis yang bertalian dengan siri‘ atau passe sebagai berikut: 

aiy  sEpuGit, rEkua edEn sirin aEK mEsE pEsEn 

Transliterasi: 

Ia sempungi‟ta, rekkua de‟na siri‟na engka messe pessena. 

Artinya : 

Sesama orang Bugis, bilamana siri‟ itu tidak ada lagi padanya, maka niscaya 

masih ada pesse nya.  

Dalam melakukan komunikasi, orang Bugis berpegang teguh pada pesan 

orang tua ( pappaseng tomatoa) bahwa:  

Nakko mappauko inggeranggi ade‟e, enrengnge rapangng‟e, menggerangtoi gau 
muasenge patuju, naiya muranrangi ada, mupasitai ponna cappaqna adae nainappa 
mupoada. Apaq iaria ada madecenge, enrengnge gau madecenge, ade‟pa natettongi 
na madeceng, enrengnge ada-adammu natania onronna naonroi, salamui. 

Artinya : 

Jika engkau berkata, ingatlah adat serta perumpamaan kata, dan ingat pula 

perbuatan yang kau anggap benar. Cocokkan juga antara pangkal dan ujung 

perkataan setelah itu, barulah kamu katakan, adapun perkataan dan perbuatan 

yang baik itu adalah ketika berpedoman pada aturan adat. Jika engkau berkata-

kata bukan pada tempat yang benar, maka ia dianggap salah pula. 

 Pesan ini mengajarkan kepada orang Bugis dalam berkomunikasi agar selalu 

memperhatikan ade‟ sebagai patokan. Menyatunya antara perkataan dan perbuatan( 
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taro ada taro gau)  merupakan bagian dari ade‟. Tidak akan disebut manusia itu 

sebagai manusia jika lain yang diucapkan lain pula yang dioerbuat. Maka dari itu 

harus senantiasa berpegang pada aturan adat karena dalam adat terdapat kebenaran. 

Besarkanlah takut (takwa)mu pada Tuhan, dan hargai siri‟ (harga diri)mu karena 

itulah yang tak terpisahkan dari kebenaran (alempureng). 

Dalam kearifan lokal masyarakat bugis tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai 

falsafah yang menjadi panduan hidup. Salah satu falsafah yang sering dijadikan 

semangat hidup oleh orang bugis adalah Taro Ada Taro Gau. Taro Ada Taro Gau 

artinya sama perkataan dan perbutan, bermakna konsistensi perbutan dengan apa 

yang dikatakan, setiap ucapan adalah konsekuensi dari perbuatan. Prinsip ini 

mengajarkan betapa pentingnya memiliki sikap yang bisa dipercaya. ―taro ada taro 

gau‖ memiliki makna bahwa sebagai pemimpin atau apapun profesi seseorang 

senantiasalah untuk selalu konsisten antara ucapan dan perbuatan. Ketika ucapan dan 

perbuatan anda sejalan maka dapat dipastikan orang-orang yang anda pimpin atau 

berada disekitar anda akan semakin mempercayai anda dengan adanya kepercayaan 

maka anda sudah sukses menapaki tangga kepemimpinan yaitu dipercaya atau 

menjadi pemimpin yang dipercaya. 

Pentingnya penerapan taro ada taro gau karena memiliki sebuah nilai 

kepemimpinan yang ideal bagi sebuah kepemimpinan rumah tangga untuk 

mewujudkan keluarga yang sakinah. Nilai itu adalah macca, malemppu, magetteng 

dan manini.  

1. Macca (pintar) 

Kecerdasan atau kepintaran merupakan hal penting untuk dimiliki oleh 

pemimpin dalam menguus rumah tangga, agar  dapat menjadi teladan yang baik bagi 
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keluarga yang dipimpinnya, dan mampu mengayomi serta menjadi panutan bagi 

keluarganya. Menurut Wanardi:  

―pemimpin harus pintar karena, bagaimanapun kita laki-laki sebagai junjungan, 
dan dalam al-quran disampaikan bahwa laki-laki adalah sebagai panutan dan 
pemimpin. Makanya dia harus pintar mengarahkan dan selalu membawa kearah 
yang positif terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Secara tidak 
langsung pemimpin dituntut untuk mengarahkan dari segi tuntunan, nah 
disinilah tersirat kata-kata macca dan bagaimanapun seorang laki-laki dituntut 
untuk lebih dari pada seorang yang dipimpinnya, baik dari segi pengamalan 
maupun pendidikan, selain itu penerapan konsep macca adalah perlu adanya 
kajian khusus untuk anak-anak dan istri yang menjadi tanggungan supaya 
mereka betul-betul konsisten dan selalu mebiasakan sifat tersebut dalam 
dirinya.‖.
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Berdasarkan dari wawancara dengan saudara Wanardi maka menurutnya 

seorang laiki-laki bukan hanya bertugas sebagai pemimpin dalam rumah tangga akan 

tetapi dalam kepemimpinannya tersebut ia juga harus menjadi junjungan dan panutan 

bagi keluarga yang dipimpinnya. Pendapat tersebuat ia sandarkan kepada firman 

Allah yang terdapat dalam QS.Al-Nisa/4:34: 

                      ... 

Terjemahnya: 

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 

melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 

(wanita)...
96

 

Melalui ayat di atas, Wanardi memahami bahwa seorang laki-laki merupakan 

pemimpin dan panutan bagi anggota keluarganya. Ia bertanggung jawab penuh 

terhadap istri dan anak-anaknya, oleh karena itu bagaimana mungkin seorang laki-

laki akan menjadi pemimpin dan pantutan bagi keluarganya kalau ia tidak memiliki 

sifat macca atau pintar. 
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Sebagai pemimpin yang menjadi tuladan bagi keluarganya, seorang laki-laki 

harus memiliki pendidikan yang memadai agar mampu membina, mengarahkan dan 

membimbing keluarganya ke arah yang positif. Jangan sampai karena kurangnya ilmu 

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin ia justru tidak mampu 

mengajarkan kepada istri dan anaknya untuk membedakan hal-hal posif dan yang 

negatif. Dalam pappaseng di ajarkan bahwa: 

tElu augn edeceg ri wtkel, pisKaieyNai aeln mgau mj, pisKaieyNa aeln mkEd 

ad mj, pisKaieyNa aeln mnwnw mj 

Transliterasi: 

Tellui unganna deceng‟e ri watakkale, pisangkaiyengngi alena magau maja, 

pisangkaiyengngia alena makkeda ada maja, pisangkaiyengngi alena mannawa-

nawa maja  

Artinya : 

Ada tiga bunga kebaikan dalam tubuh kita, melarang dirinya berbuat yang tidak 

baik, melarang dirinya berkata-kata yang tidak baik, melarang dirinya berpikir 

yang tidak baik. 

Pappaseng diatas memulai pesannya dengan perkataan tellui unganna 

decengge ri watakale‟e. Kalimat unganna (bunga) dalam pappaseng tersebut 

digunakan untuk melambangkan keindahan dan keharuman, oleh karena itu 

disandingkannya kata unganna dengan decengge riwatakkale‟e (kebaikan dalam 

tubuh)  menunjukkan bahwa  kebaikan seseorang akan tampak indah dan harum 

sepanjang masa jika memenuhi tiga hal, yaitu pisangkaianggi alena gau maja 

(melarang dirinya berbuat yang tidak baik), pisangkaianggi alena makkeda ada maja 
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(melarang dirinya berkata yang tidak baik), pisangkaianggi alena mannawa-nawa 

maja( melarang dirinya berpikir yang tidak baik).  

Salah satu contoh penerapan paseng di atas yang sering diterapkan dalam 

keluarga adalah pisangkaianggi alena makkeda ada maja atau dalam istilah lain 

disebut dengan warekkada madeceng (tutur kata yang baik). Pappaseng ini dalam 

pola komunikasi masyarakat Bugis mengandung prinsip sipakkatau (saling 

memanusiakan).  

Di dalam nilai sipakkatau, perbuatan yang tingkatannya paling tinggi adalah 

berusaha memanusiakan kembali orang yang telah terjerumus menjadi manusia yang 

hanya seperti manusia (rapang tau), manusia yang hanya menyerupai manusia 

(maddupa tau), atau manusia yang hina seperti binatang (olokolok). Orang Bugis juga 

selalu membangun hubungan harmonis dalam lingkungannya. Salah satu kunci dalam 

membangun keharmonisan tersebut adalah dengan menciptakan sikap saling 

menghormati antara sesama manusia (sipakkatau) atau memperlakukan sesama 

secara kemanusiaan menurut harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sikap 

sipakatau ini harus diajarkan oleh seorang pemimpin rumah tangga kepada istri dan 

anaknya baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan sosial 

bermasyarakat.  

Dalam hubungan kekeluargaan sikap sipakkatau terwujud melalui pengajaran 

tentang penggunaan bahasa dan kosa kata yang tidak menunjukkan tingkatan usia 

atau jabatan sosial seseorang. Misalnya penggunaan bahasa ―kamu‖ (iko) dan ―saya/  

aku‖(iya‟/aleku) tanpa disertai dengan embel-embel tingkatan usia atau jabatan sosial 

seperti iya atammu (saya bawahanmu) contoh lain untuk menunjukkan nilai 
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sipakkatau yaitu mengajarkan berkata iye‟ (iya) baik dalam menjawab pertanyaan 

maupun menjawab panggilan.  

Sedangkan dalam hubungan sosial, sikap sipakkatau mengajarkan bahwa orang 

yang derajatnya lebih rendah harus menunjukkan rasa hormatnya kepada orang yang 

lebih tinggi, dan sebaliknya orang yang drajatnya lebih tinggi harus menunjukkan 

sikap kasih sayangnya kepada orang yang drajatnya lebih rendah. Contoh dalam 

budaya masyarakat Bugis bahasa orang tua kepada anaknya berbeda dengan bahasa 

anak kepada orang tuanya. Anak atau orang yang lebih muda usianya akan 

menggunakan kata idi‟ (anda), sementara orang tua atau orang yang lebih tua akan 

menggunakan kata iko yang juga berarti anda. Meskipun kata idi‟ dan iko mempunyai 

arti yang sama namun secara praktik atau rasa bahasa memiliki makna yang berbeda. 

Kata idi‟ mengandung kesan penghormatan seorang anak atau yang lebih muda 

kepada orang tuanya atau yang lebih dituakan. Sementara kata iko mengandung kesan 

yang datar sebagai makna dari kata anda atau kamu, dan akan terkesan menjadi 

panggilan kasih sayang jika orang tua atau yang lebih dituakan menyapa anaknya 

atau yang lebih muda dengan penambahan kata nak (anak), atau andi/anring (adik), 

misalnya kita menyapa anak kita atau orang yang lebih muda dengan sapaan iko nak 

(kamu nak) atau iko ndik (kamu dik). 

Selain mengandung prinsip sipakatau, pappaseng pisangkaianggi alena 

makkeda ada maja/ warekkada madeceng juga mengandung prinsip 

siammasei/manggasi‟ (saling menyayangi) prinsip ini harus dimiliki dan diajarkan 

oleh seorang pemimpin rumah tangga kepada istri dan anak-anaknya dengan dasar 

saling menyayangi antara satu sama lain dalam kehidupan. Rasa kasih sayang atau 

saling menyayangi, merupakan faktor penting dan nilai mendasar dalam 
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berkomunikasi dengan orang lain. Prinsip ini diterapkan oleh seorang pemimpin 

rumah tangga baik dalam komunikasinya terhadap keluarga maupun dengan orang 

lain.  

Penerapan prinsip ini di dalam keluarga terlihat dari kepandaian seorang 

pemimpin rumah tangga dalam menggunakan kata-kata kiasan atau dalam istilah 

Bugis macca maccekko ada yang bertujuan untuk menjaga perasaan pasangannya. 

Contohnya seorang suami yang mencicipi masakan istrinya yang kurang enak karena 

keasinan atau kelebihan rasa, maka seorang suami yang pintar akan menegur atau 

memperingati istrinya dengan mengunakan kata-kata kiasan yang lebih sopan dan 

halus sehingga pesan yang ia sampaikan bisa diterima dengan baik tanpa menyakiti 

perasaan sang istri, dia akan mengatakan kepada istrinya ―ooo ma‟nna gello‟ paha 

sedding rasana nasu-nasutta, tapi liwapi gellona narekko ditambai-tambai cedde 

wai‖ (wahai istriku, sungguh enak masakan mu, tapi alangkah lebih enak lagi rasanya 

kalau ditambahkan air sedikit).   

Hal seperti ini juga pernah dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan rumah 

tangganya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu ketika aisyah membuat 

masakan, ternyata masakan yang dibuatnya terlalu banyak garam, akibatnya masakan 

tersebut terasa sangat asin. Ketika Rasulullah saw dipersilahkan untuk makan maka, 

begitu menyuap masakan tersebut, aisah melihat suatu keanehan. Ia kemudian 

bertanya kepada Rasulullah, ada yang salah tidak dengan masakan yang dibuatnya 

itu. Rasulullah pun menjawab tidak, masakanmu sungguh luar biasa. Rasulullah tidak 

banyak protes terhadap masakan istrinya, sebab Rasulullah menjaga perasaan Aisyah.  

