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ABSTRAK 

Nama Penulis     : St. Musyayyadah NH 

Nim                    : 30100112002 

Judul                 : Penerapan Budaya Siri' na Pacce Di Kalangan Masyarakat 

         Tombolo Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto (Tinjauan 

Akhlak           Islam) 

  

 Skripsi ini adalah suatu kajian ilmiah yang membahas tentang Penerapan 

Budaya Siri' na Pacce pada masyarakat Tombolo Kec. Bontoramba Kab. 

Jeneponto (Tinjauan Akhlak Islam). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah ingin mengetahui bagaimana penerapan budaya Siri' na Pacce dan 

bagaimana dampak budaya Siri' na pacce di kalangan masyarakat Tombolo Kec. 

Bontoramba Kab. Jeneponto, serta bagaimana pandangan islam terhadap pelaku 

budaya Siri' na Pacce. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan perilaku atau fenomena 

tentang penerapan budaya Siri' na pacce pada masyarakat Tombolo Kec. 

Bontoramba Kab. Jeneponto secara sistematis, faktual dan akurat. 

 Tingkat pemahaman masyarakat Tombolo Kac. Bontoramba Kab. 

Jeneponto terhadap budaya siri na' pacce bisa dikatakan masih kurang baik dan 

jauh dari harapan. Pada umumnya mereka telah telah mengetahui bahkan telah 

memahami budaya Siri na' pacce, namun mereka belum bisa mengaplikasikan 

secara keseluruhan tentang makna yang terkandung dalam budaya tersebut. 

Pandangan Islam terhadap "Siri' na pacce" adalah suatu hal yang harus dimiliki 

oleh setiap pribadi muslim, karena rasa malu yang terdapat pada diri pribadi setiap 

muslim adalah nikmat dan karunia dari Allah swt yang tertinggi nilainya 

dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain.  

 Upaya yang harus dilakukan dalam menjaga dan mempertahankan konsep 

budaya siri' na pacce, sebagai nilai kepribadian masyarakat Bugis Makassar di 

kalangan masyarakat Tombolo Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto yaitu : Pertama, 

Di harapkan kepada masyarakat agar kiranya mengambil sisi positif dari adanya 

perkembangan teknologi yang ada di zaman modern ini dengan tidak melupakan 

budaya yang menjadi identitas diri. Budaya Siri' na pacce merupakan suatu 

konsep yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bergaul, 

berinteraksi dengan sesama agar terciptanya kehidupan yang lebih bermoral. 

Kedua Di harapkan kepada orang tua agar kiranya memberikan bimbingan dan 

pengetahuan agama kepada anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Sulawesi Selatan dikenal dengan istilah budaya Siri' dan Pacce. Budaya 

ini sudah mendarah daging dalam kultur masyarakat di Sulawesi Selatan. Ini akan 

tampak dalam bentuk karakter ataupun kepribadian dari masyarakat di Sulawesi 

Selatan. Meskipun dalam perkembangannya budaya siri na Pacce lebih 

diidentikkan dalam budaya makassar. Akan tetapi, budaya tersebut sebenarnya 

juga sudah menjadi budaya bagi setiap suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan, 

seperti suku Bugis, Mandar, dan Toraja serta suku-suku lainnya. Yang 

membedakannya hanyalah dari segi kosa katanya saja (bahasa). Sementara dalam 

ideologi dan falsafahnya memilki kesamaan dalam melakukan interaksi dengan 

masyarakat yang ada dimanapun dan kapanpun.
1
 

 Kata Siri‟, dalam bahasa Makassar atau Bugis, bermakna “malu”. 

Sedangkan Pacce (Bugis: Pesse) dapat berarti “tidak tega” atau “kasihan” atau 

“iba”. Struktur Siri' dalam Budaya Bugis atau Makassar mempunyai empat 

kategori, yaitu (1) Siri' Ripakasiri‟, (2) Siri' Mappakasiri‟siri‟, (3) Siri' Tappela‟ 

Siri, dan (4) Siri' Mate Siri‟. 

 Kemudian, guna melengkapi keempat struktur Siri' tersebut maka Pacce 

atau Pesse menduduki satu tempat, sehingga membentuk suatu budaya (karakter) 

yang dikenal dengan sebutan Siri' na Pacce. 

 Siri' dapat dikategorikan dalam 4 golongan yaitu: 1). Siri dalam hal 

pelanggaran kesusilaan misalnya berzina, hamil di luar nikah, dan dapat 

mengakibatkan kawin lari (Silariang). 2). Siri' yang berakibat kriminal misalnya 

                                                           
 

1
Ahmad Anugrah, Pengertian Siri na Pacce, (Makassar, PT. Mizan Pustaka, 2000), h. 11 

. 
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mencuri dan membunuh. 3). Siri' yang dapat meningkatkan motivasi seseorang 

untuk bekerja misalnya bekerja dengan baik yang disertai dengan kejujuran, 

belajar untuk meraih cita-cita yang diinginkan. 4). Siri' yang berarti malu-malu 

misalnya malu keluar rumah karena dilihat oleh orang lain, semua jenis Siri'  

tersebut dapat diartikan sebagai harkat, martabat, dan harga diri. Pacce bermakna 

perasaan pedih dan perih yang dirasakan dan meresap dalam kalbu (hati) 

seseorang karena melihat penderitaan orang lain. Pacce ini berfungsi sebagai alat 

penggalang persatuan, solidaritas, kebersamaan, rasa kemanusiaan, dan memberi 

motivasi pula untuk berusaha, sekalipun dalam keadaan bahaya, dari pengertian 

tersebut maka jelas bahwa Pacce itu dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan, 

membina solidaritas antara sesama.  

 Budaya Siri' ini tidak hanya dikenal dalam Bugis Makassar namun dikenal 

pula dikalangan Toraja dan Mandar yang mendiami daratan Sulawesi Selatan. 

Siri' sebagai salah satu varian dalam Islam memiliki makna filosofis sehingga 

perlu dilakukan perambahan intelektual. Kendati demikian, dalam pembahasan 

ini, dengan tidak mengurangi eksistensi dua suku bangsa lainnya di daerah ini, 

hanya mengetengahkan suku Bugis Makassar. Hanya kosakata dan penyebutannya 

saja yang berbeda, tetapi falsafah ideologinya memiliki kesamaan dalam 

berinteraksi dengan sesama.
2
 

 Siri' RipakaSiri' Adalah Siri' yang berhubungan dengan harga diri pribadi, 

serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. Siri' jenis ini adalah sesuatu 

yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa. Siri' 

Mappakasiri‟Siri'  

 Selain itu, Siri' Mappakasiri‟Siri' juga dapat mencegah seseorang 

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai moral, agama, 

                                                           

 
2
 Djoko Widagdho, Ilmu budaya dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 14-15. 



12 
 

adat istiadat dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat merugikan manusia dan 

kemanusiaan itu sendiri. Siri' Tappela‟ Siri' (Makassar) atau Siri' Teddeng Siri' 

(Bugis) Artinya rasa malu seseorang itu hilang “terusik” karena sesuatu hal. 

Misalnya, ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk membayarnya 

maka si pihak yang berutang berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya atau 

membayar utangnya sebagaimana waktu yang telah ditentukan (disepakati). 

Ketika sampai waktu yang telah ditentukan, jika si berutang ternyata tidak 

menepati janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Orang 

Bugis atau orang Makassar yang masih memegang teguh nilai-nilai Siri‟, ketika 

berutang tidak perlu ditagih. Karena, tanpa ditagih dia akan datang sendiri untuk 

membayarnya. Siri' Mate Siri' Siri' yang satu berhubungan dengan iman. Dalam 

pandangan orang Bugis/Makassar, orang yang mate siri‟-na adalah orang yang di 

dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikit pun. Orang seperti ini 

diapakan juga tidak akan pernah merasa malu, atau yang biasa disebut sebagai 

bangkai hidup yang hidup.
3
 

 Betapa hina dan tercelanya orang seperti ini dalam kehidupan masyarakat. 

Aroma busuk akan tercium di mana-mana. Tidak hanya di lingkungan Istana, di 

Senayan, bahkan di tempat-tempat ibadah juga bau busuk akan terasa menyengat. 

Korupsi, kolusi dan nepotisme, jual beli putusan, mafia anggaran, mafia pajak 

serta mafia-mafia lainnya, akan senantiasa mewarnai pemberitaan media setiap 

harinya. Nauzubillahi min-dzalik. 

 Pacce atau Pesse adalah suatu tata nilai yang lahir dan dianut oleh 

masyarakat Bugis/Makassar. Passe lahir dan dimotivasi oleh nilai budaya Siri' 

(malu). Contoh, apabila seorang anak durhaka kepada orangtuanya (membuat 

malu keluarga) maka si anak yang telah membuat malu (Siri‟) tersebut dibuang 

                                                           

 
3
 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 49-50. 
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dan dicoret dalam daftar keluarga. Namun, jika suatu saat, manakala orangtuanya 

mendengar, apalagi melihat anaknya menderita dan hidup terlunta-lunta, si anak 

pun diambilnya kembali. Malu dan tidak tega melihat anaknya menderita. 