Dalam hal penerapannya terhadap orang lain, prinsip ini biasa ditemukan saat 

bertemu dengan orang lain atau saat bertamu disebuah rumah, dengan cara senantiasa 
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mengucapkan kalimat salam “Assalamu „Alaikum” atau “Assalamu „Alaikum 

Warahmatullahi Wabarakatuh”. Setelah mengucapkan salam, biasanya mereka akan 

saling menanyakan keadaan ―agatu kareba?‖ (apa kabar), dan ―madising-dising 

muakki‖ (sehat-sehat saja), pertanyaan tersebut biasanya akan  dijawab dengan 

ucapan yang diawali dengan kalimat ―alhamdulillah‖, dan diikuti dengan kalimat lain 

seperti ―alhamdulillah nawareng mof‟i puang‟E adisingen barakka padduangeng‟ta” 

(alhamdulillah Tuhan masih memberi kesehatan kepada kita semua, berkat doa kita). 

Ketika akan berpisah ucapan salam dan harapan keselamatan tidak luput disampaikan 

oleh masing-masing peserta komunikasi dengan ucapan ―asslamualaikum/ waalaikum 

salam, akkalitutuki, pakessingi parenggerangtta/arenggerakki‖ (assalamualaikum/ 

waalaikumsalam, hati-hati, peliharalah ingatan/senantiasa mengingat kepada Tuhan). 

Ungkapan-ungkapan salam di atas sering dijumpai dalam komunikasi masyarakat 

Bugis, baik ketika bertemu maupun berpisah. 

Salam dalam tradisi orang Bugis selalu diungkapkan sekalipun dalam hubungan 

yang kurang harmonis. Sikap saling mendoakan seperti ini dalam Islam merupakan 

bentuk rasa saling menyayangi antara sesama manusia. 

Singkatnya, pappaseng di atas mengajarkan kepada siapapun, khususnya bagi 

seorang pemimpin agar selalu mengajarkan kepada keluarganya bahwa kebaikan 

seseorang akan bernilai tinggi dan dikenang oleh masyarakat  jika tiga kebaikan 

tersebut ada dalam dirinya. Tiga hal tersebut yaitu baiknya perbuatan, baiknya 

perkataan, dan baiknya pikiran, semua itu harus dimulai dan ditanamkan pada diri 

sendiri kemudian diajarkan dan diterapkan kepada keluarga atau orang lain.  

Tiga pesan utama pappaseng di atas juga dikuatkan dalam al-Qur‘an yang 

terdapat pada QS. Al-Shaff/61: 2-3. 
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Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak 

kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan 

apa-apa yang tiada kamu kerjakan.
97

 

 Pada ayat ke 2 dan ke 3 surat as-Shaff di atas Allah swt memanggil orang-

orang yang beriman dengan bentuk pertanyaan. Pertanyaan itu adalah mengapa kamu 

mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Pada hakikatnya pertanyaan yang 

terdapat dalam ayat tersebut bertujuan untuk mengajarkan kepada orang-orang yang 

beriman bahwa sedapat mungkin kita harus berusaha menyelaraskan antara ucapan, 

pikiran dan perbuatan. Jangan sampai kita hanya pandai mengarahkan orang lain 

terhadap hal-hal yang positif tetapi kita sendiri tidak berusaha melakukan hal 

tersebut, sebab orang yang mengajarkan kebaikan tetapi ia tidak mengamalkannya 

maka ia ibarat seperti lilin, mampu menerangi orang banyak tetapi secara bersamaan 

dirinya juga habis terbakar oleh api. 

Melalui pendidikan yang memadai seorang pemimpin juga akan  mampu 

menghadapi berbagai problem dalam keluarganya. Melalui bekal ilmu seorang 

pemimpin bisa membedakan antara hak dan kewajiban, seperti halnya sebuah 

bangunan yang menjulang tinggi ternyata dapat berdiri kokoh, tepat sesuai posisi dan 

proporsi karena ada prinsip saling melengkapi, begitu juga dengan kehidupan 

berumah tangga, apabila suami istri saling melengkapi dan mengetahui apa yang 

menjadi hak dan kewajiban masing-masing maka akan melahirkan keutuhan rumah 

                                                           
97

 Kementrian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan, h. 551. 



102 
 

 
 

tangga yang kokoh. Hal ini sejalan dengan pendapat John Maxwell yang mengatakan  

bahwa seorang pemimpin adalah dia yang mengetahui, memutuskan dan 

menunjukkan jalan keluar dari masalah yang ada.
98

   

Pemimpin bukan Cuma memimpin bawahannya, tapi juga harus mampu 

memberikan jalan keluar (problem solver) dari permasalahan yang dihadapi. Prinsip 

ini pun berlaku dalam memimpin keluarga, karena setiap masalah yang dihadapi 

dalam rumah tangga, adalah tanggung jawab kepala keluarga.  

Menjadi kepala keluarga tidak mudah, banyak orang yang gagal dalam 

memimpin rumah tangganya, itulah sebabnya pemimpin dituntut memiliki 

kecerdasan yang komplit antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan 

juga kecerdasan spiritual harus seimbang.  

Sebagaimana tauladan yang diberikan oleh Rasulullah saw, sebagai pemimpin 

dalam rumah tangga, masyarakat, dan negara yang sukses, salah satu faktor dari 

kesuksesan tersebut adalah sifat fathonah (cerdas) yang di miliki oleh Rasulullah. 

Sukses dalam karier dan pemerintahan yang dimulai dari kesuksesannya dalam 

memimpin keluarga. sukses dalam pengertian mampu menjaga keharmonisan 

keluarga, mampu mencerdaskan keluarga sesuai dengan kebutuhan dan yang 

terpenting mampu memimpin keluarga dalam menjaga akhlak dan prilaku keluarga 

yang baik, sehingga memberi manfaat bagi orang banyak.  

Ketika seorang pemimpin rumah tangga tidak memiliki sifat pintar atau dalam 

bahasa lontara ―tau acca” maka tidak menutup kemungkinan konflik-konflik kecil 

saja  tidak bisa diatasi. Seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak, begitupula 

setiap rumah tangga yang tentu tak lepas dari dari riak dan gejolak antara suami dan 
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istri. Dalam rumah tangga menyatukan dua kepala yang memiliki pemikiran masing-

masing tidaklah mudah sehingga hal yang sifatnya sederhana dan sepele bisa memicu 

masalah yang bisa memengaruhi masa depan rumah tangga, maka dalam hal inilah 

kepintaran suatu pemimpin rumah tangga harus ada dalam penerapannya kepada 

keluarga yang dipimpinnya, agar mampu mengatasi problem secara bijak tanpa 

mengedepankan ego pribadi namun lebih memikirkan kepentingan bersama.  

Dari hasil penelitian penulis, salah satu pemicu keretakan suatu rumah tangga 

ialah seorang kepala keluarga atau dalam hal ini laki-laki sebagai pemimpin keluarga 

yang tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai kepala 

keluarga yang menjadi pengayom bagi anak dan istrinya, seorang pemimpin yang 

tidak mempunyai kapasitas ilmu yang memadai dalam membina rumah tangganya. 

Menurut Santhy, salah satu informan yang rumah tangganya gagal, bahwa:  

Dari empat kali pernikahnya gagal semua, konsep macca tidak sama sekali di 

terapkan dalam rumah tangganya, buktinya empat kali pernikahanku gagal 

karena faktor kelalaian dari kepala keluarga itu sendiri, ia gagal membina 

keluarganya dengan baik, keegoisan selalu di kedepankan antara satu sama lain 

hingga berakhir dengan perceraian yang berulang kali.
99

  

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegagalan rumah tangga 

Santhy disebabkan karena sifat macca tidak diterapkan oleh suaminya. Ada beberapa 

faktor yang menyebabkan kegagalan dalam rumah tangganya. Faktor pertama karena 

suaminya tidak dapat menerapkan pappaseng pisangkaianggi alena gau maja 

(melarang dirinya berbuat yang tidak baik), hal itu dibuktikan dari perkataan Santhy 

bahwa ―suaminya gagal membina keluarganya dengan baik‖, oleh karena itu 

jangankan membina keluarga dengan baik membina dirinya sendiri ia tidak mampu. 

Faktor kedua ialah suaminya tidak mampu menerapkan pisangkaianggi alena 
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makkeda ada maja (melarang dirinya untuk berkata yang tidak baik) hal ini 

dibuktikan dari perkataan Santhy bahwa ia sudah menikah sebanyak empat kali, 

pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keempat suaminya yang dulu tidak mampu 

menahan dirinya untuk mengucapkan sesuatu yang sangat dibenci oleh agama yaitu 

kata-kata talak atau cerai. Faktor terakhir yang menyebabkan kegagalan rumah tangga 

Santhy yaitu suaminya tidak mampu menerapkan pisangkaianggi alena nawa-nawa 

maja (melarang dirinya untuk berfikir yang tidak baik) hal ini dibuktikan dari 

perkataan Santhy bahwa suaminya selalu mengedepankan ego saat menghadapi 

situasi apapun dalam rumah tangganya. 

Melalui penjelasan di atas maka seorang pemimpin dituntut untuk pintar secara 

lisan, perbuatan, dan pikiran. pentingnya kecerdasan atau sifat macca dalam sebuah 

keluarga tidak hanya diperoleh dalam kehidupan dunia tetapi ia juga akan bermanfaat 

untuk mempereleh kebaikan-kebaikan di ahirat kelak. Sebagaimana yang dijelaskan 

dalam paseng : 

nerko aEKko punai pdisEGE mjEpu nritu murututonihtu edecn lino nEnia aehr 

Transliterasi : 

Narekko engkako punnai paddisengeng majeppunaritu murunttu tonihatu decengnna 

lino nennia ahera. 

Artinya : 

Bila engkau memililiki ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya engkau telah 

mendapatkan kebaikan dunia maupun di ahirat. 

Sebagai kesimpulan wawancara dan penjelasan di atas maka pemimpin 

keluarga harus memiliki sifat pintar atau macca agar mampu mengatasi setiap konflik 

dengan bijak sebagai pemimpin dalam keluarganya. Rumah tangga yang harmonis 
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bukan berarti tanpa konflik dan masalah, justru dengan berbagai konflik dan masalah 

itu akan menjadi pembuktian kedewasaan suatu hubungan. Oleh karena itu dalam 

mebangun rumah tangga  sangat dibutuhkan kedewasaan, tidak mengedepankan ego 

pribadi demi untuk kepentingan bersama dalam keluarga yang di pimpinnya. 

2. Malempu (Jujur) 

Malempu‟ dalam bahasa Bugis berarti lurus, lawan kata dari kata bengkok. 

Dalam berbagai konteks adakalanya kata lempu berarti juga ikhlas, benar, baik, atau 

adil. Sehingga kata-kata tersebut berlawanan dengan kata culas, curang, khianat, 

seleweng, buruk, tipu, aniaya, dan semacamnya. 

Menurut Mutakaddim seorang kepala sekolah di SDN 95 Solo kabupaten Bone, 

bahwa: 

 ―pemimpin  harus jujur agar mampu memberi contoh yang baik bagi anak dan 
istrinya, misalnya sejak kecil anak-anak kami terapkan alemppureng kepada 
anak-anak kami. Contoh, jangan mengambil barang orang lain kalau bukan 
kepunyaanmu, dan dirumah biasanya kami selalu mengingatkan jangan 
mengambil uang tanpa sepengetahuan bapak/mama begitu juga diluar 
rumah‖.

100
 

Berdasarkan wawancara di atas, maka menurut Mutakaddim seorang pemimpin 

yang ideal harus mempunyai sifat malempu atau jujur. Kejujuran atau alempureng 

merupakan  pagar yang dibangun masyarakat Bugis, yang bertujuan untuk 

mengelilingi dirinya dimanapun ia berada.  

Nilai kejujuran yang terkandung dalam pesan yang disampaikan oleh 

Mutakaddim tersebut juga ditemukan dalam pappaseng tao riolo: 

aj nslaiko ac sibw lEpu naiy riasE ac ed nmsus npugau, edto ad msus nbli ad 

medec mlEmea nmtEpEea ri pdn ruptau. naiy riysEeG lEPu mkEsiGi gaun, 

ptuju nwnwn, medec aepn ri edwtea. 
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 Mutakaddim (59 Tahun), Kepala Sekolah SDN 95 Solo  Kabupaten Bone. Wawancara, 18 

September 2019. 
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Transliterasi : 

Aja nasalaiko acca sibawa lempu Naiyya riyasenge acca de namasussa napugau, de 

to ada masussa nabali ada madeceng malemma‟e na mateppe‟i ri padanna rupa tau. 

Naiyya riyaseng‟e lempu makessingngi gau‟na, patuju nawanawanna, madeceng 

ampena nametau ri Dewatae.  

Artinya:  

Jangan pernah ditinggalkan oleh kapandaian dan kejujuran, yang dimaksud 

pandai adalah tidak merasa susah melakukan sesuatu, tidak pula merasa susah 

menanggapi kata kasar dengan kata-kata lembut serta percaya kepada sesama. 

Adapun yang dimaksud jujur yakni baik perangainya, lurus pikirannya, elok 

tingka lakunya serta bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

Pappaseng ini mengandung pentingnya kejujuran bagi orang-orang yang 

berilmu. Orang yang berilmu semestinya tidak terlepas dari sifat jujur, apa, dimana 

dan bagaimana pun keadaannya. Karena ilmu adalah puncak kesenangan maknawi. 

Adapun ayat yang terkait dengan pappaseng di atas terdapat dalam QS al-Isra/17 :36: 

                           

    

Terjemahnya : 

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 

tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 

akan diminta pertanggungan jawabnya.  101  

 Selain menerapkan sifat malempu pada dirinya, menurut Mutakaddim  

kejujuran pertama kali harus ditanamkan dengan cara memberi contoh yang baik bagi 
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 Kementrian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya, h. 285. 
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anak dan istri. Di antara nilai-nilai alempureng yang ia terapkan dalam keluarganya 

adalah sifat tidak serakah dan amanah. Sifat tidak serakah terlihat ketika ia 

mengatakan kepada anak-anaknya agar jangan mengambil sesuatu yang bukan 

menjadi haknya. Adapun sifat amanah ia terapkan dengan cara mengingatkan kepada 

anak-anaknya agar tidak mengambil uang tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya 

begitu juga ketika berada diluar rumah. 

Pendapat Mutakkaddim di atas sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh 

Tociung (cendekiawan Luwu dengan La manussa Toakkarangeng ) calon raja atau 

datu soppeng, ia menjelaskan : 

aEpai gaun lEPuea. Rislaiea ndPEGE riprEnuaGiea tEmecko. bEtuan risersi 

tEpbEela. tEmGoaGEGi tnia aolon. tEnsE edec erko nsmrini puedecGi. 

Transliterasi : 

“Eppa‟i gau‟na lempue risalaie naddampengeng, riparennuangie temmacekko 

bettuanna risandresi tennapabelleang, temmangoloanggi tennia olona:  tenninaseng 

deceng rekko nassamarini  pudecengngi”. 

Artinya : 

Empat syaratnya kejujuran; jika orang bersalah padanya, maka dapat 

memaafkannya; jika diamanati tidak curang, artinya jika orang mengharapkan 

bantuannya, dia tidak akan berhianat; tidak serakah terhadap sesuatu yang 

bukan haknya; tidak menganggap sebagai kebaikan sesuatu yang merupakan 

bukan kebaikan bersama‖. 

Pengertian allempureng sebagai sebuah nilai luhur budaya seperti diungkapkan 

oleh Tociung memperlihatkan bahwa alempureng merupakan ungkapan dan 

perbuatan yang berasal dari hati nurani. Artinya tau malempu‟ (orang yang jujur) 

mendasarkan ucapan dan perbuatannya dari hati nurani. Alempureng adalah sebuah 

sikap yang menancapkan tiangnya jauh ke lubuk hati karena manusia harus jujur 
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kepada dirinya sendiri. Olehnya itu alempureng bukan hanya modal harga diri pribadi 

tapi juga modal dasar untuk menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Dengan 

keteguhan dan kejujuran yang dimiliki maka terbentuklah karakter pemimpin teguh.  

Di antara empat syarat kejujuran yang diungkapkan oleh Tociung di atas, maka 

nilai kejujuran yang telah diterapkan oleh Mutakaddim tergambar pada dua kalimat 

berikut: 

a. Temmangoloanggi tennia olona (tidak serakah terhadap sesuatu yang bukan 

haknya) yang menggambarkan sifat tidak serakah). Sifat lempu atau jujur yang 

diajarkan Mutakaddim kepada keluarganya ini sejalan dengan kearifan lokal 

masyarakat Bugis. Dalam kesrifan lokal masyarakat bugis terdapat sebuah pesan 

Kajolaliddong (cedekiawan Bone) yang menjelaskan tentang sifat lempu ini, 

dalam seruannya ia mengatakan bahwa: 

aj mual tnEtnE tnia tnEtnEmu. aj mual wrpr tnia wrprmu ntniato mnmu. 

ajto mupsu etdo ntnia etdomu. eaREeG aNr tEnia aNrmu. ajto mual aju 

ripser ntnia iko pserai. ajto mual aju r wEt wli ntnia ko pEtwliwi. 

Transliterasi : 

Aja muala taneng-taneng ko tennia taneng-tanengmu, aja muala 

warangmparang ko tennia warangmparangmmu na taniato mana‟mu, ajato 

mupessu tedong ko tania tedongmu, enrengge anyyarang ko tennia 

anyyarangmu, ajato muala aju ri pasanre natennia iko pasanrei, ajato muala aju 

riwetta wali ko tennia iko mpetta waliwi. 

Artinya : 

Jangan mengambil tanaman yang bukan tanaman mu, jangan mengambil 

barang-barangmu bukan pula pusakamu, jangan mengeluarkan kerbau yang 
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bukan kerbaumu, juga kuda yang bukan kudamu. Jangan mengambil kayu 

yang disandarkan kalau bukan engkau yang menyandarkannya, jangan juga 

mengambil kayu yang sudah dipotong ujung pangkalnya yang bukan 

engkau yang memotongnya. 

Melalui pesan di atas, Kajalaliddong (cendekiawan Bone) menyampaikan 

nasehat yang sangat berharga. Nasehat tersebut menegaskan bahwasanya sifat 

lempu atau jujur merupakan dasar dari sifat macca atau pintar. Kejujuran yang 

dimaksud di atas digambarkan melalui larangan untuk tidak mengambil barang 

yang merupakan hak orang lain dan tidak menikmati hasil jerih payah serta 

keringat orang lain, yang bukan hasil usahanya sendiri. 

b.  Riparennuangie temmacekko bettuanna risandresi tennapabelleang (jika 

diamanati tidak curang, artinya jika orang mengharapkan bantuannya, dia tidak 

akan berkhianat) sifat lempu‟ ini menggambarkan sifat amanah. Banyak contoh 

dari orang-orang terdahulu yang menggambarkan nilai-nilai kejujuran ini, seperti 

kisah tentang nenek Malomo. Dikisahkan seorang anak di Sidenreng yang 

melanggar nilai kejujuran terpaksa harus menerima hukuman mati sebagai 

konsekuensi dari perbuatannya. Hukuman mati yang diperoleh anak tersebut 

dijatuhkan oleh ayahnya sendiri yang pada saat itu berkedudukan sebagai hakim 

di daerah itu, yakni lapagala nenek Malomo. Beliau memegang prinsip atau nilai 

yang disebut alempureng nenia deceng/kapang (kejujuran dan baik sangka).  

Suatu ketika dalam masa jabatan kehakimannya panen selama tiga tahun tidak 

berhasil. Orang-orang pun segera mencari penyebab dari kegagalan tersebut, 

dalam suasana kebingungan dan kecemasan itu, tiba-tiba putra nenek Mallomo 

sendiri datang bersimpuh dihadapan ayahnya dengan niat membuka apa yang 
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selama ini ditutupinya. Pada saat itu ia mengatakan kepada ayahnya bahwa tiga 

tahun yang lalu, pada saat musim membajak beberapa mata sisir salaga‟nya (alat 

yang dipakai membajak) patah. Kemudian dia mengambil sebatang kayu 

kepunyaan tetangganya tanpa memintanya untuk pengganti mata sisir yang patah 

itu ―sampai sekarang hamba belum meminta kerelaan pemiliknya‖ kata si anak 

mengaku pada ayahnya. Ayahnya kemudian berkata ―engkaulah rupanya wahai 

anakku yang telah melanggar pamali,  sehingga Tuhan menurunkan peringatan 

yang menimpa rakyat dan bumi Sidenreng. Demi kejujuran engkau harus 

menghadap dengan dewan pemangku ada‖. 

Putusan yang dijatuhkan ialah hukuman mati. Ketika rakyat mendengar putusan 

tersebut, mereka berbondong-bondong datang menghadap nenek Mallomo sambil 

menyatakan ―sampai hati tuan menilai nyawa putra tuanku dengan sebilah kayu‖. 

Dengan tegas beliau menjawab: ―ade‟e temkkeana temakke eppo”(hukum tak 

mengenal anak tak mengenal cucu) persoalan yang substantif dalam perilaku di 

atas bukan persoalan sebatang kayu, tetapi yang harus dibayar dengan hukuman 

mati adalah tindakan pencurian. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran 

terhadap nilai kejujuran yang jika tidak diselesaikan akan meruntuhkan nilai 

keadilan. 

Terdapat dua kejujuran dalam kisah nenek Mallomo ini, pertama kejujuran yang 

ditujukkan pada diri anak yang dengan kesadarannya mengakui kesalahan yang 

telah diperbuatnya. Padahal tanpa pengakuannya kasus ini tidak akan terungkap 

karena termasuk kasus kecil di mana tidak ada satupun anggota masyarakat yang 

mengaku kehilangan. Kedua adalah kejujuran sang penegak hukum yang 

menjatuhkan fonis tanpa pandang bulu.   
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Nilai amanah yang di ajarkan oleh Mutakaddim dalam keluarganya juga 

sejalan dengan pendapat Muh. Yushand salah satu budayawan di kabupaten Bone 

bahwa: taro ada taro gau ialah satunya antara kata dan perbuatan. Maka karakter 

budaya orang Bugis ialah mengerjakan apa yang dikatakannya atau dia mengatakan 

apa yang dikerjakannya. Ungkapan tersebut sepadan dengan ungkapan  ―iya ada iya 

gau atau ada na gau‖ maksudnya bagaimana perkataannya begitupula perbuatannya. 

Kejujuran merupakan suatu modal untuk melangkah kemanapun pergi dan 

hanya akan dimiliki oleh orang yang beriman. Mempunyai sifat jujur akan ringan 

dibawa tanpa beban, beda dengan yang mempunyai sifat tidak jujur beban dan 

langkah akan berat karena kebohongan telah tertanam dihatinya. Kejujuran itu 

sumbernya dari hati. Jujur merupakan kesesuaian antara hati, perkataan, dan perilaku 

yang kita tampilkan. Sebagaiman dalam QS. Al-maidah/5 :8 : 

                            

                                

  

Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.

 102
  

Dari uraian ditas semakin tampak prilaku komunikasi orang Bugis merupakan 

ajaran-ajaran yang sejalan dengan firman Allah, yakni adanya kesesuaian anatara apa 

yang dikatakan dengan perbuatan yang dilakukannya, dalam istilah Bugis taro ada 

taro gau. Ungkapan untuk mewujudkan karakter orang jujur pada kalangan Bugis 

yaitu : 

                                                           
102
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dua kual spo ynritu ebloeblon knuukuea sibw auGn pnsea 

Transliterasi : 

“Dua kuala sappo yanaritu belo-belona kanukue sibawa ungannna panasae” 

Artinya:  

Dua saja kujadikan pagar, yaitu cat kuku dan bunga nagka, Cat kuku itu ialah 

paccing dan bunga nagka itu adalah lempu.  

Paccing artinya kebersihan, kemudian lempu artinya kejujuran. Maka pagar 

diri orang Bugis ada dua yaitu bersih dan jujur. Penerapan nilai-nilai paccing dalam 

keluarga bisa dimulai dari hal-hal kecil misalnya mengajarkan kepada anak untuk 

mengosok gigi sebelum tidur, setelah bangun tidur merapikan tempat tidurnya, 

membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, menggunakan pakaian yang 

bersih, rapi, dan wangi disaat hendak beribadah dan hal-hal lain yang memiliki 

dampak dan pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. Pengajaran tentang 

nilai-nilai paccing sangat penting, bahkan di dalam agama Islam diajarkan bahwa 

kebersihan adalah bagian dari keimanan. Dalam agama Islam juga setiap ibadah yang 

dilakukan harus diawali dengan membersihkan dan mensucikan diri dari hal-hal yang 

dapat merusak kesempurnaan ibadah. Contohnya dalam kebiasaan masyarakat Bugis 

biasanya orang tua mengajarkan kepada anaknya ketika hendak mengerjakan shalat ia 

mengatakan akko loko massempajang accammingko dolo (sebelum sshalat 

bercerminlah dulu). Pesan ini mengisyaratkan bahwa ketika ingin beribadah, 

menghadap kepada sang Maha Kuasa maka terlebih dahulu harus memastikan bahwa 

diri kita benar-benar dalam keadaan bersih. 

Nilai-nilai kejujuran selalu ditekankan dan merupakan salah satu ajaran agama 

yang sangat urgen bahkan menjadi tolak ukur tentang nilai agama. Jujur penting di 
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terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan luar maupun di dalam 

keluarga.  

Penanaman sifat jujur wajib diajarkan bagi orang tua kepada anaknya sejak 

dini, agar kedepannya lebih terarah dan menjadi suatu langkah yang positif bagi masa 

depan seorang anak. Hal ini telah dicontohkan oleh Mutakaddim dengan mengajarkan 

kepada anak-anaknya untuk tidak mengambil barang orang lain yang bukan sebagai 

haknya. 

Melalui pendapat Mutakaddim yang dikuatkan oleh cendekiawan luwu dan 

budayawan Bugis tentang kejujuran dan nilai-nilainya, maka dalam memimpin 

sebuah rumah tangga modal utama seorang pemimpin yang baik adalah adanya 

kejujuran yang harus ditanamkan dan dimiliki setiap orang yang memimpin, baik di 

kehidupan rumah tangga maupun dalam memimpin masyarakat pada umumnya. 

Seorang pemimpin diharuskan mempunyai nilai kejujuran yang tinggi agar sesuatu 

yang mereka pimpin tetap sejalan dengan syariat Islam, sebagaimana Islam 

menganjurkan untuk selalu menanamkan sifat-sifat kejujuran bagi ummat muslim. 