 Allah  swt. berfirman dalam QS. al-Syams/91: 9-10.   

                   

Terjemahnya: 

 "Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh 
merugi  orang yang mengotori jiwanya".

4
 

 Melalui latar belakang pokok hidup Siri' na Pacce‟ inilah yang menjadi 

pola-pola tingkah lakunya dalam berpikir, merasa, bertindak, dan melaksanakan 

aktivitas dalam membangun dirinya menjadi seorang manusia. Juga dalam 

hubungan sesama manusia dalam masyarakat. Antara Siri' dan Pacce saling 

terjalin dalam hubungan kehidupannya, saling mengisi, dan tidak dapat 

dipisahkan yang satu dari lainnya. Dengan memahami makna dari Siri' dan 

Pacce‟, ada hal positif yang dapat diambil sebagai konsep pembentukan hukum 

nasional, di mana dalam falsafah ini betapa dijunjungnya nilai-nilai kemanusiaan 

– berlaku adil pada diri sendiri dan terhadap sesama – bagaimana hidup dengan 

tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Membandingkan konsep Siri' dan 

Pacce ini dengan pandangan keadilan Plato (428-348 SM) yang mengamati 

bahwa justice is but the interest of the stronger (keadilan hanya merupakan 

kepentingan yang lebih kuat) Siri' na Pacce dalam masyarakat Bugis sangat 

dijunjung tinggi sebagai falsafah dalam segala aspek kehidupan, dan hal ini juga 

berlaku dalam aspek ketaatan masyakarat terhadap aturan tertentu (hukum), 

dengan pemahaman terhadap nilai (Siri' na Pacce‟) ini sangat mempengaruhi 

masyakarat dalam kehidupan hukumnya. Siri' yang merupakan konsep kesadaran 

hukum dan falsafah masyarakat Bugis Makassar adalah sesuatu yang dianggap 

                                                           
4
  Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, ( Jakarta : Yayasan Penterjemah 

Alqur'an, 2002), h. 596 
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sakral . Siri' na Pacce ( Bahasa Makassar ) atau Siri' na Pesse‟ ( Bahasa Bugis ) 

adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan dari karakter orang Bugis Makassar 

dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Begitu sakralnya kata itu, sehingga 

apabila seseorang kehilangan Siri‟nya atau De‟ni gaga Siri‟na, maka tak ada lagi 

artinya dia menempuh kehidupan sebagai manusia. Bahkan orang Bugis Makassar 

berpendapat kalau mereka itu sirupai olo‟ kolo‟e (seperti binatang). Petuah Bugis 

berkata : Siri‟mi Narituo ( karena malu kita hidup ). Rasulullah saw. bersabda:  

 

عُ  ثَ نَا أبَوُ مَسم ثَ نَا مَنمصُورٌ عَنم ربِمعِيِّ بمنِ حِراَشٍ حَدَّ رٌ حَدَّ ثَ نَا زىَُي م ثَ نَا أَحْمَدُ بمنُ يوُنُسَ حَدَّ قاَلَ  ودٍ قاَلَ حَدَّ
يِ النَّبِي  مِ َْ ََ  َِّ ا  ْمَ َْسم ُ مَاِ النيَُّ وَّةِ امُ َّى َّإَ ِّ َّ ََّّا أدَمرَاَ النَّاسُ مِنم ََ َّى َّل الى َّوُ عَىَ يموِ ََ   ََ مْ ِِ مْ مَا  نَ مّ   َاَ

Artinya: 

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan 
kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Manshur dari Rib'i 
bin Hirasy telah menceritakan kepada kami Abu Mas'ud dia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang diperoleh 
manusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah jika kamu tidak 
mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu" .

5
 

Dengan adanya falsafah dan ideologi Siri' na Pacce/pesse, maka 

keterikatan dan kesetiakawanan di antara mereka mejadi kuat, baik sesama suku 

maupun dengan suku yang lain.
6
 

 Konsep Siri' na Pacce/pesse bukan hanya di kenal oleh kedua suku ini, 

tetapi juga suku-suku lain yang menghuni daratan Sulawesi, seperti Mandar dan 

Tator. Hanya saja kosa katanya yang berbeda, tapi ideologi dan falsafahnya 

memiliki kesamaan dalam berinteraksi. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

                                                           
 

5
 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja„fi, 

Sahih al-Bukhari al-Mukhtasar fiha „Ala al-Kutub wa Ummahat al-Abwab wa al-Tarajim, Juz. IV 

(Cet. I: t.tp: Dar Tauq al-Najah, 1422 H), h. 177. 

 
6
 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Yogyajaarta: Ombak, 2012), h. 51-52. 
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1. Bagaimana penerapan budaya  siri' na pacce di Kecamatan 

Bontoramba ?  

2. Bagaimana dampak budaya siri' na pacce terhadap masyarakat 

Tombolo Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto? 

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pelaku budaya siri' na pacce ? 

C. Fokus Penelitian 

1. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Jadi 

budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke 

generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk 

sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, 

bangunan, dan karya seni. 

2. Siri' Kata Siri', dalam bahasa Makassar atau Bugis, bermakna "malu". 

Sedangkan Pacce (Bugis: Pesse) dapat berarti "tidak tega" atau 

"kasihan" atau "iba".
7
 

3. Masyarakat Tombolo adalah sejumlah manusia yang merupakan satu 

kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai 

kepentingan yang sama. Seperti; sekolah, keluarga,perkumpulan, 

Negara semua adalah masyarakat  Dalam ilmu sosiologi kita mengenal 

ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan 

masyarakat petambayan. 

D. Kajian Pustaka 

                                                           

 7. Ahmad Kamri, BudayaSiri' Bugis Makassar Sebagai Langkah Prevensi Delik, Suatu 

Kajian Delik Pembunuhan dan Pencemaran Nama Baik Orang Lain, (Semarang: Tesis Program 

Pascasarjana Universitas Diponegoro, 1997), h. 126-127 
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 Kajian pustaka merupakan salah satu metode untuk melakukan penelitian 

dalam bentuk kepustakaan. Indikasinya melacak dan menelusuri literatur yang 

memiliki substansi kajian sebagaimana inti pembahasan dalam penelitian ini 

secara komprehensif. Karya dan literatur yang erat kaitannya dari pembahasan 

dalam tulisan ini adalah: 

 Karya Drs. Djoko Widagdho, Ilmu Budaya Dasar, yang memberikan 

gambaran bahwa budaya hanya membatasi diri pada bidang filsafat dan seni, 

sedangkan ilmu budaya dasar mempunyai cakupan yang lebih luas. Ilmu budaya 

dasar berusaha memberikan konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji 

masalah-masalah manusia dan kebudayaan.
8
 

 Karya HB. Amiruddin Maula, Demi Makassar, yang memberikan 

gambaran bahwa aspek budaya merupakan salah satu penentu yang tak dapat 

diabaikan. Sebagai suatu lokasi konsentrasi penduduk , kota mencerminkan nilai-

nilai budaya yang sangat khas dari masyarakat pendukungnya.
9
 

 Karya Dr. Esti Ismawati, M.Pd, Ilmu Sosial Budaya Dasar, yang 

memberikan gambaran bahwa konsep-konsep dan teori budaya yang 

dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah kebudayaan dengan 

menggunakan berbagai pengetahuan dan pendekatan budaya, baik dengan suatu 

disiplin ilmu maupun dengan multidisipliner ( pendekatan dengan berbagai 

keahlian). 
10

  

 Karya Prof. Dr. H. Abu Hamid, Siri' dan Pesse Harga diri orang bugis, 

Makassar, Mandar, Toraja, yang memberikan gambaran bahwa dalam masyarakat 

Sulawesi Selatan budaya rasa malu atau Siri' lebih besar dari pada budaya rasa 

                                                           
 

8
  Djoko Widagdho, Ilmu Budaya Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1988), h. 15-16  

 
9
  HB Amiruddin Maula, Demi Makassar, (Makassar: Global Publishing, 2001), h. 151-

152. 
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 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 20-21 
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bersalah. Budaya rasa malu inherent dengan budaya takut akhir pada berbagai 

varian etos kerja (siap kehendak).
11

 

D. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan: 

1. Untuk mengetahui penerapan budaya Siri' na Pacce. 

2. Untuk mengungkapkan dampak budaya Siri' na Pacce terhadap 

masyarakat Tombolo Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto. 

3. Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap pelaku budaya Siri' na 

Pacce. 

Kegunaan: 

1. Secara teoritis 

Dengan selesainya skripsi ini, maka dapat menambah hasanah atau 

wawasan ilmu-ilmu keIslaman dalam akademik, di dalam UIN 

Alauddin Makassar sebagai syarat penyelesaian studi dalam jurusan 

Aqidah Filsafat. 