3. Magetteng na warani (kuat dan berani) 

Nilai getteng (keteguhan/tidak ragu) merupakan nilai dasar orang Bugis yang 

berarti ketegasan atau keteguhan berpegang kepada keyakinan yang benar. Getteng 

atau istiqomah merupakan integrasi dari tiga dimensi, yakni hati, lisan dan amal 

perbuatan. Dengan demikian seseorang yang getteng, harus meliputi ketiga dimensi 

tersebut, dimana dia akan menjaga kesucian hatinya, kebenaran perkataanya dan 

kesesuaian perbuatannya (satunya kata dan perbuatan) atau dalam bahasa Bugis taro 

ada taro gau. 
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 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan bapak Siddike Libe 

mengatakan bahwa: 

‖Seorang pemimpin harus berani menanggung resiko yang ada, dan tetap 

konsisten terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap keluarga. 

Prinsip yang saya pegang adalah denamagaga cedde doitta assala massikola 

anakta. Karena aset utama orang tua adalah keberhasilan pendidikan bagi 

anak-anaknya‖.103 

Hasil wawancara dengan bapak Siddike Libe menunjukkan bahwa menurutnya 

keberanian atau sifat warani seorang pemimpin terlihat pada kesiapannya dalam 

menanggung resiko yang akan dihadapi dalam keluarganya. Sedangkan sifat kuat atau 

magetteng dapat diwujudkan jika seorang pemimpin mampu berpegang teguh dan 

konsisten terhadap segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab seorang kepala 

keluarga. Sikap warani na magetteng tersebut ia terapkan dalam keluarganya, 

khususnya dalam mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya. Ia mempunyai prinsip 

(denamagaga cedde doi‟ta assala massikola anakta) tidak apa-apa uang yang kita 

miliki sedikit, yang penting anak-anak kita tetap sekolah, karena menurutnya aset 

utama orang tua adalah keberhasilan dalam mendidik dan menyekolahkan anak-

anaknya.  

Hasil wawancara lain  menurut Wanardi  bahwa : 

‖apa yang sudah kita ucapkan dan apa yang sudah kita tegaskan jangan dirubah. 
Contoh bangun shalat subhu nak, kapan seorang anak ini dibangunkan dan 
seterusnnya dibangunkan seperti ini, dan dikemudian hari kita tidak 
membangunkannya  maka secara langung tidak ada sikap magetteng. Sekali 
kita mengatakan iya, maka harus iya terus selama itu dalam hal kebaikan dan 
hal yang positif maka tidak ada salahnya‖.

104
 

Dari hasil wawancara dengan bapak Wanardi, ia hanya menerapkan sikap 

magetteng. Magetteng menurut Wanardi adalah sikap konsisten terhadap aturan-
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 Siddike Libe(63 Tahun) Ketua BPD Desa Matajang Kabupaten Bone. Wawancara, Bone, 

18 September 2019. 
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aturan yang telah disepakati dalam menjalani kehidupan berumahtangga. Menurutnya 

siakp magetteng harus diterapkan di keluarga dalam hal apapun selama mengandung 

kebaikan dan hal-hal yang positif utuk kebahagiaan dan masa depan keluarga.  

Sikap magetteng tersebut seharusnya bisa dipertahankan oleh Wanardi dengan 

menyertakan sikap dan prinsip warani atau gagah berani. Karena dari prinsip inilah 

sehingga terlahir para kesatria, pemberani dan pejuang dari tanah Bugis. Kebenaran 

yang dimiliki akan dipertahankan sekuat tenaga dan nyali besar, meskipun nyawa 

taruhannya. Sehingga dengan demikian prinsip berprilaku antara lempu, getteng, na 

warani tidak dapat dipisahkan karena untuk menegakkan kebenaran (lempu‟) 

seseorang harus bersikap teguh (magetteng) dan untuk mempertahankan sikap 

kebenaran tersebut harus dengan jiwa berani (warani). Salah satu contoh dalam 

lingkup keluarga adalah kisah bapak H.M. Yusuf Kalla berucap ―siapa yang bisa 

memberi jaminan dengan bertanda tangan, bahwa dia akan mampu memperbaiki 

negara dalam jangka satu tahun, maka saya akan mundur dari jabatan saya‖.  Hal ini 

terucap ketika Hariman siregar dan kawan-kawan menuntut kepala pemerintahan 

untuk mundur. Prilaku komunikasi ini beliau lakukan karena menganggap perbuatan 

pendemo sudah sangat keterlaluan dengan tidak menghargai lagi manusia sebagai 

manusia (sipakkatau). 

Dalam sebuah kisah dewan adat kerajaan luwu dalam pau-pau rikaddong arung 

masala ulik‟e dalam suatu dialog yang memberikan  pilihan pada Datu Luwu, dua 

pilihan itu berbentuk telur sebutir yang rusak ataukah telur yang banyak. Pilihan itu 

bermakna apakah Datu memilih mempertahankan kehadiran putri tunggalnya yang 

berpenyakit kulit di dalam istana, ataukah memilih kepentingan, keselamatan dan 
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ketentraman rakyat banyak. Bilamana Datu memilih putrinya, jelas dewan adat akan 

meninggalkan Datu, atau menurunkan Datu dari tahtanya.  

Dewan adat melakukan hal itu sebagai pertanda ketegasan dan keteguhannya 

berpegang pada prinsip adat kerajaan yang diyakininya, yaitu prinsip pengayoman 

kepada rakyat. Datu Luwu, yang juga berpegang kepada prinsip adat kerajaan, 

memahami bahwa dirinya pun harus menunjukkan sikap getteng dengan melawan 

perasaan subjektifnya sebagai seorang ayah dengan memilih ‖telur yang banyak‖. Hal 

itu berarti bahwa putri raja harus ripali (disingkirkan) dari kerajaan, diasingkan 

dengan cara dinaikkan keatas perahu kemudian dihanyutkan mengikuti aliran sungai. 

Sikap Datu ini yang rela mengorbankan kepentingan keluarganya dengan 

mengutamakan kepentingan rakyat, merupakan salah satu contoh sikap getteng atau 

ketegasan/ keteguhan pada pendirian. 

Keberanian dalam melakukan tindakan didasari oleh keyakinan atas kebenaran 

tersebut. Prinsip ini biasanya sering digunakan dalam situasi terjadinya perselisihan 

pendapat, dimana masing-masing orang akan dengan teguh (getteng), dan penuh 

keberanian (warani) memperjuangkan pendapatnya.  Dalam paseng orang Bugis 

dikatakan bahwa : 

mkEdai to ciau mcea ri luwu: tRn tau wrniea. npdpd riaEKn eaereG ri edn. ri 

edecn aEereG meagn. ri priaolon nniy. ri primuRin. RimKliGn kerb mj ed 

ntsueRw. n kerb medec ed nmkaua. 

Transliterasi: 
Makkedai To Ciung Maccae ri Luwu : tanrrangna tau waranie napada-pada ri  
engkana enrennge ri deqna; ridecengnna enrennge  di maegana, ri pariolona ri 
parimunrrinna, ri mangkalingana kareba majanatasunrewa, na kareba madeceng na 
takakkauang. 

Artinya : 
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Berkata To Ciung Cendekiawan di Luwu: tandanya orang pemberani ia 

menyamakan adanya atau tidak adanya sesuatu, sedikitnya atau banyaknya, 

dikedepankan atau dibelakangkan, saat mendengar berita buruk ia tidak gentar, 

saat mendengar berita baik ia tak nampak kegirangan. 

  Paseng diatas menunjukkan bahwa seorang pemberani tidak memandang 

situasi dan tidak terpengaruh oleh suatu keadaan. Jika ia menganggap kebenaran yang 

ia pegang maka kebenaran itu ia pertahankan dan perjuangkan dengan segala 

kekuatan dan kemampuannya. Mengkomunikasikan kebenaran yang didasari prinsip 

warani juga senantiasa berorientasi pada sipakkatau (saling menghargai) dan 

sipakainge‟ (saling mengingatkan/menasehati). Prinsip keberanian menyatakan 

sesuatu walaupun hal itu pahit bagi dirinya dan orang lain. Dalam Islam juga 

dikatakan bahwa :  

قَُّ وَلَوح كَانَ مُرِّا  قُلِ الْح
―Katakanlah yang benar sekalipun itu pahit‖  

 Prilaku untuk menyatakan informasi yang tidak baik bagi seseorang tapi 

mengandung kebenaran adalah prilaku yang didasarkan pada prinsip warani.  

Demikian ajaran Islam dimana warani disebut syaja‟ah berarti berani, tapi bukan 

berani dalam arti siap menantang siapa saja tanpa memperdulikan apakah dia berada 

dipihak yang benar atau yang salah, dan bukan pula berani mempertruhkan hawa 

nafsu, tetapi berani yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh 

pertimbangan. Keberanian tidaklah ditentukan oleh keberanian fisik, tapi ditentukan 

oleh kekuatan hati dan kebersihan jiwa. Betapa banyak yang fisiknya kuat tapi 

hatinya lemah dan pengecut, begitupun sebaliknya. Rasulullah saw bersabda: 
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دِيحدُ بِِلصَ  دِيحدَ الََّذِيح يََحلِكُ ليَحسَ الشَّ اَ الشَّ سَوُ عِنحدَ الحغَضَبِ  رحعَةِ. إِنََّّ  105نَ فح
 

Artinya : 

Bukanlah yang dinamakan pemberani itu orang yang kuat bergulat. 

Sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya 

diwaktu marah. 

 Kemampuan mengendalikan diri disaat marah, sekalipun dia mampu 

melampiaskannya, dalam konteks syaja‟ah atau warani dalam Islam meliputi 

keberanian menyatakan kebenaran (kalimah al-haq) sekalipun dihadapan penguasa 

yang zalim. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

Abu Daud dan Tirmidzi :   

لٍ عِنحدَ سُلحطاَنٍ جَائرٍِ  هَاد كَلِمَةٍ عَدح  أَفحضَلُ الْحِ
Artinya:  

Jihad yang paling afdal adalah memperjuangkan keadilan dihadapan penguasa 

yang zalim. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).
106

 

Sabda Rasulullah saw  diatas, memberi petunjuk bahwa kebenaran harus 

disampaikan sekalipun mengandung resiko dan kebenaran untuk mengembalikan 

amarah ketika berinteraksi dengan orang lainyang disebabkan oleh berbagai faktor 

yang dapat memancing kemarahan. 

 Lawan dari sifat syaja‟ah adalah jubun yaitu penakut. Takut menghadapi 

musuh, takut menyatakan kebenaran, takut gagal dan takut menghadapi resiko dan 

ketakutan-ketakutan lainnya. Penakut dalam amar ma‟ruf nahi mungkar adalah sifat 

yang tercela. Tidak heran jika orang Bugis baik yang bermukim di daerah Bugis 

maupun ke berbagai daerah selalu memelihara sikap waraninya dan bahkan 
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mewariskannya kepada anak keturunannya karena prinsip warani sejalan dengan 

ajaran agama Islam yang dianut oleh orang Bugis. 
107

 

Magetteng na warani dalam hal ini merupakan suatu kriteria yang harus di 

miliki oleh pemimpin rumah tangga, getteng adalah keteguhan, tetap dalam pendirian, 

kuat dan tangguh.  

Tanggung jawab seorang kepala keluarga adalah istri dan anak-anaknya, tapi 

dalam mendidik dan membesarkan merupakan tanggung jawab bersama antara suami 

istri. Peran dan tanggung jawab seorang kepala keluarga sangat mempengaruhi 

keharmonisan dalam keluarga, seorang ayah diharapkan mampu menjadi panutan dan 

teladan bagi anak dan istrinya. Dalam keluarga suamilah yang berperan sebagai 

imam. Imam yang membimbing keluarganya, mencari nafkah, memberi keamanan 

dan kenyamanan juga menjaga keluarganya dari api neraka. Sebagaimana dalam QS. 

Al-tahrim/66:6: 

                                 

                   

 Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.

108
 

Kepala keluarga harus menjadi suri tauladan dan harus berahlak mulia serta 

memiliki ilmu agama, ia berperan sebagai nahkoda dalam rumah tangganya, dalam 

memimpin keluarga seorang suami harus bijaksana, arif, adil dan menjamin kehalalan 

nafkah untuk anak istrinya. Keluarga yang baik adalah keluarga yang didalamnya 
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ditegakkan adab-adab Islam, mereka berkumpul dan mencintai karena Allah, saling 

menasehati kejalan yang ma‟ruf dan mencegah dari kemungkaran. Setiap anggota 

betah tinggal didalamnya karena kesejukan iman. Rumah tangga yang menjadi 

panutan dan dambaan ummat yang didalamnya selalu ditemukan suasana sakinah 

mawaddah dan warohmah, yang didirikan atas dasar ibadah terjadi internalisasi nilai 

nilai Islam secara kaffah(sempurna), terdapat qadwah (keteladanan) antara suami istri 

yang dapat dicontoh oleh anak. 

Melalui hasil wawancara dan pendapat cendekiawan Luwu yang dikuatkan oleh 

al-Qur‘an dan hadis diatas, maka sikap magetteng na warani merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi, oleh karena itu sebagai 

seorang pemimpin seharusnya menerapkan keduanya secara bersamaan demi 

tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. 

4. Manini (teliti) 

Manini merupakan sikap dan tindakan penuh kehati-hatian atau waspada 

terhadap efek tindakan atau ucapan yang akan tertuju, baik kepada orang lain maupun 

diri sendiri. Atas dasar itu orang Bugis dalam bertindak terlebih dahulu harus 

memikirkan akibat yang ditimbulkan sebelum melakukan suatu tindakan.  