2. Secara praktis 

Dengan mengetahui pelaksanaan kebiasaan ini, maka dapat dijadikan 

sebagai dasar yang mana sesuai dengan ajaran Islam atau bukan ajaran 

Islam, dan diharapkan dalam penelitian dapat mengurangi kebiasaan-

kebiasaan yang bertentangan dengan Islam terkait dengan budaya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Siri' na Pacce 

 Dalam budaya Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Mandar dan Tana 

Toraja) ada sebuah istilah atau semacam jargon yang mencerminkan identititas 

serta watak orang Sulawesi Selatan, yaitu  Siri’ na Pacce. Secara lafdzhiyah Siri’ 

berarti : Rasa malu (harga diri), sedangkan Pacce atau dalam bahasa Bugis disebut 

Pesse yang berarti: Pedih/Pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi Pacce berarti 

semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan 

individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati).
12

 

 Budaya sulawesi selatan Bugis Makassar ada sebuah istilah atau semacam 

identitas serta watak yang tercermin dari orang Bugis-Makassar, yaitu Siri' na 

Pacce. Secara lafziyah Siri' berarti : Rasa malu (harga diri). Siri' merupakan 

sesuatu yang sangat tinggi sangat berharga baik bagi individu maupun 

masyarakat. Siri' juga merupakan moral perjuangan bagi setiap individu maupun 

sebagai anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri sebagai manusia 

pembangun. Kata Siri' ini akan berarti harkat (value), martabat (dignity), 

kehormatan (honour), dan harga diri (high respect) apabila dilihat sari makna 

kulturalnya.
13

 

 Masyarakat hendaknya mencoba melihat Siri' sebagai sesuatu aspek yang 

ikut membangun kehidupan tata nilai kebudayaan (orang Makassar) kontemporer, 

sebagaimana adanya dalam kenyataan empiris. Cara pendekatan empiris ini, tentu 

saja tidak banyak melihat proses yang membawanya kepada kenyataan sekarang. 

Juga tak melihatnya dari segi norma atau kaidah sosial yang menuntut keharusan 

                                                           

12
 Djoko Widagdho, Ilmu Budaya Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 12-13. 
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 Sugira Wahid, Manusia Makassar (Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 62 
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sebagaimana mestinya, atau sebagaimana orang harapkan, dalam pola yang sudah 

terbentuk dari struktur masa lalu. Jadi, pada hemat saya cara pendekatan empiris 

ini kurang mendukung pernyataan yang berbunyi: "adanya nilai-nilai tercecer, 

dalam arti tidak atau kurang termanfaatkan dan didalam frekuensi kesibukan yang 

tinggi menjadi terlupakan.
14

 

    Siri' dapat dipandang sebagai sebagai konsep kultural yang memberikan 

pengaruh yang kuat terhadap segenap tingkah laku yang nyata. Tingkah laku itu 

dapat diamati sebagai pernyataan atau perwujudan kebudayaan.                                                                                                                        

    Berbicara tentang kebudayaan Bugis ada tiga hal yang bisa memberikan 

gambaran tentang budaya orang Bugis, yaitu konsep Ade', Siri' na pesse dan 

simbolisme atau ciri khas pakaian orang bugis adalah sarung sutra. Ketiga konsep 

tadi, yang pertama Ade' dalam bahasa Indonesia yaitu adat istiadat. Bagi 

masyarakat bugis, ada empat jenis adat yaitu: 

1. Ade' maraja, yang dipakai dikalangan raja atau para pemimpin. 

2. Ade' puraonro, yaitu adat yang sudah dipakai sejak lama di masyarakat 

secara turun temurun. 

3. Ade' assamaturukeng, peraturan yang ditentukan melalui kesepakatan. 

4. Ade' abiasang, adat yang dipakai dari dulu sampai sekarang dan sudah 

diterapkan dalam masyarakat.
15

 

Bagi manusia Bugis-Makassar, Siri' adalah jiwa mereka, harga diri 

mereka, dan martabat mereka. Sebab itu, untuk menegakkan dan membela Siri' 

yang dianggap tercemar atau dicemarkan oleh orang lain, maka manusia Bugis 

Makassar bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang paling 

berharga demi tegaknya Siri' dalam kehidupan mereka. Di zaman ini, Siri' tidak 
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 Abu Hamid, Siri' dan pesse: Harga Diri Orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, 

(Makassar: Pustaka Refleksi, 2003), h. 44-45  
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 Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar, ( Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 
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lagi diartikan sebagai sesuatu yang berharga dan harus dipertahankan. Pada 

prakteknya Siri' dijadikan suatu legitimasi dalam melakukan tindakan-tindakan 

yang anarkis, kekerasan, dan tidak bertanggung jawab. Padahal nilai Siri' adalah 

nilai sakral masyarakat bugis, budaya Siri' harus dipertahankan pada koridor Ade' 

(adat) dan ajaran agama Islam dalam mengamalkannya. Itulah merupakan 

interpretasi manusia Bugis yang sesungguhnya. Sehingga jika dilihat secara utuh, 

sesungguhnya seorang manusia Bugis ialah manusia yang sarat akan prinsip dan 

nilai-nilai Ade' (adat) dan ajaran agama Islam di dalam menjalankan 

kehidupannya, serta sifat panngadereng (adat istiadat) melekat pada pribadi 

mereka.
16

 

Fungsi kebudayaan bagi masyarakat yaitu : Pertama Kebudayaan  sebagai 

ciri kelompok, komunitas atau masyarakat. Kedua Kebudayaan sebagai ekspresi 

kehidupan sosial. Ketiga Kebudayaan berfungsi sebagai sarana pemaknaan.  

Menurut bahasa, kata Siri' dalam bahasa makassar atau bugis bermakna 

malu. sedangkan Pacce berarti tidak tega atau kasihan, iba. Menurut istilah, Siri' 

dapat didekati dari sudut makna menurut bahasa namun dapat pula dicermati 

menurut kultural. Dari hasil penelitian dari ahli ilmu sosial dapat diketahui bahwa 

konsep Siri' itu telah diberi interpretasi yang bermacam-macam menurut lapangan 

keahlian dari para ahli masing-masing.
17

 

Koentjaraningrat mengutip Salam Basjah memberi tiga pengertian kepada 

konsep Siri' yaitu malu, daya dorong untuk membinasakan siapa saja yang telah 

menyinggung rasa kehormatan seseorang, atau daya pendorong untuk bekerja atau 

berusaha sebanyak mungkin. Dalam kamus bahasa indonesia mengartikan siri' 

yakni malu/ harga diri/ kehormatan. Menurut Go Iwata dalam kutipan (Ismail 
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  Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar, h. 117 
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Mustari Idris Mannahao, The secretOfSiri' na Pesse', ( Makassar: Pustaka Refleksi, 

2008), h. 2.  
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Raihan), seorang mahaiswa jepang meneliti budaya Siri' na Pacce selama dua 

tahun (sejak oktober 2008 di sulawesi selatan). Pada awalnya Siri' na Pacce 

merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kawin lari, yang dalam adat Sulawesi 

Selatan dikenal dengan Silariang yakni jika sepasang pria dan wanita melakukan 

hal tersebut dianggap telah malanggar hukum adat "Siri' na pacce".
18

 

Peranan utama Siri' na pacce dalam masyarakat adalah melindungi 

mayarakat dan memungkinkan mereka untuk hidup dalam harmoni, jika semua 

anggota masyarakat masih menghargai Siri' sebagai acuan utama dalam mengatur, 

melakukan dengan baik, maka semua masyarakat akan menikmati, menghasilkan 

manfaat dan akan hidup dalam situasi yang damai melakukan yang baik maka 

semua anggota masyarakat akan menikmati menghasilkan manfaat dan akan hidup 

dalam situasi yang baik. 

 Hamka, selanjutnya berpendapat bahwa Siri' itu menimbulkan tawadhu' 

dan perangai terpuji yaitu akhlak mahmudhah, yang terdiri atas : 

a. Sabar, yaitu dapat mengendalikan diri ketika sedang marah 

b. Iffah, artinya dapat menahan hawa nafsu ketika hendak di dorongkan. 

c. Syaja'ah artinya berani karena benar dan yakin serta sanggup 

mempertahankan dimana saja. 

d. Adil artinya pertengahan.
19

 

 Pacce dalam pengertian harfiahnya berarti (pedih) dalam makna 

kulturalnya Pacce berati juga belas kasih, perikemanusiaan, rasa turut prihatin, 

berhasrat membantu, humanisme universal. Pacce (bahasa makassar) dan pesse 

(bahasa bugis), berarti pedih atau suatu  perasaan yang menyayat hati, pilu 

bagaikan tersayat sembilu apabila sesama warga masyarakat ditimpa kemalangan. 
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Jadi, Pacce dalah perasaan (pernyataan) solidaritas yang terbit dalam kalbu yang 

dapat merangsang kepada suatu tindakan.
20

 

 Pacce diarahkan keluar dari dirinya, sedangkan Siri' diarahkan  kedalam 

dirinya. Siri' dan Pacce inilah yang mengarahkan tingkah laku masyarakatnya 

dalam pergaulan sehari-hari sebagai "motor" penggerak dalam memanifestasikan 

pola-pola kebudayaan dan sistem sosialnya. 