Dari hasil wawancara peneliti dengan Wanardi tentang manini, ia mengatakan 

bahwa: 

―Cara penerapan sikap manini ialah berusaha tidak melanggar ajaran agama, 

dan menghindari segala sesuatu yang diluar dari syariat dan memulai sesuatu 

dari hal-hal yang kecil misalnya melarang anak-anak untuk berbuat sesuatu 

yang negatif karena dampaknya bisa kepada kita sebagai orang tua juga. 

Keseragaman dari segi konteksnya antara malempu dan manini harus 

sejalan‖.
109
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Dari hasil wawancara tersebut Wanardi menerapkan sikap manini dengan cara 

berusaha  untuk menghindari segala sesuatu yang dilarang dalam syariat agama. 

Dalam ajaran agama Islam manusia diajarkan agar memelihara hubungannya kepada 

Allah swt, menjaga dirinya dan keluarganya dari hal-hal yang dapat 

menjerumuskannya kedalam api neraka, dan menjaga hubungannya kepada sesama 

mahluk ciptaan Allah., dalam pappaseng disebutkan:  

sipuGEt rilino tElumi dial pspu: mkesdin aiynritu taut ri edwtea mduan aiynritu 

siriea riwtkelt mtElun aiyntu sirit ri pdt tau ripcji ri al tal 

Transliterasi: 

Sipungetta rilino, Tellu mi diala passappo: Makaseddinna iyanatu tau‟ta ri Dewatae 

Maduanna iyanatu siri;e riwatakkaleta Matellunna iyanatu sirita ri padatta tau 

ripancaji ri Allah Taala  

Artinya:  

Selama kita hidup didunia, cuma tiga hal yang dijadikan pagar: yang pertama 

yaitu rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua yaitu rasa malu 

kepada diri sendiri, yang ketiga yaitu rasa malu kepada sesama manusia yang 

diciptakan oleh Allah swt. 

Pappaseng di atas mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus menjaga atau 

melindungi keluarga yang dipimpinnya dengan tiga hal, yaitu  menanamkan rasa 

takut kepada Allah swt., menanamkan rasa malu kepada diri sendiri, dan menanmkan 

rasa malu kepada sesama makhluk ciptaan Allah swt. 

Penanaman rasa takut kepada Allah swt. dengan cara mengenalkan kepada 

keluarga tentang apa-apa saja yang dibolehkan dan dilarang oleh Agama. Selain itu, 

kita juga harus mengajarkan kosekuensi yang akan mereka terima di dunia maupun di 
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akhirat ketika mereka melaksanakan atau meninggalkan ajaran tersebut. Sebagai 

contoh, ketika orangtua mengajarkan anak-anaknya untuk rajin melaksanakan shalat, 

rajin mengaji, jangan berbohong, dan perbuatan tercela lainnya yang biasanya disertai 

dengan peringatan bahwasanya ketika kita melanggar hal tersebut, maka Tuhan akan 

murka kepada kita dan akan memasukkan kita ke dalam neraka. 

Setelah menanamkan rasa takut kepada Allah swt, seorang pemimpin keluarga 

juga harus menanamkan kepada keluarganya rasa malu kepada diri sendiri. Rasa malu 

kepada diri sendiri yang dimaksud adalah ketika kita melakukan suatu perbuatan, 

maka harus dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut mampu menambahkan 

kemuliaan kita sebagai manusia atau justru menjatuhkan derajat kita dari derajat 

makhluk yang paling mulia menjadi makhluk yang paling rendah yaitu hewan. 

Contohnya menanmkan kepada keluarga agar senantiasa menjadi orang ang rajin 

bekerja, rajin belajar, rajin berolahraga, dan perbuatan-perbuatan positif lainnya yang 

menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah karena telah menjadikan kita sebagai 

makhluk yang sebaik-baiknya. 

Hal ketiga yang harus ditanamkan dalam keluarga yaitu rasa malu kepada 

sesama hamba Allah swt. Penanaman karakter ini dimulai dengan memberikan 

pemahaman kepada keluarga bahwasanya dalam menjalani kehidupan ini selain harus 

mengikuti norma-norma agama, kita juga harus mempertimbangkan norma-norma 

adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat di mana kita hidup. Jangan sampai 

apa yang kita lakukan tersebut ternyata bertentangan dengan norma-norma adat yang 

berlaku. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwasanya norma-norma adat yang dijadikan 

pertimbangan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama.  
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Ketiga hal di atas diterapkan oleh Wanardi dalam keluarganya melalui hal-hal 

yang kecil. Misalnya dia mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa sekecil apapun 

perbuatan negatif akan berdampak buruk bukan hanya pada dirinya tapi juga kepada 

kedua orang tuanya. Pesan wanardi terhadap anaknya memang terdengar sangat 

singkat, akan tetapi memliki makna yang sangat mendalam dan bahkan akan sangat 

berkesan dalam benak anak-anaknya. Pesan tersebut seolah-seolah menekankan 

bahwasanya anak merupakan simbol dari watak orangtuanya, apa yang ia perbuat 

akan berpengaruh besar terhadap kehormatan dan harga diri kedua orangtuanya. 

Pesan Wanardi terhadap anak-anaknya tersebut sejalan dengan apa yang 

diungkapkan dalam paseng berikut : 

erkua aEK ekdo ri nwnwmu tGai ri adimuRin. Erkua ndimuRi j npCjiwi edwt 

esawea edec. Nerko ekdo mj amtumtaGi ap tEnpuji edwt esauwea j ea.  

Transliterasi: 

“rekkua engka kedo ri nawa nawammu tangnga i ri addimonrinna. Rekkua 

naddimondri ja napancaji Dewata seuwae. Narekko kedo maja ammatumatuangi 

apaqtennapuji Dewata seuwae ja e”.  

Artinya : 

Jika ada yang terbetik dihatimu, pertimbangkanlah segala akibat yang akan di 

timbulkannya dikemudian hari, jika suatu perbuatan berakibat buruk maka 

berharaplah Yang Maha Kuasa akan memperbaikinya. Jika perbuatan buruk 

janganlah engkau kerjakan sebab Yang Maha Kuasa tidak menyenangi 

perbuatan buruk.  

Bagi orang Bugis, ungkapan diatas mengandung makna mendalam untuk 

senantiasa mawas diri dalam berprilaku dengan cara bertanya pada diri sendiri 
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sebelum melakukan suatu perbuatan atau dalam bahasa Bugisnya accammingko 

rialemu jolo‟. 

Paseng diatas menganjurkan agar sebelum melakukan tindakan sebaiknya di 

pikirkan terlebih dahulu matang-matang segala akibat yang akan di timbulkannya. 

Jika perbuatan itu berakibat suatu kebaikan maka hendaknya segera di laksanakan 

dan sebaliknya jika berdampak buruk maka tinggalkan. Karena pada dasarnya Allah 

tidak menyenangi suatu tindakan buruk yang dapat menyensarakan ummat manusia.   

Dalam mengambil keputusan, seorang kepala keluarga harus 

mempertimbangkan secara matang atau dalam bahasa Bugis malampe nawa-nawa, 

contoh dalam budaya masyarakat Bugis apabila seorang anak hendak berpergian jauh, 

maka terlebih dahulu seorang ayah atau kakek biasanya mappanguju 

(mempersiapkan)  anak tersebut secara lahir dan batin dalam rangka meminta kepada 

Allah agar anak tersebut diberikan keselamatan. Malampe nawa-nawa begitu penting  

karena suatu putusan atau dalam mengambil langkah perlu pertimbangan dan analisa 

yang baik demi berlangsungnya rumah tangga yang harmonis. Dari keputusan yang 

diambil tidak boleh sepihak, harus saling menghargai pendapat antara suami dan istri 

dalam hal ini diperlukan sifat malampe nawa-nawa. Seorang pemimpin keluarga juga 

harus senantiasa berpikir untuk hal-hal yang jauh kedepan, maksudnya 

mempertimbangkan resiko kedepannya sebelum mengambil tindakan atau dalam 

istilah bugis mappikkiri lampe, contohnya ketika hendak ingin melaksanakan sebuah 

acara maka terlebih dahulu memilih hari-hari baik, hal ini dilakukan sebagai bentuk 

kehati-hatian dalam menetapkan sebuah keputusan besar yang tentunya akan 

berdampak pada kelancaran proses acara tersebut. pemeimpin keluarga juga harus 

selalu berpikir positif dan bijak dalam mengambil mengambil keputusan dan tindakan 
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dalam hal ini disebut ininnawa madeceng. misalnya ketika seorang suami berpisah 

jauh dengan keluarganya dalam rangka mencari nafkah maka harus selalu 

menanamkan prasangka-prasangka baik terhadap keluarga. Tujuan dari berprasangka 

baik supaya ia fokus mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. 

Strategi manini sangat relevan dengan ajaran Islam yang menganjurkan 

seseorang untuk mempertimbangkan hal-hal yang diucapkan agar tidak menimbulkan 

masalah atau penyesalan dikemudian hari. Rasulullah Saw Bersabda:  

 ابعد ما بين المشرق والمغرب )رواه البخاري(يتبين فيها يزل بها الى النار ان العبد ليتكلم بِلكلمة ما 
Terjemahnya:  

Ada hamba yang mengucapkan satu kalimat tanpa ia tau tentang (Baik 
buruknya) kalimat itu yang menyebabkan ia tergelincir kedalam neraka, yang 
lebih jauh dari pada antara timur dan barat (HR. Bukhari).

110
 

Hadist di atas menuntun ummat Islam agar berhati-hati dan sekaligus 

peringatan dini bagi seseorang sebelum mengeluarkan ucapan. Berkaitan dengan 

hadist diatas dalam paseng orang Bugis juga di kemukakan bahwa: 

Niginigi ety pkaiGE aeln aiy risEri prowo ri edwtea. 

Transliterasi  

“Nigi-nigi teya pakainge alena iya risering parowo ri Dewatae” 

Barang siapa yang tidak mau meningkatkan dirinya maka dialah yang akan 

disapu bagai sampah oleh Yang Maha Kuasa.  

Prinsip manini terutama sekali ditempatkan pada dua hal, yakni : 

1. Manini pada tindakan (gau) hal ini dimaksudkan agar setiap orang jika ingin 

melakukan suatu tindakan hendaknya senantiasa berhati-hati, seperti yang 

sering dijumpai paseng tomatoa bahwa dalam mengambil tindakan, orang tua 
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dahulu berpesan agar kita manini, sebab menyesal kemudian hari tidak ada 

artinya (temmagguna) . 

2. Manini pada ucapan (ada) ucapan yang dimaksud disini, bahwa dalam 

menyampaikan pesan-pesan kepada seseorang harus disertai kehati-hatian, 

sebab boleh jadi ucapan yang dikeluarkan itu menyinggung perasaan orang. 

Demikian pula sebaliknya, seseorang yang menerima informasi itu diperiksa 

kadar kebenarannya sebelum mengambil keputusan atau tindakan. 

Pesan Wanardi terhadap anaknya tersebut juga sesuai dengan strategi manini 

yaitu melakukan sesuatu dengan pertimbangan berbagai hal melalui analisa atau 

dalam bahasa Bugis disebut dengan matangga atau malampe tangga (pertimbangan 

yang futuristik)  

Starategi manini dengan mengedepankan sikap matangnga terhadap informasi 

juga diungkapkan dalam al-qur‘an QS. Al- Hujurat/49 :6:  

                                   

           

Artinyanya: 

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa 
suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

 111
 

Ayat diatas mengistilahkan sikap matangga dengan istilah tabayyun yakni 

perintah untuk melakukan pertimbangan atas suatu informasi sebelum memberi 

respon atau tindakan.
112

  

Dalam pelaksanaan strategi manini, dilakukan dengan pertimbangan berbagai 

hal melalui analisa, cara inilah yang dalam istilah Bugis disebut matangga atau 
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malampe tangnga‟ (pertimbangan yang futuristik). Dengan demikian dalam 

menangani informasi orang Bugis senantiasa berhati-hati dengan melakukan 

pemikiran, analisa danempati, baik dalam mengucapkan maupun menerima 

informasi. Di sinilah gunanya memiliki ilmu pengetahuan yang memadai agar 

mampu mencerna baik-baik setiap informasi yang di dapati harus di analisa dengan 

baik atau malampe tangnga‟, agar tidak diragukan kebenaran dari sebuah informasi 

yang diterima dan tidak melakukan tindakan yang gegabah, membabi buta dan tidak 

asal-asalan dalam memberi respon terhadap informasi yang diterimanya melainkan 

akan matangnga terhadap sesuatu dengan matang, baik dalam memberi maupun 

menerima. 

Melalui hasil wawancara dan penjelasan di atas maka seorang pemimpin rumah 

tangga harus bertanggung jawab terhadap yang anak istrinya dengan cara teliti dan 

menjaganya  dengan kesungguhan. Maka tanggung jawab laki-laki terhadap 

perempuan harus sejalan dengan syariat. Saling menghargai antara suami istri atau 

dalam istilah Bugis sipakalebbi, maka akan muncul sikap saling mengingatkan atau 

sipakainge. Apabila dalam keluarga diterapkan hal yang demikian, maka akan 

menciptakan keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangganya.  