 Pacce merupakan suatu tata nilai yang lahir dan dianut oleh masyarakat 

Bugis-Makassar. Pacce lahir dan dimotivasi oleh budaya Siri. Budaya Siri' na 

Pacce merupakan salah satu falsafah budaya masyarakat Bugis-Makassar yang 

harus dijunjung tinggi. Apabila Siri' na Pacce tidak dimilki seseorang, maka 

orang tersebut dapat melebihi tingkah laku binatang. 

 Pacce yang dimaksud di sini sama sekali bukan karena belas kasihan, akan 

tetapi rasa yang paling dalam untuk saling menyempurnakan niat baik keluarga 

kedua belah pihak. 

 Pacce atau Pesse menduduki satu tempat, sehingga membentuk suatu 

budaya (karakter) yang dikenal dengan sebutan Siri na' pacce. 

  Struktur Siri' dalam budaya Bugis atau Makassar mempunyai empat 

kategori yaitu: 

a. Siri’ Ripakasiri’  

Adalah Siri'  yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga diri 

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

pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa. 

Sebagai contoh dalam hal ini adalah membawa lari seorang gadis (kawin 

lari). Maka, pelaku kawin lari, baik laki-laki maupun perempuan, harus dibunuh, 
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terutama oleh pihak keluarga perempuan (gadis yang dibawa lari) karena telah 

membuat malu keluarga.
21

 

Contoh lainnya adalah kasus kekerasan, seperti penganiayaan atau 

pembunuhan dimana pihak atau keluarga korban yang merasa terhina harga 

dirinya (Siri‟na) wajib untuk menegakkannya kembali, kendati ia harus 

membunuh atau terbunuh. Utang darah harus dibalas dengan darah, utang nyawa 

harus dibalas dengan nyawa. 

Dalam keyakinan orang Bugis Makassar bahwa orang yang mati terbunuh 

karena menegakkan Siri‟, matinya adalah mati syahid, atau yang mereka sebut 

sebagai Mate Risantangi atau Mate Rigollai, yang artinya bahwa kematiannya 

adalah ibarat kematian yang terbalut santan atau gula. Dan, itulah sejatinya 

Kesatria. 

Tentang ini hal ini, oleh Hakim Pidana (orang-orang Belanda) di zaman 

penjajahan dahulu tidak bisa mengerti mengapa orang Bugis Makassar begitu 

bangga dan secara kesatria mengakui di depan persidangan pidana bahwa dia telah 

melakukan pembunuhan berencana, meski diketahuinya bahwa ancaman 

pidananya sangat berat jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa 

(pembunuhan yang tidak direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 338 kitab 

undang-undang hukum pidana). Secara logika, memang orang lain tidak dapat 

mengerti hal tersebut, kecuali bagi mereka yang telah paham akan makna Siri‟ 

yang sesungguhnya. 

Agar dapat mengetahui tentang bagaimana penting menjaga Siri‟ untuk 

kategori Siri‟ Ripakasiri‟, simaklah falsafah berikut ini. Sirikaji nanimmantang 

attalasa‟ ri linoa, punna tenamo siri‟nu matemako kaniakkangngami angga‟na 

olo-oloka. Artinya, hanya karena Siri‟ kita masih tetap hidup (eksis), kalau sudah 
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malu tidak ada maka hidup ini menjadi hina seperti layaknya binatang, bahkan 

lebih hina daripada binatang. 

b. Siri’ Mappakasiri’siri’  

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

disebutkan, “Narekko degaga siri‟mu, inrengko siri‟.” Artinya, kalau Anda tidak 

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

Begitu pula sebaliknya, “Narekko engka siri‟mu, aja‟ mumapakasiri‟-siri.” 

Artinya, kalau Anda punya malu maka jangan membuat malu (malu-maluin). 

Bekerjalah yang giat, agar harkat dan martabat keluarga terangkat. Jangan 

jadi pengemis, karena itu artinya membuat keluarga menjadi malu-malu atau malu 

hati. 

Hal yang terkait dengan Siri‟ Mappakasiri‟siri‟ serta hubungannya dengan 

etos kerja yang tinggi adalah cerita-cerita tentang keberhasilan orang-orang Bugis 

dan Makassar di perantauan. 

Dengan dimotori dan dimotivasi oleh semangat Siri‟ sebagaimana 

ungkapan orang Makassar, “Takunjunga bangun turu‟ naku gunciri‟ gulingku 

kualleangngangi tallanga na towaliya.” Artinya, begitu mata terbuka (bangun di 

pagi hari), arahkan kemudi, tetapkan tujuan ke mana kaki akan melangkah, pasang 

tekad “Lebih baik tenggelam daripada balik haluan (pulang ke rumah) sebelum 

tercapai cita-cita.” Atau, sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai, 

sebelum tercapai pulau harapan. 

Selain itu, Siri‟ Mappakasiri‟siri‟ juga dapat mencegah seseorang 

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai moral, agama, 

adat istiadat dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat merugikan manusia dan 

kemanusiaan itu sendiri. 
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Salah satu falsafah Bugis dalam kehidupan bermasyarakat adalah “Mali‟ 

siparampe, malilu sipakainga”, dan “Pada idi‟ pada elo‟ sipatuo sipatokkong” 

atau “Pada idi pada elo‟ sipatuo sipatottong”. Artinya, ketika seseorang sanak 

keluarga atau kerabat tertimpa kesusahan atau musibah maka keluarga yang lain 

ikut membantu. Dan, kalau seseorang cenderung terjerumus ke dalam kubangan 

nista karena khilaf maka keluarga yang lain wajib untuk memperingatkan dan 

meluruskannya. 

c. Siri’ Tappela’ Siri’ (Makassar) atau Siri’ Teddeng Siri’ (Bugis)  

Artinya rasa malu seseorang itu hilang “terusik” karena sesuatu hal. 

Misalnya, ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk membayarnya 

maka si pihak yang berutang berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya atau 

membayar utangnya sebagaimana waktu yang telah ditentukan (disepakati). 

Ketika sampai waktu yang telah ditentukan, jika si berutang ternyata tidak 

menepati janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri. 

Orang Bugis atau orang Makassar yang masih memegang teguh nilai-nilai 

Siri‟, ketika berutang tidak perlu ditagih. Karena, tanpa ditagih dia akan datang 

sendiri untuk membayarnya. 

d. Siri’ Mate Siri’  

 Siri‟ yang satu berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis 

Makassar, orang yang mate siri‟-nya adalah orang yang di dalam dirinya sudah 

tidak ada rasa malu (iman) sedikit pun. Orang seperti ini diapakan juga tidak akan 

pernah merasa malu, atau yang biasa disebut sebagai bangkai hidup yang hidup. 

 Sebagai contoh dari Siri' Mate Siri adalah ketika seseorang datang bertamu 

di rumah orang lalu orang yang bertamu langsung masuk di rumah tersebut dan 

tidak memberi salam.  
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 Betapa hina dan tercelanya orang seperti ini dalam kehidupan masyarakat. 

Aroma busuk akan tercium di mana-mana. Tidak hanya di lingkungan Istana, di 

Senayan, bahkan di tempat-tempat ibadah juga bau busuk akan terasa menyengat. 

Korupsi, kolusi dan nepotisme, jual beli putusan, mafia anggaran, mafia pajak 

serta mafia-mafia lainnya, akan senantiasa mewarnai pemberitaan media setiap 

harinya. Nauzubillahi min-dzalik. 

 Nilai Siri' dapat dipandang sebagai suatu konsep kultural yang 

memberikan implikasi terhadap segenap tingkah laku yang nyata. Tingkah laku itu 

dapat diamati sebagai pernyataan ataupun perwujudan kehidupan masyarakat 

Bugis-Makassar. Apabila mengamati pernyataan nilai Siri' ini atau lebih lebih 

konkritnya mengamati kejadian-kejadiannya berupa tindakan, perbuatan, atau 

tingkah laku yang dikatakan motivasi oleh Siri, maka akan timbul kesan bahwa 

nilai Siri' itu pada bagian terbesar unsurnya di bangun oleh perasaan sentimental 

atau sejenisya. Kemudian penafsiran yang berpijak dari melibat kejadian-kejadian 

yang timbul akibat penafsiran Siri' misalnya malu-malu, aib, iri hati, kehormatan, 

dan harga diri, serta kesusilaan.
22

 

 Mengapa Siri' bagi suku Makassar perlu ditegakkan, jawabnya untuk 

meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang menjadi masalah 

dalam kehidupan manusia ialah adanya dua versi hukum yang saling 

bertentangan, menyangkut Sirik, yakni hukum adat Makassar menginginkan 

mengambil tindakan balasan terhadap orang-orang yang merendahkan 

martabatnya dalam arti kata bisa main hakim sendiri, sedang hukum positif (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana) melarang sama sekali melakukan tindakan main 

hakim sendiri. Suatu prinsip bagi suku Makassar, kalau harga dirinya 

direndahkan, akan melakukan tindakan balasan, Dalam ungkapan orang Makassar 
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“Teai Mangkasarak punna bokona lokok (bukan orang Makassar kalau bahagian 

belakangnya luka) maksudnya kalua luka itu berada di bagian belakang berarti 

orang itu takut berhadapan dengan lawannya, sebaliknya kalau luka itu ada di 

bagian depan menandakan keberaniannya. 

 Mempertahankan Siri' dalam kehidupan masyarakat, adalah termasuk 

perbuatan terpuji, karena itu seseorang yang berbuat demikian harus 

membayarnya dengan nyawa, dalam kalimat bahasa Makassar disebut "tu mate-

nisantangi". Dalam kenyataan empiris kehidupan sosial kita dewasa ini, kalau 

masih ada yang menghargai, tentu bukan monopoli orang Makassar. Ia terbuka 

menjadi milik setiap orang yang cenderung mempertahankan kebenaran dan 

menyatakannya tanpa ragu-ragu. 
23

  

 

B. Akhlak Islam 

 Secara sederhana akhlak Islami dapat diartikan sebagai akhlak yang 

berdasarkan ajaran Islam atau akhlak yang bersifat Islami. Kata Islam yang berada 

di belakang kata akhlak dalam hal menempati posisi sebagai sifat. 

 Dengan demikian akhlak Islami adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

mudah, disengaja, mendarah daging dan sebenarnya yang didasarkan pada ajaran 

Islam. Dilihat dari segi sifatnya yang universal, maka akhlak Islami juga bersifat 

universal. Namun dalam rangka menjabarkan akhlak Islam yang universal ini 

diperlukan bantuan pemikiran akal manusia dan kesempatan sosial yang 

terkandung dalam ajaran etika dan moral. 

Selanjutnya akhlak Islami dapat diartikan sebagai akhlak yang 

menggunakan tolak ukur ketentuan Allah. Quraish Shihab dalam hubungan ini 
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mengatakan, bahwa tolak ukur kelakuan baik mestilah merujuk kepada ketentuan 

Allah. Rumusan akhlak Islami yang demikian itu menurut Quraish Shihab adalah 

rumusan yang diberikan oleh kebanyakan ulama.  

Ruang lingkup akhlak Islami adalah sama dengan ruang lingkup ajaran 

Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Adapun ruang 

lingkup akhlak Islami antara lain: Pertama Akhlak terhadap Allah, kedua akhlak 

terhadap sesama manusia, ketiga akhlak terhadap lingkungan.
24

 

 Akhlak adalah perangai dan tabiat. Keduanya seperti yang dikatakan oleh 

para ulama sebagai gambaran batin seorang manusia. Karena manusia itu memilki 

dua macam gambaran: 

1. Gambaran lahiriyah: Yaitu bentuk penciptaannya yang Allah 

jadikan badan baginya. Penampilan yang nampak ini ada yang 

indah dan bagus, ada pula yang buruk dan jelek serta ada yang 

sedang-sedang saja. 

2. Gambaran batiniyah: Yaitu kondisis kejiwaan yang menancap 

kokoh yang darinya akan lahir akhlak yang baik. Ada juga yang 

buruk jika yang muncul darinya adalah akhlak yang jelek. Inilah 

yang disebut dengan istilah akhlak. Dengan demikian, akhlak 

adalah gambaran batiniyah yang dijadikan tabiat bagi manusia. 

 Yang wajib bagi setiap muslim adalah berakhlak dengan akhlak-akhlak 

mulia, maksudnya adalah yang terbaiknya. Yang disebut sesuatu yang mulia dari 

segala sesuatu itu adalah yang paling baik dari hal tersebut, tentu sesuai dengan 

jenisnya. Sebagai contoh sabda rasul kepada Mu'adz ketika memerintahkannya 

untuk menarik zakat dari penduduk Yaman:
25
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"Hati-hatilah jangan sekali-kali engkau mengambil harta terbaik mereka." 

 Maka selayaknya bagi setiap manusia untuk menjadikan jiwanya sebagai 

jiwa yang mulia, sehingga dia mencintai sifat kedermawanan, keberanian, 

kelembutan dan kesabaran. Hendaknya dia menyambut orang lain dengan wajah 

yang berseri-seri, dada yang lapang serta jiwa yang tenang. Semua ini termasuk 

akhlak yang mulia. Nabi telah bersabda: 
َّىَ مَةَ عَنِ أَبِ ىُرَي مرةََ قاَلَ  ثَ نَا أبَوُ  رٍَ قاَلَ حَدَّ عِيدٍ عَنم مَُُمَّدِ بمنِ عَمم َّ ثَ نَا يََميََ بمنُ  ُّولُ الى َّوِ  حَدَّ قاَلَ رَ

إم  سَنُ هُإم خُىُ قًا ََخِيَارَُُإم خِيَارَُُ مِنِيَن ِّيماَناً أَحم مَلُ الممُؤم مَ َّى َّإَ أَ  لنِِسَائِكُإم  َّى َّل الى َّوُ عَىَ يموِ ََ

Artinya: 

 "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin 
 'Amru, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari 
Abu  Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
 "kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik 
 akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-
 istrinya ".

26
 

 Maka sudah selayaknya hadits ini senantiasa terpampang di hadapan setiap 

mukmin. Karena ketika sesorang mengetahui bahwa dia tidak akan menjadi orang 

yang sempurna keimanannya kecuali dengan memperbaiki akhlaknya, maka hal 

itu menjadi motivasi yang kuat baginya untuk menghiasi diri dengan akhlak-

akhlak luhur, sifat-sifat mulia dan meninggalkan akhlak serta perilaku yang 

rendah dan hina.
27

 

 Adapun ruang lingkup akhlak mulia yaitu: Pertama Akhlak mulia dalam 

hubungan dengan Allah mencakup tiga perkara: 1) Menyikapi berita-berita yang 

Allah kabarkan dengan cara membenarkan. 2) Menyikapi hukum-hukum-Nya 

denga tunduk dan melaksanakan. 3) Menyikapi takdir-takdir-Nya dengan 

kesabaran dan keridhaan. Kedua Akhlak terpuji dalam bermuamalah dengan 
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sesama manusia mencakup: 1) Menahan diri untuk tidak menyakiti. 2) Makna 

mencurahkan kemurahan. Keiga Wajah berseri-seri.
28

 

 Beberapa gambaran akhlak mulia yaitu: Pertama: Menyambung hubungan 

dengan orang yang memutuskan hubungannya denganmu dari kerabat-kerabat 

yang engkau wajib menyambung hubungan persaudaraan dengannya. Kedua: 

Berbakti kepada kedua orang tua. sebagaimana dalam Q.S an-Nisa/4: 36. 

                           
                        
                            

        
Terjemahnya : 

 "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
 sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-
kerabat,  anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 
tetangga  yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. 
 Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 
 membangga-banggakan diri.

29
 

 Ketiga: Bertetangga dengan baik 

ريِكٍ أنََّ  َِ َِّيلُ بمنُ  ُِرَحم ثَ نَا  وَةُ ََابمنُ لََيِعَةَ قاَلََ حَدَّ ثَ نَا حَي م ثَ نَا عََّمدُ الى َّوِ بمنُ يزَيِدَ حَدَّ َْ أبَاَ عََّمدِ حَدَّ وُ سََِ
َّى َّ  ُّولِ الى َّوِ  رَِ بمنِ المعَاصِ عَنم رَ ثُ عَنم عََّمدِ الى َّوِ بمنِ عَمم َُُّىِ يَّ يََُدِّ َّى َّإَ قاَلَ الرَّحْمَنِ الْم ل الى َّوُ عَىَ يموِ ََ
رُىُإم لِْاَرهِِ  يراَِ  عِنمدَ الى َّوِ خَي م رُ الْمِ رُىُإم لِصَاحَِِّوِ ََخَي م ابِ عِنمدَ الى َّوِ خَي م َِ مّ َ رُ امُ  خَي م

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan 
kepada kami Haiwah dan Ibnu Lahi'ah keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada kami Syurahbil bin Syarik bahwa ia mendengar Abu 
Abdurrahman al-Hubuli menceritakan dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash 
dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sebaik-baik 
sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik kepada sahabatnya, dan 
sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap 
tetangganya ".

30
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 Keempat: Berbuat baik pada anak yatim, orang-orang miskin dan orang 

yang kehabisan bekal. Kelima: Lemah lembut terhadap budak dan pembantu. 