D. Faktor Pendukung dan Penghambat nilai-nilai dakwah dalam Lontara Taro Ada 

Taro Gau dalam penerapan kepemimpinan rumah tangga 

1. Faktor pendukung  

Faktor pendukung dalam penerapan nilai-nilai dakwah dalam lontara taro ada 

taro gau terhadap kepeminan rumah tangga, sebagai berikut: 

a. Keterbukaan (sipannessa ada) 
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Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan keluarga apabila diantara anggotanya 

saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban. Keluarga yang harmonis 

harus menjalin komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Hubungan tersebut 

diwujudkan melalui jalinan pola sikap serta perilaku antara suami istri yang saling 

peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi, 

serta saling mencintai, menyayangi dan mengasihi. Dalam hubungan antara suami 

istri yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa suami istri dapat bekerja sama 

sebagai mitra sejajar. 

Hidup berumah tangga antara kaum laki-laki dan perempuan dimaksudkan 

untuk saling bahu membahu dan mewujudkan sebuah kondisi ideal yang diinginkan 

dan dicita-citakan oleh kedua belah pihak bisa terwujud. Hidup berkeluarga dalam 

perkawinan sehingga tercipta tumah tangga yang harmonis adalah dambaan setiap 

orang. Membangun keluarga sangatlah mudah, akan tetapi memelihara dan membina 

keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan sangatlah sulit.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa: 

―faktor pendukung keberhasilan seorang pemimpin dalam membina 

keluarganya adalah selalu menjaga komunikasi yang baik, dukungan dari 

keluarga yakni anak dan istri, selalu memberi perhatian khusus, dan selalu 

konsisten terhadap pengamalannya‖.
113

 

Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting yang dibutuhkan dalam 

keluarga karena menjadi kunci keharmonisan hidup dalam berumah tangga. 

komunikasi merupakan cara setiap individu dalam keluarga menyampaikan pesan dan 

mengekspresikan keinginan. Ketika komunikasi dengan keluarga tidak terjalin 

dengan baik maka peluang terjadinya kesalahpahaman akan terbuka lebar, sebaliknya 

ketika komunikasi dengan keluarga terjalin dengan baik maka kemungkinan 
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terjadinya kesalahpahaman dapat diminimalisir. Sehingga terjalin rasa saling percaya 

dan saling memahami antara anggota keluarga. Inilah yang kemudian akan 

menciptakan ketentraman dan kehangatan dalam kehidupan berumah tangga.  

Untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga diperlukan pula 

untuk menjadi pendengar yang baik. Sebagai orang tua harus menjadi pedengar yang 

baik bagi anaknya, begitupun untuk pasangan kita. Menjadi pendengar yang baik 

penting dalam komuikasi keluarga agar setiap informasi yang masuk diterima dengan 

baik dan benar sehingga tidak terjadi diskomunikasi atau kesalahanpahaman dalam 

keluarga. Misalnya ketika ada permasalahan atau kendaala antara suami dan istri 

maka harus dikomunikasikan dengan baik, dengan cara berunding dan memikirkan 

jalan keluar terbaik dari permasalahan keluarga tersebut, karena sekecil apapun 

masalah jika tidak dikomunikasikan dengan baik atau terbuka maka bisa jadi masalah 

kecil tersebut bisa menjadi besar akibat tidak adanya saling keterbukaan. 

Sebagaimana dalam pappaseng mengatakan bahwa : 

nerko aEK msl ri rjeG pkpoai ri rjeG aj ri twi ri aoRo aerkeReG. 

Transliterasi: 

Narekko engka masalah ri ranjangge, pakappoi ri ranjangnge ajja ri tiwi ri onrong 

anrekanrengge. 

Artinya: 

Kalau ada masalah di dalam kamar, selesaikan didalam kamar, jangan dibawa 

ke ruangan makan. 

 Maksud dari pappaseng di atas adalah, jika ada masalah dalam rumah 

selesaikanlah di dalam rumah dengan baik-baik, jangan dibawa keluar dari area 

rumah, karena jika di bawa keluar rumah maka persoalan keluarga kita akan diketahui 



130 
 

 
 

oleh orang luar. Dalam hal ini banyak pasangan suami atau istri yang kadar 

masalahnya hanya sepele, namun akibat diketahui oleh orang luar maka masalah 

tersebut menjadi besar dan bisa mengurangi keharmonisan dalam rumah tangganya. 

Untuk itu selesaikan baik-baik dan rundingkan dengan sebijak mungkin agar 

terhindar dari konflik besar yang bisa memicu perceraian dalam rumah tangga. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Abd. Rauf dalam bukunya tentang Buku Saku 

Pengntin bahwa, dalam membangun komunikasi yang baik maka harus 

mendengarkan pendapat dari pasangan, menghindari saling menyalahkan dan saling 

menghakimi.  

Komunikasi tentu tak dapat diragukan sangat fundamental. Tanpa komunikasi, 

apalah arti sebuah hubungan. Pasangan harmonis selalu menjaga komunikasi terbuka. 

Hanya saja, tidak semua komunikasi menghasilkan kebaikan dan keharmonisan bagi 

pasangan. Komunikasi yang buruk bisa saja malah memperburuk hubungan. 

Misalnya hubungan yang disertai makian atau umpatan. Tentu itu membuat hubugan 

tidak harmonis. 

Komunikasi yang baik diucapkan dengan kata yang lembut dan saling percaya 

antara pasangan, dilangsungkan secara intens agar tidak ada jarak di antara pasangan, 

dengan komunikasi yang intens, kita bisa mengenal pasangan semakin baik dari hari 

ke hari, bahkan kalau diingat-ingat lagi, pertemuan kita dengan pasangan diawali oleh 

komunikasi yang baik, maka tiada alasan mengurangi komunikasi setelah menikah. 

Apalah arti hubungan tanpa adanya komunikasi. Seharusnya, jodoh kita adalah teman 

ngobrol terbaik. 

b. Saling menghormati dan saling percaya (sipakalebbi na sitepperi) 
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Kepercayaan dalam keluarga adalah sesuatu yang sangat penting. 

Kepercayaan harus dibangun sejak dini karena rumah tangga menjadi tempat pertama 

untuk menumbuhkan nilai-nilai yang positif, tanpa kepercayaan pernikahan bukanlah 

sebuah relasi yang intim dan saling mengikat. Dalam hal ini saling menhargai hak 

antara suami dan istri, misalnya hak suami atas istri adalah seorang istri harus 

menjaga kehormatan dan memelihara kemuliaannya serta mengurusi harta, anak-anak 

dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan rumah. Begitupula hak istri atas 

suami yakni, suami harus memperlakukan istri dengan cara ma‘ruf yaitu dengan 

memberinya makan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal yang layak menurut 

kemampuan masing-masing dan memberikan perhatian kepada istri dengan 

memuliakan dan bersikap lemah lembut. 

Sikap saling menghormati juga sangat diperlukan dalam kehidupan rumah 

tangga agar bisa mewujudkan keharmoniisan sebuah kelurga, dalam hai ini budaya 

saling menghormati harus dijunjung tinggi dalam keluarga agar segala permasalahan 

yang ada dapat dikomunikasikan dengan baik dan saling memberi penghargaan antara 

suami istri, rasa hormat tidak akan lepas dari rasa saling menyayangi satu sama lain 

karena tanpa adanya rasa hormat, takkan tumbuh rasa saling menyayangi dan 

sebaliknya akan tibul anggapan  remeh dari masing-masing pihak.  

Pernikahan berjalan bersamaan dengan kemauan masing-masing pasangan 

untuk saling jujur, percaya, dan berkomunikasi, tanpa kejujuran, apalah arti kasih 

sayang yang pernah diucapkan, tanpa kepercayaan, rumah tangga hanya akan diisi 

kecurigaan, tanpa komunikasi, keduanya akan kehilangan arti kehadiran pasangan. 
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Ketiga hal tersebut adalah pilar pernikahan yang sepatutnya dijaga dengan 

baik. Jika kepala keluarga bekerja keras menjaga ketiganya, Insyaallah pernikahan 

berjalan dengan baik. 

Ketiga hal itu tak boleh diabaikan, kalau saja diabaikan tentu akan 

menimbulkan dampak yang tak diinginkan. Para pakar pernikahan sangat 

memperhatikan tiga hal ini. Banyak pertengkaran suami istri terjadi karena ketiga hal 

ini tidak terjaga dengan baik. Kejujuran menandakan hubungan yang tulus. Saling 

memiliki berarti saling memberi tahu segala hal yang terjadi dan dirasakan. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa: 

―dalam sebuah rumah tangga harus ada sikap saling percaya, saling 

menghormati dan mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan tanggung jawab 

antara suami istri dalam keluarga, agar tercipta kesesuaian dalam melangkah 

kedepannya‖. 

Suami istri adalah sepasang jodoh yang memilih hidup bersama. Sudah siap 

menerima pasangan apa adanya, termasuk juga menerima perasaan-perasaan yang 

dimilikinya, kejujuran menjadikan hubungan berjalan dengan baik meski kadang, 

kejujuran terasa pahit. tapi itu lebih baik daripada kebohongan, tidak ada satu pun 

orang di dunia ini yang suka dibohongi, jika tahu diri kita dibohongi, itu tentu sangat 

menyakitkan apalagi terhadap pasangan sendiri yang merupakan teman seumur 

hidup, buatlah komitmen untuk saling menjaga kejujuran di antara pasangan. Jangan 

sampai tidak jujur karena dibohongi itu tentu menyakitkan. 

Kepercayaan itu modal penting agar hubungan tenang saling menitipkan rasa 

percaya di antara pasangan membuat hubungan tetap harmonis, cara menjaga 

kepercayaan ialah dengan membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindakan aneh-

aneh. Sekali kepercayaan pasangan diciderai, kepercayaan akan sulit dikembalikan, 
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maka jagalah kepercayaan pasangan dengan sebaik mungkin jangan sampai rumah 

tangga berjalan tanpa dilandasi rasa saling percaya. 

c. Empati (siammasei) 

 Setiap orang tua tentu tidak ingin mengalami hambatan dalam proses 

pembentukan kepribadian yang matang pada anaknya. Akan tetapi, dengan berbagai 

alasan seperti: kesibukan, faktor ekonomi, kondisi sosial, konflik dalam keluarga, 

atau kurangnya pengetahuan membuat orangtua tidak memperhatikan dan 

mempersiapkan cara mengarahkan maupun mendidik anak dengan baik. 

Orangtua bertanggungjawab untuk memberikan kasih sayang dan perhatian 

kepada anak-anaknya. Karena, kasih sayang dan perhatian merupakan landasan 

terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan psikologis dan sosial anak. Jika 

seorang anak mengalami ketidakseimbangan rasa cinta, dalam bersosialisasi anak 

akan melakukan hal-hal yang akan menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian semua 

orang, seperti  menjadi pemalu, pendiam, pemurung, kurang percaya diri, aktif, dan 

hyperaktif. karena kasih sayang orang tua itu bukan hanya berupa materi, akan tetapi 

yang terpenting adalah perhatian lebih kepada anak. Contoh: rutin bertanya kepada 

anak tentang bagaimana pelajaran di sekolah maupun di lingkungan apakah ada 

kesulitan atau tidak, memberikan motivasi kepada anak apabila anak sedang kurang 

baik suasana hatinya. Karena, jika anak sudah merasa bahwa dirinya kekurangan 

perhatian dari orangtua, maka anak akan mencari kesenangan sendiri diluar rumah. 

Contoh lain, ketika suami pulang kerja dan lelah sehabis pulang kerja, maka istri 

harus tahu memposisikan dirinya agar tidak terjadi pertengkaran. Begitupula sikap 

perhatian seorang suami kepada istrinya, harus menyediakan waktu untuk istri dan 
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anak-anaknya, seperti menyempatkan waktu bersama keluarga diluar jam kerja atau 

waktu-waktu weekend (libur).  

Begitu pentingnya peranan dan kerjasama antara suami dan istri, agar orang 

tua dapat mengarahkan hal-hal positif terhadap anaknya. orang tua harus dapat 

membangun interaksi dan komunikasi yang didasarkan pada kasih sayang terhadap 

anak. Pendekatan yang didasarkan kasih sayang dapat menciptakan hubungan yang 

harmonis antara orang tua dengan anak. Dengan melakukan pendekatan kasih sayang, 

berarti dapat menyentuh atau bersinggungan langsung dengan perasaan anak, serta 

dapat menciptakan suasana yang menyenangkan untuk kedua belah pihak. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa: 

―perhatian harus dituangkan oleh pemimpin keluarga terhadap yang 

dipimpinnya, memberi penerapan khusus dan konsisten terhadap 

pengamalannya‖.
114

 

Keluarga merupakan awal tempat proses sosialisasi bagi anak-anaknya, 

keluarga juga merupakan tempat anak memperoleh pemenuhan sarana prasarana dan 

kasih saying dalam bentuk perhatian orang tua.  perhatian orang tua adalah kesadaran 

jiwa ayah dan ibu kandung untuk memperdulikan anaknya, terutama dalam hal 

memberikan dan memenuhi kebutuhan anaknya dalam kegiatan belajar anak. 

Idealnya, dalam mengasuh dan mendidik anak, harus ada kerjasama yang 

saling melengkapi antara ayah dan ibu. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka 

salah satu pihak hendaknya merangkap kehadiran pihak lain.. 

Pada umumnya, figur ayah terkait dengan ketegasan, ketegaran, keuletan dan 

keperkasaan. Karakter inilah yang dapat melengkapi figur ibu yang cenderung lebih 

lembut, penyayang, teduh dan pendengar yang baik. Dibalik karakter itu, ayah 
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memiliki peran sebagai teman, pelindung, pelipur lara, tempat bertanya, tempat 

mencurahkan hati, pemberi pertimbangan, penyemangat, pendukung gagasan, 

pencerah, pemberi ketenangan dan sebagainya. Ayah juga sebagai guru, fasilitator, 

motivator, penasihat serta raw model bagi anaknya. Peran ayah juga bisa sebagai 

penjamin, pengendali serta pemenuhan kebutuhan. peran ayah juga sebagai pengganti 

peran ibu. Apa yang ibu lakukan juga bisa dilakukan oleh ayah tanpa harus 

membeda-bedakan tugasnya. 

Pendidikan merupakan proses di mana seseorang diberi kesempatan 

menyesuaikan diri terhadap aspek kehidupan. Lingkungan yang berkaitan dengan 

kehidupan seorang anak dalam menentukan kepribadiannya yang baik. Al-Ghazali 

berpendapat : ―Orang tua sebagai pendidik adalah melatih anak-anak sebagai amanat 

bagi orang tua. Hati anak suci bagaikan mutiara cemerlang, bersih dari segala yang 

diukirkan atasnya dan juga condong‖. 

Kewajiban keluarga mendidik anak dan menyerahkan kepada guru, maka 

timbullah pada semua anggotanya terutama pada lisannya. Demikian pula halnya 

dengan orang tua mengharapkan agar anak-anaknya kelak menjadi orang yang 

bertakwa kepada Allah dan menjadi anak-anak yang mulia dan beramal shaleh. Hak 

kuasa dalam keluarga adalah memimpin anak-anaknya kejalan yang benar dan 

mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan syari‘at Islam karena segala sesuatu 

perbuatan dan tingkah laku anak adalah warisan tabi‘at orang tua Sedangkan anak 

adalah sebagai penerus artinya akan menggantikan dan memegang kekuasaan pada 

keluarganya. 

Sedangkan kewajiban orang tua dalam keluarga terhadap anak adalah orang 

tua wajib mendidik dan membimbing anak-anaknya serta memelihara dan melindungi 
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dari gangguan baik diluar lingkungan dan didalam lingkungan. Dari itulah kita 

sebagai orang tua harus benar-benar mendidik anaknya, agar mereka menjadi anak-

anak yang diharapkan oleh keluarga. Tanpa dukungan keluarga / orang tua mereka 

tidak akan menjadi anak yang sholeha, berakhlak mulia dan santun. 

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak adalah salah satu kunci 

keberhasilan anak di sekolah. Pentingnya peranan keluarga dalam pendidikan anak, 

khususnya orangtua dapat dilihat dari beberapa poin. Pertama, Orang tua telah 

dikenal anak sebagai guru mereka yang pertama dan sebagai panutan. Orang tua 

adalah guru yang penting. 

 ―Siddike Libe mengatakan bahwa faktor pendukung dalam keberhasilan 

sebuah rumahtangga dan keberhasilan suatu pemimpin rumah tangga adalah 

dengan jalan memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan berumah tangga, 

selain itu anak-anak juga harus diarahkan agar selalu menuntut ilmu setinggi-

tingginya, dalam istilah Bugis namuani degaga dui, degaga warang parang, 

tapi perellu engka paddisengeng ribolai.
115

 

Begitu pentingnya nilai dari sebuah pendidikan, bapak siddike Libe selalu 

menekankan kepada keluarganya untuk menjunjung pendidikan sampai setinggi 

mungkin agar menjadi bekal di kemudian hari, baik di dunia maupun akhirat kelak. 

Menuntut ilmu merupakan hal yang paling wajib dilakukan manusia untuk 

memperluas wawasan sehingga drajat kitapun bisa terangkat. Menuntut ilmu 

merupakan ibadah dan diwajibkan bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana 

firman Allah swt dalam QS. Al- Mujadalah/58 :11: 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

 116
 

Dalam hal ini seorang pemimpin rumah tangga juga harus mempunyai 

pengetahuan tentang bagaimana cara menjadi pemimpin dalam keluarga dan selalu 

berpedoman pada syariat agama islam. 

Bentuk kasih sayang dan perhatian kepada keluarga yaitu suami, istri dan 

anak tak semata-mata memenuhi kebutuhan materi saja, pendidikan juga merupakan 

suatu hal yang sangat perlu, dan juga pada kebutuhan psikis yakni perlindungan, 

kasih sayang, saling menghormati dan memahami. Salah satu contoh terkecil adalah 

dengan menyediakan waktu kebersamaan bersama keluarga. Dimulai dari hal sangat 

sederhana yakni membiasakan makan bersama seluruh keluarga, hal lain yang bisa 

dilakukan untuk meningkatkan kebersamaan adalah dengan menyediakan waktu 

bersama putra dan putri mendampingi mereka belajar adalah bentuk perhatian yang 

luar biasa. Orang tua adalah contoh dan kiblat bagi anak, jika saat ini menyempatkan 

menemani anak belajar maka kelak anakpun akan melakukan hal yang sama. 

Dalam al-Quran dicontohkan pada diri Lukman ketika berkomunikasi dengan 

anaknya menggunakan bahasa yang penuh kasih sayang: Hal ini terdapat dalam QS. 

Luqman/31:13: 

                             

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
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Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar".117 

Hal ini sejalan dengan pendapat Abd. Rauf dalam Buku Saku Pengantin, 

bahwa perhatian yang di berikan berupa menaruh hati pada seluruh anggota keluarga 

sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga.  

Cara menjaga rumah tangga dengan baik adalah menggunakan tips menjaga 

keharmonisan rumah tangga yaitu suami atau istri seharusnya sudah 

mengetahui bagaimana kewajiban masing-masing. Dengan adanya kesadaran untuk 

menjalankan perannya dalam keluarga dan kegiatan lainnya maka kondisi rumah 

tangga perlahan akan menguat ikatannya. Rumah tangga akan berjalan dengan baik 

dan berfungsi penuh ketika suami dan istri saling menyadari kewajiban dan perannya 

masing-masing dan juga tidak lupa untuk saling mendukung masing-masing agar 

mendapatkan haknya selain kewajiban saja. 

d. Toleransi (siammasei) 

 Toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama 

lain tanpa memandang perbedaan untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, rukun, 

damai, dan bahagia, untuk bisa mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sikap toleransi. 

Toleransi bisa diibaratkan seperti tali yang menyatukan dua hal yang ada. Ketika 

semua orang memiliki sikap toleransi, maka perbedaan yang ada akan disatukan. 

Toleransi bisa dimulai dengan mengaplikasikan dalam kelompok terkecil terlebih 

dahulu misalnya dalam rumah tangga. contohnya saling menghargai, dalam hal ini 

suami menghargai pendapat istri begitu pula istri menghargai pendapat suaminya agar 

tercipta kerukunan dan keharmonisan rumah tangga dan disinilah diperlukan sikap 

sipakatau dan sipakalebbi. ketika suami istri berselisih paham dan pendapatnya 

                                                           
117

 Kementrian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan, h. 416. 

https://cintalia.com/cinta/suami-istri/cara-menjaga-rumah-tangga-yang-baik
https://cintalia.com/cinta/suami-istri/tips-menjaga-keharmonisan-rumah-tangga
https://cintalia.com/cinta/suami-istri/tips-menjaga-keharmonisan-rumah-tangga


139 
 

 
 

bertolak belakang, maka masing-masing harus cari jalan tengah agar permasalahanya 

tidak semakin memburuk.  

Dalam keluarga tidak jarang muncul berbagai permasalahan akibat 

ketidakpekaan seseorang akan pentingnya sikap toleransi. Masalah ini bisa muncul 

antara suami istri, kakak adik, atau orang tua anak. Sebelum menjadi suami istri, 

banyak pasangan yang memulainya dari masa penjajakan untuk mengenal satu sama 

lain. Dengan latar belakang dan aturan yang berbeda, cara mencapai harmonisasi 

tentunya dengan saling memahami. Kelebihan seseorang biasanya menjadi pelengkap 

kekurangannya. Ketika memutuskan untuk menikah seharusnya kita sudah siap untuk 

menerima kekurangan pasangan masing- masing. Perlunya kebiasaan saling 

mengintrospeksi diri dan terus mencari cara merubah sifat serta cara menjadi pribadi 

yang baik sangat penting agar kekurangan suami dan istri dapat diterima oleh satu 

sama lain dan tidak menjadi masalah besar dalam sebuah pernikahan. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dalam penerapan nilai-nilai dakwah dalam lontara taro 

ada taro gau terhadap kepeminan rumah tangga, sebagai berikut: 

a. Miskomunikasi  

Salah satu faktor kegagalan dalam rumah tangga adalah terjadinya 

diskomunikasi dalam keluarga. Fungsi komuikasi yang semestinya tidak berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan, misalnya kurang waktu untuk berbincang yang 

berakibat salah paham dan memicu pertengkaran. Kesalahan informasi juga bisa 

timbul manakala seseorang tidak menyampaikan pesan dengan baik. Banyak orang 

yang mengira kedekatan fisik saja sudah cukup, padahal perlu juga diciptakan 

komunikasi mendalam dengan pasangan dan juga anak-anak. 

https://cintalia.com/kehidupan/tips-kehidupan/cara-merubah-sifat
https://cintalia.com/kehidupan/cara-menjadi-pribadi-yang-baik
https://cintalia.com/kehidupan/cara-menjadi-pribadi-yang-baik
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Menurut Santhy, komunikasi yang buruk akan menumbul dampak buruk juga, 

kesalah pahaman selalu terjadi dan berdampak pada perpisahan yang mengorbankan 

masa depan anak.
118

 

Dalam keluarga  sering  terjadi  kesalahpahaman, kesalahpahaman  antar  antar  

anggota  keluarga  sering  menimbulkan  pertengkaran  karena  apa  yang  dipikirkan  

berbeda  dengan  apa  yang  dipikirkan  antar  anggota  keluarganya, hubungan  antar  

anggota  keluarga  cenderung  menjauh, bila anggota  keluarga  tidak  dapat  terjalin  

komunikasi yang  baik  maka  mereka  akan  tidak  puas  dengan  keputusan  anggota  

keluarga  dan  akan mengakibatkan  miskomunikasi antar  anggota  keluarganya, 

anggota  keluarga  akan  kehilanggan  rasa  saling  kepedulian  antar  anggota  

keluarga  yang  mengakibatkan  pertengkaran,  acuh  tak  acuh  dan  keharmonisan  

keluarga  akan  berubah  menjadi  malapetaka. Misalnya  Keterbatasan komunikasi 

antara suami dan istri dikarenakan kesibukan kerja juga menjadi permasalahan yang 

harus diperhatikan. Waktu kerja yang tidak berbarengan mengakibakan suami atau 

istri kekurangan waktu untuk berbincang, bercerita dan menunagkan keluh kesah 

rutinitas pekerjaan. Solusinya Quality time memang sangat diperlukan untuk 

menyelesaikan permasalahan komunikasi ini. Minimal seminggu sekali perlu berlibur 

bareng, makan diluar bareng atau sekedar olahraga bereng untuk tetap menjaga 

komunikasi diantara suami dan istri.  

Peranan  komunikasi  dalam  keluarga  menjadi  acuan  dan  tata cara  

menjalankan  peranan  komunikasi  dalam  keluarga.  Banyak  komunikasi  lainnya  

yang  dapat  menunjang  peranan  komunikasi  dalam  sebuah  keluarga.  Setiap  

keluarga memiliki  pola  dan  aturan  yang  berbeda-beda yang  menciptakan  sebuah  

keluarga  yang  harmonis  adalah  komunikasi, fungsi komunikasi  dalam  sebuah  
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keluarga  memberikan  pengaruh  yang  kuat  dalam  menciptakan  keharmonisan  

dalam  keluarga. Komunikasi  yang  lancar  akan  menghadirkan  suasana  hangat  

dalam keluarga. Tidak  ada  perselisihan, kesalahpahaman  dan  efek-efek  buruk  

lainnya. Keadaan  keluarga akan  nyaman  berpengaruh  positif  bagi  anggota  

keluarga 

b. Faktor Keuangan (fassalenge warangparang/ fassaleng doi‟) 

 Mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis 

menjadi dambaan semua orang. Tak pernah ada harapan mengarungi bahtera rumah 

tangga untuk bercerai, hanya saja kadang di tengah jalan mengalami keretakan 

kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina. Berbagai persoalan, seperti 

seringnya bertengkar, hilangnya rasa kecocokan, KDRT, faktor ekonomi, hingga 

perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan hubungan rumah tangga yang 

berujung perceraian. 

Masalah ekonomi yang sering muncul adalah pihak suami tidak mampu 

mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga keluarganya hidup dalam 

serba kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhan yang ada maka isteri ikut bekerja 

yang sering jadi masalah adalah jika penghasilan isteri melebihi penghasilan suami, 

maka isteri merasa lebih tinggi derajatnya dari suami karena merasa berjasa sebagai 

penyelamat keluarga, bermula dari perasaan seperti inilah maka suami kemudian 

menjadi merasa tidak nyaman berada di dekat isteri dan kemudian sering terjadi 

pertengkaran yang akhirnya berakhir pada perceraian. 