Keenam: Meninggalkan sifat fakhr, khuyala, baghyi, istithalah terhadap makhluk, 

baik dengan alasan yang benar maupun tanpa alasan yang benar.  Fakhr artinya 

sombong dengan ucapan. Khuyala artinya sombong dengan tindakan. Baghyi 

artinya permusuhan. Sedangkan istithalah artinya merasa lebih baik dan lebih 

mulia atas yang lain. 

 Seorang manusia dilarang dari sifat congkak terhadap dengan yang lainnya 

dengan ucapan, sehingga dia mengatakan: "Saya adalah orang alim!" "Saya orang 

kaya!" "Saya pemberani!" jika hal itu bertambah maka dia akan meremehkan 

orang lain dengan mengatakan kepada yang lain; "Tidak ada apa-apanya kalian 

dibanding dengan diriku!" sehingga dia telah berbuat dosa dan permusuhan serta 

meremehkan orang lain.
31

 

 Sedangkan khuyala' adalah sombong dengan perbuatannya. Berlenggang 

dalam jalannya, dalam penampilan wajahnya, ketika mengangkat kepala dan 

lututnya jika berjalan. Seakan-akan dia telah sampai ke langit.
32

 Allah mencela 

orang yang berperilaku seperti itu, Dia berfirman dalam Q.S al-Isra/17: 37. 

                               
   

Terjemahnya:  

 "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi Ini dengan sombong, Karena 
 Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-
kali  kamu tidak akan sampai setinggi gunung".

33
 

 Yang wajib adalah tawadhu' dalam perkataan dan tingkah laku. Jangan 

sekali-kali memuji dirimu sendiri dengan akhlak yang terpuji, kecuali jika 

memang dalam keadaan darurat atau sangat dibutuhkan. Seperti perkataan Ibnu 
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Mas'ud: "Seandainya saya tahu ada seseorang yang lebih berilmu tentang kitab 

Allah dibandingkan diriku yang bisa dicapai dengan naik unta, niscaya saya akan 

mengendarai unta untuk mendatanginya. 

 Beliau mengucapkan hal itu karena dua hal: 

1. Pertama: Memberikan semangat kepada manusia untuk 

mempelajari kitab Allah. 

2. Kedua: Mengundang mereka untuk mengambil ilmu darinya.
34

 

Manusia yang memilki sifat terpuji,tidak boleh menyangka bahwa 

manusia tidak selamanya tidak mengetahui hal itu, baik dia sebutkan kepada 

manusia maupun tidak. Bahkan ketika seseorang menyebut-nyebut sifat terpujinya 

di hadapan manusia, maka justru akan jatuh harga dirinya di mata mereka. Maka 

jauhilah perilaku yang seperti itu! 

Baghyi maknanya adalah menyatakan permusuhan kepada orang lain.
35

 

Sedangkan maknanya istithalah terhadap manusia adalah merasa lebih 

tinggi dari mereka baik dengan alasan yang benar maupun tidak. Sedangkan isti'la 

adalah mengangkat dirinya di atas orang lain.
36

 

Nada Akhlakul Islamiyah adalah berbuat baik, karena perbuatan baik itu 

bukan saja bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri dan bagi 

keluarga. 

Manusia setelah dibebani oleh hukum, dalam perbuatannya selalu berada 

di antara baik atau buruk dan setelah dia meninggal dunia, kesan perbuatannya 

akan sealu dikenang oleh mereka yang masih hidup di dunia. 

Seseorang setelah dia meninggal dunia, dia meninggalkan warisan, dan 

warisan yang ditinggalkannya itu ada yang berupa materill dan ada pula yang 
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immateril. Yang materil ada yang berwujud hutang dan ada pula yang berwujud 

piutang dan ini dibayar atau diterima oleh ahli warisnya. 

Adapun yang berwujud immateril adalah perbuatan-perbuatan yang 

dikerjakannya semasa hidupnya, yang pernah diberikannya kepada manusia, baik 

berwujud moril ataupun materil. 

Apabila dia meninggal dunia, maka perbuatan-perbuatan baiknya akan 

selalu dikenang orang serta dijadikan teladan dan apabila ia pernah membantu 

orang lain, maka orang yang pernah menerima bantuannya tiadalah mustahil pada 

suatu saat akan mengenangkan dia, mendoakan dia, atau membantu keluarga yang 

ditinggalkannya, bantuan mana sama halnya sebagai warisan yang 

ditinggalkannya, di mana manfaatnya akan diperoleh atau diterima oleh ahli 

warisnya
37

. 

Persamaan antara akhlak dan moral adalah bahwa keduanya berbicara 

tentang tentang nilai perbuatan manusia. Perbuatan manusia menurut akhlak dan 

moral ada yang bernilai baik dan ada yang bernilai buruk. Sedangkan perbedaan 

di antaranya keduanya terletak pada tolak ukur perbuatan manusia tersebut. Bila 

akhlak memandang baik buruknya perbuatan manusia berdasarkan  tolak ukur al-

Qur'an dan as-Sunnah, maka moral memandangnya berdasarkan tolak ukur adat 

istiadat yang berlaku pada masyarakat tertentu.  

Sedangkan persamaan antara akhlak dan etika keduanya terletak pada 

obyeknya yakni sama-sama membahas tentang baik atau buruknya tingkah laku 

manusia. Sementara perbedaannya terletak pada parameternya. Bila akhlak dalam 

memberikan penilaian baik buruknya perbuatan manusia dengan parameter 

agama, yang dalam ini adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, maka etika dalam menilai 

baik buruknya perbuatan manusia dengan menggunakan parameter akal. Dengan 
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demikian, maka kebenaran akhlak bersifat mutlak atau absolut, sedangkan 

kebenaran etika bersifat relatif, nisbi, dan tentatif (sementara).
38

 

Ulama akhlak menyatakan bahwa akhlak yang baik merupakan sifat para 

nabi dan orang-orang Shiddiq, sedangkan akhlak yang buruk merupakan sifat 

syaithan dan orang-orang yang tercela. Maka pada dasarnya, akhlak itu menjadi 

dua macam jenis yaitu : Pertama akhlak baik atau terpuji (Al-Akhlaqul 

Mahmuudah); adalah perbuatan baik terhadap Tuhan , sesama manusia dan 

makhluk-makhluk yang lain. Kedua Akhlak buruk atau tercela (Al-Akhlaaqul 

Madzmumah); adalah perbuatan buruk terhadap Tuhan, sesama manusia dan 

makhluk-makhluk yang lain.
39

 

1. Akhlak baik terhadap Tuhan; meliputi antara lain: 

a. Bertaubat yaitu suatu sikap yang menyesali perbuatan buruk yang pernah 

dilakukannya dan berusaha menjauhinya. Sebagaimana dalam QS. at-

Tahrim/ 66: 8. 

                        
                        
                     

                         
      

Terjemahnya: 

 "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan 
taubatan  nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan 
Rabbmu akan  menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam 
jannah yang  mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak 
 menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia; sedang 
 cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil 
 mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya 
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kami  dan ampunilah Kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 
 sesuatu."

40
 

b. Bersabar yaitu suatu sikap yang betah atau dapat menahan diri pada 

kesulitan yang dihadapinya. Tetapi tidak berarti bahwa sabar itu langsung 

menyerah tanpa upaya untuk melepaskan diri dari kesulitan yang dihadapi 

oleh manusia. Sebagaimana dalam QS. al-Ma'arij/70: 5. 

        

Terjemahnya: 

 "Maka Bersabarlah kamu dengan sabar yang baik".
41

 

c. Bersyukur yaitu suatu sikap yang selalu ingin memanfaatkan dengan 

sebaik-           baiknya, nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. 

Sebagaimana dalam QS. al-Imran/3: 123. 

                             
 

Terjemahnya: 

 "Sungguh Allah Telah menolong kamu dalam peperangan Badar[224], 
padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orang yang lemah. Karena itu 
bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya".

42
 

d. Bertawakkal yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah 

berbuat semaksimal mungkin, untuk mendapatkan sesuatu yang 

diharapkannya. 

e. Ikhlas yaitu sikap menjauhkan diri dari riya ketika mengerjakan amal baik. 

Sebagaimana dalam QS.  al-Bayyinah/ 98: 5.  

                          
            

Terjemahnya:  

 "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 
 memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang 
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 lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; 
 dan  yang demikian Itulah agama yang lurus. Lurus berarti jauh dari 
syirik  (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan".

43
 

f. Raja yaitu sikap jiwa yang sedang menunggu (mengharapkan) sesuatu 

yang        disenangi dari Allah SWT. Sebagaimana dalam QS. al-

Ahzab/33: 21. 

                             
           

Terjemahnya: 

 "Seseungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik  bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan)  hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah". 