Dalam menjalani kehidupan keluarga, yang diperlukan adalah sikap positif 

untuk melewati berbagai peristiwa dan persoalan, kita tidak mungkin berharap 

memiliki keluarga yang tanpa masalah, karena masalah adalah bumbu kehidupan, 
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semua orang punya masalah, semua keluarga punya masalah, maka jangan 

mempersoalkan masalah yang datang, jangan takut terhadap permasalahan yang pasti 

akan menghadang, yang diperlukan adalah sikap positif dalam menghadapi 

permasalahan kehidupan. Ekonomi itu adalah fasilitas hidup, sama seperti kaki dan 

tangan kita. Tuhan memberikan anugerah kepada kita berupa dua kaki dan dua 

tangan, sebagai fasilitas dan sarana agar kita mampu melakukan berbagai kegiatan. 

Namun apabila fasilitas tersebut tidak kita miliki, bukan berarti tidak bisa melakukan 

kegiatan sama sekali.. 

Uang adalah bagian penting dalam kehidupan, namun kebahagiaan bukan 

hanya terkait dengan uang. Banyak keluarga memiliki danaeryak pula orang miskin 

yang mampu merasakan kebahagiaan di tengah kesulitan hidup sehari-hari. 

Dalam perspektif agama apapun, kebahagiaan tidak pernah diletakkan pada 

satu sisi saja, apakah materi atau rohani, pasti melibatkan kedua sisi tersebut secara 

serasi dan seimbang, dala menggambarkan, kebahagiaan adalah perpaduan yang 

rumit antara kesejahteraan material dan kepuasan spiritual. Hal ini menandakan, 

kebahgiaan tidak bisa dilepaskan dari materi, namun tidak hanya bergantung kepada 

materi saja, karena rasa itu terletak di hati dan pikiran, maka kondisi spiritual 

memegang peranan yang sangat sentral untuk menciptakan bahagia. 

Menurut H.Ridwan bahwa salah satu hal yang memicu kegagalannya dalam 

menjalani bahtera rumah tangga nya adalah faktor ekonomi, pergaulan istrinya 

selalu mengikuti mengikuti teman-temannya yang pola hidupnya arogan namun 

keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, karena selalu memaksakan 

sesuatu diluar dari kemampuan‖.
119

 

Biasanya istri dalam pergaulan hidup mewah begini sehingga ia lupa berapa 

pendapatan suaminya, istri tidak memikirkan suaminya bekerja sebagai apa? 
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berpenghasilan berapa? Sanggupkah suaminya membelikan barang-barang yang ia 

inginkan. Keegoisan ini yang sering menjadi masalah utama dalam keluarga. 

Ketakutan sang istri yang menjadi keluarga miskin tetapi tidak memperdulikan 

bagaimana suami yang bekerja kerja keras mencari nafkah. Masalah ini harus 

dibicarakan dengan baik, seharusnya dari awal suami istri mengetahui keadaan 

ekonomi mereka dan membicarakan pengeluaran-pengeluaran yang harus diutamakan 

sehingga akan tercipta keluarga sejahtera yang mereka dambakan. 

Keterbukaan antara suami dan istri adalah salah satu faktor penting yang 

menentukan keutuhan rumah tangga. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan 

masalah keuangan. Penting sekali untuk saling tahu besar pemasukan dan 

pengeluaran masing-masing, terutama yang menyangkut semua kebutuhan rumah 

tangga. Bagaimana kamu bisa mengendalikan pengeluaran jika tidak memiliki catatan 

keuangan bersama 

Dalam menjalani kehidupan keluarga, yang diperlukan adalah sikap positif 

untuk melewati berbagai peristiwa dan persoalan.Kita tidak mungkin berharap 

memiliki keluarga yang tanpa masalah, karena masalah adalah 

bumbu kehidupan.Semua orang punya masalah, semua keluarga punya masalah. 

Maka jangan mempersoalkan masalah yang datang, jangan takut terhadap 

permasalahan yang pasti akan menghadang, yang diperlukan adalah sikap positif 

dalam menghadapi permasalahan kehidupan.  

Ekonomi itu adalah fasilitas hidup, sama seperti kaki dan tangan kita. Tuhan 

memberikan anugerah kepada kita berupa dua kaki dan dua tangan, sebagai fasilitas 

dan sarana agar kita mampu melakukan berbagai kegiatan. Namun apabila fasilitas 
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tersebut tidak kita miliki, bukan berarti tidak bisa melakukan kegiatan sama sekali. 

Kisah Hirotada Ototake di atas sudah cukup menjadi inspirasi. 

Uang adalah bagian penting dalam kehidupan, namun kebahagiaan bukan 

hanya terkait dengan uang. Banyak keluarga memiliki danaeryak pula orang miskin 

yang mampu merasakan kebahagiaan di tengah kesulitan hidup sehari-hari. 

c. Perselingkuhan (maddua pappoji na) 

 Semua pasangan suami istri tentu punya doa yang sama ketika akan memulai 

bahtera rumah tangga. Berharap agar penikahannya bisa adem ayem, bisa langgeng 

dan melihat anak cucu tumbuh besar kemudian menua bersama. Termasuk berharap 

agar tidak perlu banyak menemukan konflik atau masalah suami istri. Sayangnya, 

kenyataan sering kali tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Menjalankan 

kehidupan rumah tangga bisa diibaratkan layaknya naik roller coaster. Ada kondisi di 

mana Parents merasakan semua berjalan dengan normal dan sangat datar, tapi ada 

juga momen di mana pasangan merasa begitu tegang menghadapi masalah suami istri 

yang muncul. 

Faktor paling kuat yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga adalah 

ketidaksetiaan dan perselingkuhan. Cukup menyedihkan, faktanya perselingkuhan 

merupakan salah satu masalah umum dalam hubungan suami istri. Perselingkuhan ini 

tentu saja mencangkup perselingkuhan secara emosional dan selingkuh fisik. Contoh 

lain yang termasuk dalam perselingkuhan misalnya one-night stand, serta 

perselingkuhan yang terjadi di sosial media. Perselingkuhan ini sebenarnya terjadi 

karena berbagai alasan, namun memang perselingkuhan menjadi masalah umum yang 

banyak dihadapi banyak pasangan suami istri. 
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Perselingkuhan merupakan satu masalah yang selalu menghantui setiap rumah 

tangga. Banyak rumah tangga berakhir di meja hijau disebabkan perselingkuhan, baik 

yang dilakukan oleh suami maupun isteri. Padahal awal menikah, setiap pasangan 

(suami-istri) pasti menginginkan kedamaian, ketentraman, dan keutuhan dalam 

menjalani kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, dalam perjalanannya terkadang 

pasangan tidak konsisten dan komitmen untuk mempertahankan cita-cita mulia di 

awal menikah tersebut. 

Perselingkuhan merupakan masalah dalam rumah tangga yang paling serius. 

Banyak kasus semacam ini yang membuat pasangan suami istri harus bercerai karena 

hadirnya orang ketiga. Wajar memang karena orang ketiga adalah sumber malapetaka 

yang membuat salah satu pasangan akhirnya berkhianat,  kurangnya tanggung jawab 

baik suami maupun istri. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan peran 

masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 

Dalam agama tak membenarkan perselingkuhan dalam rumah tangga. 

Begitupun dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, pasti memandang 

negatif perselingkuhan, termasuk di negara-negara Barat sekalipun, yang terkenal 

dengan sekulerisme dan hedonismenya. Pernikahan, benar-benar dianggap sebuah 

―wadah‖ yang harus steril dari perselingkuhan, dan kesetiaan menjadi mutlak 100% 

bagi pasangan suami-istri, tak peduli berapa pun umur pernikahannya, dan 

bagaimanapun kondisi pernikahannya akan tetapi, realitas hidup di masyarakat 

berkata lain. 

Perselingkuhan, dengan atau tanpa hubungan seks, meskipun jelas-jelas haram 

menurut agama dan dicap buruk oleh masyarakat, pada kenyataannya begitu mudah 

untuk ditemukan, bahkan untuk dilakukan. Perselingkuhan pun bukan menjadi 
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monopoli pihak tertentu. Perselingkuhan tak kenal status sosial, tingkat pendidikan, 

jabatan, bidang profesi, domisili, bahkan gender. Kemajuan media massa dan 

teknologi semakin memperparah mewabahnya perselingkuhan.  

Dipandang dari sudut agama, maraknya perselingkuhan bisa dianggap sebagai 

indikasi menipisnya keimanan dan ketakwaan masyarakat kita, yang katanya 

masyarakat religius. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, memang hal-hal yang 

bersifat religi sering terbenamkan oleh hal-hal duniawi. Tapi ternyata, 

permasalahannya tidak sesederhana itu. Masalah perselingkuhan dalam rumah tangga 

adalah masalah yang sangat kompleks dan pelik, meski kita biasa mendengarnya. 

Kita harus benar-benar berpikir secara jernih, objektif, proporsional dan bijak dalam 

melihat masalah ini.  

―Santhy mengatakan bahwa: saya tidak pernah pernah mendapatkan arti 

kejujuran dalam rumah tangga saya, karena suami saya berhianat kepada saya 

dan anak-anak‖. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Abd. Rauf bahwa Perselingkuhan merupakan faktor 

paling kuat yang dapat membuat rumah tangga gagal.  

Ada dua faktor penyebab mengapa sampai terjadi perselingkuhan dalam 

rumah tangga yaitu, faktor internal, tipisnya nilai agama, miskin komitmen atau 

kurang kuatnya komitmen yang dibangun sejak awal pernikahan, Munculnya 

kebosanan terhadap keadaan rumah tangga utamanya terhadap pasangan, Tidak atau 

berkurangnya rasa cinta kepada pasangan, merasa pasangan tidak sesuai harapan. 

faktor eksternal, sering menghabiskan waktu dengan patner kerja lawan jenis, adanya 

godaaan wanita atau pria lain, Perbedaan prinsip hidup dengan pasangan, Faktor 

ekonomi juga berpengaruh, adanya kekerasan dalam rumah tinggi, permasalahan 

keturunan, hubungan tidak harmonis, permasalahan seksual, hadirnya mantan, 

https://www.ilmupengasihan.com/garam-bertuah-pengasihan.html
https://www.ilmupengasihan.com/garam-bertuah-pengasihan.html
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hubungan jarak jauh, balas dendam terhadap pasangan karena dulu ketahuan 

selingkuh sebelum berumah tangga atau bahkan sesudah menikah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan masalah yang diteliti dalam kaitannya dengan temuan dan 

analisis penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan 

pokok, sebagai berikut: 

1. Proses penerapan nilai-nilai dakwah dalam lontara taro ada taro gau dalam 

kepemimpinan rumah tangga yaitu: macca, dalam hal ini seorang pemimpin rumah 

tangga harus memiliki sifat pintar agar  dapat menjadi teladan yang baik bagi 

keluarga yang dipimpinnya, dan mampu mengayomi serta menjadi panutan bagi 

keluarganya. Malempu, modal utama seorang pemimpin ialah harus mempunyai 
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sifat yang jujur, kejujuran yang tinggi bertujuan agar kepemimpinannya tetap sejalan 

dengan syariat Islam, sebagaimana islam menganjurkan untuk selalu menanamkan sifat-

sifat kejujuran bagi ummat muslim.Magetteng na warani,pemimpin harus  mempunyai 

sifat kuat dan berani karena peran dan tanggung jawab seorang kepala keluarga 

sangat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Dan sifat Manini juga 

merupakan hal yang harus ada dalam jiwa seorang pemimpin rumah tangga, agar 

setiap tindakan yang diambil selalu dipertimbangkan dengan matang supaya tidak 

terdadi dampak yang buruk di kemudian hari bagi kelangsungan hidup rumah 

tangganya. 

2. Faktor pendukung dan penghambat proses penerapan nilai-nilai dakwah dalam 

lontara taro ada taro gau di Kabupaten Bone yaitu: 

a. Faktor yang pendukung dalam penerapan nilai-nialai dakwah dalam 

lontara taro ada taro gau ialah, menjalin komunikasi yang baik antara 

suami istri, menumbuhkan rasa kepercayaan dan rasa saling 

menghormati, meberi perhatian baik suami kepada istri,istri kepada 

suami dan kepada anak-anaknya, dan memberikan pendidikan. 

b. Faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan nilai-nilai 

dakwah dalam lontara taro ada taro gau ialah, komunikasi yang tidak 

efektif,  kondisi ekonomi yang tidak berbanding lurus dengan gaya 

hidup, ketidaksetiaan dan perselingkuhan. 

B. Implikasi  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis berharap agar hasil 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat di kabupaten Bone 

guna menambah wawasan tentang ajaran Islam, agar tidak ada budaya dan adat yang 
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disalah tafsirkan oleh masyarakat dan diharapkan dapat meminimalisir angka 

perceraian di kalangan masyarakat. 

 Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan penulis jauh dari kata 

sempurna, masih banyak kekurangan-kekurangan yang nantinya perlu dibenahi dan 

disempurnakan, tidak hanya dari segi penulisan tetapi juga yang berkaitan dengan 

konten. Oleh karena itu penulis menyarankan agar pembaca memberikan sumbangsih 

berupa kritik yang konstruktif sebagai masukan dan perbaikan terhadap penulisan ini. 

Semoga penelitian ini dapat meberikan manfaat dan bisa menjadi bahan pemikiran 

bersama demi menambah khazanah pemikiran Islam, khususnya yang terkait dengan 

budaya dan agama.  
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