44
 

g. Bersikap takut yaitu suatu sikap jiwa yang sedang menunggu sesuatu yang 

tidak disenangi dari Allah SWT. 
45

Sebagaimana dalam QS an-Naziat/ 

78:40. 

                     
Terjemahnya: 

 "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan 
 menahan diri dari keinginan hawa nafsunya".

46
 

2. Akhlak buruk terhadap Tuhan meliputi antara lain: 

a. Takabbur yaitu sikap yang menyombongkan diri, sehingga tidak mau 

mengakui kekuasaan Allah di alam ini, termasuk mengingkari nikmat 

Allah yang ada padanya. Sebagaimana dalam QS. al-Munafiqun/ 63:5. 

                      
          

Terjemahnya: 
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 Mahyuddin, Kuliah Akhlak Tasawuf, h. 13-15 

 
46
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 "Dan apabila dikatakan kepada mereka: marilah (beriman), agar Rasulullah 
memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka mereka dan kamu 
lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri".

47
 

b. Musyrik yaitu suatu sikap yang mempersekutukan Allah dengan 

makhluknya, dengan cara menganggapnya bahwa ada suatu makhluk yang 

menyamai kekuasaannya. Sebagaiman adalam QS. az-Zumar/ 39:65. 

                        
         

Terjemahnya: 
 "Dan Sesungguhnya Telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) 
 yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan 
 hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang 
merugi".

48
 

c. Murtad yaitu sikap yang meninggalkan atau keluar dari agama Islam, 

untuk menjadi kafir. Sebagaimana dalam QS. Muhammad/47:25.  

                           
         

Terjemahnya:  

 "Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) 
 sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan Telah menjadikan mereka 
 mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka".

49
 

d. Munafiq yaitu suatu sikap yang menampilkan dirinya bertentangan dengan 

kemauan hatinya dalam kehidupan beragama.
50

 Sebagaiman dalam QS. at-

Taubah/ 9:64. 

                      
                   

Terjemahnya:  
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 "Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka 
 sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. 
 Katakanlah kepada mereka: "Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap 
Allah  dan rasul-Nya)." Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang 
kamu takuti  itu".

51
 

e. Riya yaitu suatu sikap yang selalu menunjuk-nunjukkan perbuatan baik 

yang dilakukannya. Sebagaimana dalam QS. an-Nisa/4: 38.  

                        
                    

Terjemahnya:  

 "Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka Karena 
riya[297] kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada 
 Allah dan kepada hari kemudian. barangsiapa yang mengambil syaitan itu 
 menjadi temannya, Maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. 
 riya ialah melakukan sesuatu Karena ingin dilihat dan dipuji orang".

52
 

f. Boros atau berfoya-foya yaitu perbuatan yang selalu melampaui batas-

batas ketentuan agama. Sebagaimana dalam QS. az-Zumar/39: 53. 

                        
                 

Terjemahnya: 

 "Katakanlah "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri 
 mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
 Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa[1314] semuanya. 
Sesungguhnya  Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

53
 

g. Rakus atau tamak yaitu suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup, 

sehingga selau ingin menambah apa yang seharusnya ia miliki, tanpa 

memperhatikan hak-hak orang lain. Sebagaimana dalam QS. al-

Baqarah/2:96. 
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Terjemahnya:  

 "Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba 
 kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih loba lagi) dari orang- orang 
 musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, 
 padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada 
 siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan".

54
 

 Akhlak melahirkan perbuatan-perbuatan yang spontan. Perbuatan-

perbuatan tersebut muncul tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu, karena 

sudah menjadi kebiasaan. Ia merupakan sifat yang telah meresap dalam jiwa dan 

menjadi tabiat atau kepribadian sehingga lahir berbagai macam perbuatan yang 

secara spontan tanpa melalui pertimbangan akal pikiran. Kebiasaan yang 

dilakukan oleh banyak orang dalam suatu masyarakat yang berlangsung cukup 

lama kemudian disebut dengan adat. Artinya akhlak sebagai kebiasaan kehendak. 

Atau menangnya kehendak dari berbagai kehendak manusia yang berlangsung 

terus menerus. Kehendak itu, bila membiasakan sesuatu maka kebiasaannya 

disebut dengan akhlak. Sebagai contoh adalah "kehendak member" yang 

berlangsung secara terus menerus sehingga orang terbiasa memberi. Kebiasaan 

memberi ini kemudian dinamai dengan akhlak dermawan. Apabila perbuatan 

dermawan itu berlangsung tidak lama atau sekali-kali, maka orang tersebut tidak 

bisa dikatakan dermawan atau kikir. Ahmad Amin menyebutnya dengan orang 

yang tidak berbudi. Budi yang dimaksudkan ialah sifat jiwa yang tidak kelihatan. 

Adapun akhlak yang kelihatan adalah tindakan atau muamalah sebagai suatu 

perbuatan akhlaki yang tetap.
55

   

 Adab adalah  akhlak yang dijadikan adab oleh seseorang jumlahnya sangat 

banyak sekali. Diantaranya: Dermawan, pemberani, baik hati, lapang dada, wajah 

ceria dan masih banyak sekali yang lainnya.  
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 Jadi adab adalah ibarat dari akhlak yang dijadikan akhlak oleh manusia 

sehingga dia terpuji di atas akhlak tersebut. Diantara akhlak tersebut adalah sifat 

malu.  

 Malu adalah sifat yang ada pada jiwa yang mendorong seseorang untuk 

melakukan perbuatan yang bisa memperbaiki dan memperindahnya serta 

meninggalkan hal yang bisa menodai dan memperburuknya. Sehingga engkau 

jumpai ketika dia melakukan hal yang menyimpang dari syari'at, dia akan merasa 

malu terhadap manusia. Jika dia melakukan hal yang haram dia merasa malu 

kepada Allah. Jika dia meninggalkan salah satu kewajiban dia merasa malu 

kepada Allah. Jika dia meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia kerjakan, dia 

merasa malu kepada manusia.
 56

 

 Malu termasuk dari keimanan, oleh karena itu Ibnu' Umar menyebutkan 

bahwa nabi pernah melewati salah satu sahabat anshar yang menasehati 

saudaranya dalam hal malu, maksudnya adalah menganjurkannya untuk berakhlak 

dengannya, maka Nabi menjelaskan bahwa malu adalah bagian dari keimanan.  

َّالِحٍ عَنم أَ  ُّهَيملٍ عَنم عََّمدِ الى َّوِ بمنِ دِينَارٍ عَنم أَبِ  ثَ نَا جَريِرٌ عَنم  رُ بمنُ حَرمبٍ حَدَّ ثَ نَا زىَُي م بِ ىُرَي مرةََ حَدَّ
يْوَ   قاَلَ  ِّ ََ ٌْ مَ بِضم عُوَ  أَ َّ م َّ ََ ٌْ يماَُ  بِضم َّى َّإَ الْمِ َّى َّل الى َّوُ عَىَ يموِ ََ ُّولُ الى َّوِ  لُ قاَلَ رَ مَضَىُ هَا قَ وم ُِعمََّةً َأََ

يماَ ِ  ُِعمََّةٌ مِنم الْمِ يََاءُ  ََ ى عَنم الطَّريِقِ ََالْم  لََ ّلَِوَ ِّلََّ الى َّوُ ََأدَمناَىَا ِّمَاطةَُ امُ
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan 
kepada kami Jarir dari Suhail dari Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari 
Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Iman itu ada tujuh puluh tiga sampai tujuh puluh sembilan, atau 
enam puluh tiga sampai enam puluh sembilan cabang. Yang paling utama 
adalah perkataan, Laa Ilaaha Illallahu (Tidak ada tuhan yang berhak 
disembah selain Allah). Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan 
gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah sebagian dari iman.”

57
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 Jika manusia memilki sifat malu, maka akan engkau jumpai dia berjalan 

dengan jalan yang bagus dan lurus. Tidak terlalu tergesa-gesa yang dicela dan 

tidak pula berlambat-lambat. Demikian juga ketika berbicara, engkau jumpai dia 

tidak berbicara kecuali dengan kebaikan dan perkataan yang baik, penuh adab dan 

dengan cara yang mulia sesuai kemampuannya. 

 Nabi adalah orang yang sangat malu, lebih malu dibandingkan gadis 

perawan yang ada dalam pingitannya. Al-'adzra (gadis pingitan) adalah wanita 

yang belum menikah, biasanya mereka sangat malu. Namun nabi lebih malu 

dibandingkan gadis pingitan dalam pingitannya. Hanya saja beliau tidak pernah 

merasa malu untuk menjelaskan kebenaran. Beliau menerangkan dan menjelaskan 

kebenaran. Beliau menerangkan dan menjelaskan kebenaran tanpa peduli terhadap 

seorangpun.  

 Adapun dalam hal-hal yang tidak menyia-nyiakan hak maka nabi adalah 

manusia yang paling malu. Maka hendaknya engkau wahai saudaraku muslim 

selalu memliki sifat malu, adab, dan berakhlak dengan akhlak mulia yang terpuji 

di hadapan manusia.  

 Demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin. 

Hendaknya dia merasa malu dan tidak berlambat-lambat, tidak melakukan 

perbuatan yang memalukan dan tidak melakukan hal yang mengundang banyak 

kritikan. Akan tetapi ketika dia mendengar atau melihat hal yang dia tidak sukai, 

dia tanggap. Bukan termasuk sifat kejantanan ketika seseorang tidak tanggap 

dengan sesuatu di sekitarnya. Karena orang yang tidak tanggap adalah orang 

bodoh yang tidak bisa merasakan. Akan tetapi sifat malu yang ada padanya 

mempengaruhi dan menghalangi dia untuk ikut melakukan atau melakukan hal 

yang dia ingkari. 
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 Di antara sifat malu yang tercela adalah malu untuk menuntut ilmu syar‟i, 

malu mengaji, malu membaca al-Qur'an, malu melakukan amar ma‟ruf nahi 

munkar yang menjadi kewajiban seorang Muslim, malu untuk shalat berjama‟ah 

di masjid bersama kaum muslimin, malu memakai busana Muslimah yang syar‟i, 

malu mencari nafkah yang halal untuk keluarganya bagi laki-laki, dan yang 

semisalnya. Sifat malu seperti ini tercela karena akan menghalanginya 

memperoleh kebaikan yang sangat besar.
58

 

 Demikian konsep Siri' itu, biasanya dipandang dari satu sudut saja, dengan 

memperhatikan hanya perwujudannya. Hal itu kita mudah dapat mengerti, karena 

Siri' adalah suatu hal yang abstrak dan hanya akibatnya yang berwujud konkrit 

saja yang dapat diamati dan diobservasi. Dalam kenyataan sosial dapat 

diobservasi orang-orang Bugis Makassar yang cepat merasa tersinggung, lekas 

mempergunakan kekerasan dan membalas dendam dengan pembunuhan. 
59

 

 Sifat malu tidak boleh menghalangi seseorang untuk bertanya tentang 

urusan yang wajib dia ketahui dari urusan agamanya. Karena tidak mau bertanya 

tentang urusan agama yang wajib dia ketahui bukanlah termasuk sifat malu, akan 

tetapi termasuk sifat minder (lemah). Allah tidak merasa malu dari kebenaran.  

'Aisyah mengatakan: 

ينِ  نَ فِ الدِّ يََاءُ أَ م يَ َْ فَقَّهم نَمصَارِ  ْمَ يَممنَ عمهُنَّ الْم مَ عَائِشَةُ نعِمإَ النِّسَاءُ نِسَاءُ امُ  ََ قَالَ
Artinya:  

 "Aisyah berkata; "Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar, rasa malu 
tidak  menjadi penghalang mereka untuk memperdalam ilmu agama."

60
 

 Sudah menjadi kebiasaan, wanita (shahabiyah) datang dan bertanya 

kepada nabi tentang perkara-perkara yang sekiranya laki-laki malu untuk 
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menyebutkannya. Oleh karena itu seseorang harus bertanya tentang urusan agama 

dan tidak merasa malu. 

 Oleh karena inilah ketika datang Ma'iz bin malik kepada Nabi, dia datang 

mengaku bahwa dirinya telah berzina, maka nabi berpaling darinya.Kemudian dia 

datang kedua kalinya dan mengatakan bahwa dia berzina, maka beliau pun 

berpaling darinya. Kemudian dia datang ketiga kalinya dan mengaku bahwa 

dirinya telah berzina, beliaupun berpaling darinya karena berharap dia akan 

bertaubat lalu Allah menerima taubatnya. 

 Malu adalah akhlak para Nabi , terutama pemimpin mereka, yaitu Nabi 

Muhammad Shallallahu „alaihi wa sallam yang lebih pemalu daripada gadis yang 

sedang dipingit. 

 Buah dari rasa malu adalah „iffah (menjaga kehormatan). Siapa saja yang 

memiliki rasa malu hingga mewarnai seluruh amalnya, niscaya ia akan berlaku 

„iffah. Dan dari buahnya pula adalah bersifat wafa‟ (setia/menepati janji).  

 Imam Ibnu Hibban al-Busti rahimahullaah berkata, “Wajib bagi orang 

yang berakal untuk bersikap malu terhadap sesama manusia. Diantara berkah yang 

mulia yang didapat dari membiasakan diri bersikap malu adalah akan terbiasa 

berperilaku terpuji dan menjauhi perilaku tercela. Disamping itu berkah yang lain 

adalah selamat dari api Neraka, yakni dengan cara senantiasa malu saat hendak 

mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah. Karena, manusia memiliki tabiat baik 

dan buruk saat bermuamalah dengan Allah dan saat berhubungan sosial dengan 

orang lain.
61

 

 Bila rasa malunya lebih dominan, maka kuat pula perilaku baiknya, sedang 

perilaku jeleknya melemah. Saat sikap malu melemah, maka sikap buruknya 

menguat dan kebaikannya meredup.  
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 Beliau melanjutkan, “Sesungguhnya seseorang apabila bertambah kuat 

rasa malunya maka ia akan melindungi kehormatannya, mengubur dalam-dalam 

kejelekannya, dan menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Siapa yang hilang rasa 

malunya, pasti hilang pula kebahagiaannya; siapa yang hilang kebahagiaannya, 

pasti akan hina dan dibenci oleh manusia; siapa yang dibenci manusia pasti ia 

akan disakiti; siapa yang disakiti pasti akan bersedih; siapa yang bersedih pasti 

memikirkannya; siapa yang pikirannya tertimpa ujian, maka sebagian besar 

ucapannya menjadi dosa baginya dan tidak mendatangkan pahala. Tidak ada obat 

bagi orang yang tidak memiliki rasa malu; tidak ada rasa malu bagi orang yang 

tidak memiliki sifat setia; dan tidak ada kesetiaan bagi orang yang tidak memiliki 

kawan. Siapa yang sedikit rasa malunya, ia akan berbuat sekehendaknya dan 

berucap apa saja yang disukainya. 

 kearifan lokal yang terdapat di berbagai daerah di Nusantara, seharusnya 

diangkat dan dihargai sebagai salah satu acuan nilai dan norma untuk mengatasi 

berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini”. 

menghargai', konsep Siri' atau harga diri', konsep Pacce atau kesetiakawanan', 

konsep panngali' atau perasaan hormat dan konsep panngadakkang atau adat-

istiadat. Konsep sipakatau dalam aplikasinya menjadi inti atau pangkal dalam 

interaksi sosial, sesuai dengan nilai-nilai kearifan yang mengkristal dalam diri 

Bugis Makassar, sebagai mana pula Konsep Siri` atau harga diri adalah suasana 

hati dalam masyarakat, yang menjadi "pertahanan martabat diri" yang timbul 

secara emosional, kebahasa sikap dengan simultan nilai-nilai khusus.  

 Konsep Pacce yaitu penanaman solidaritas merasa iba hati melihat sesama 

warga yang mengalami penderitaan atau tekanan batin dikarenakan perbuatan 

orang lain dan musibah. Konsep pangali' atau perasaan hormat adalah penanaman 

sikap hormat dan saling menghargai sesama, juga termasuk kepada sesuatu yang 
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dianggap bersih-suci. Semua konsep ini merupakan sikap moral yang menjaga 

stabilitas dan berdimensi harmonis agar tatanan sosial atau adat istiadat berjalan 

secara dinamis. 

 Kearifan lokal dalam sastra Bugis klasik. Sastra Bugis klasik meliputi Sure 

Galigo, Lontarak, Paseng atau Pappaseng Toriolota atau Ungkapan, dan Elong 

atau syair. Sastra Bugis klasik, seperti Galigo (yang dikenal sebagai epik 

terpanjang di dunia, Lontarak, Paseng  (pesan-pesan), dan syair mengandung 

kearifan masih sangat relevan dengan perkembangan zaman. Kearifan lokal yang 

menjadi fokus utama meliputi bawaan hati yang baik, konsep pemerintahan yang 

baik (good governance), demokrasi, motivasi berprestasi, kesetiakawanan sosial, 

kepatutan, dan penegakan hukum. Kearifan itu memiliki kedudukan yang kuat 

dalam kepustakaan Bugis dan masih sesuai dengan perkembangan zaman. 

Bawaan Hati yang Baik (Ati Mapaccing). Dalam bahasa Bugis, ati mapaccing 

(bawaan hati yang baik) berarti nia‟ madeceng (niat baik), nawa-nawa madeceng 

(niat atau pikiran yang baik) sebagai lawan dari kata nia‟ maja' (niat jahat), nawa-

nawa masala (niat atau pikiran bengkok). Dalam berbagai konteks, kata bawaan 

hati, niat atau itikad baik juga berarti ikhlas, baik hati, bersih hati atau angan-

angan dan pikiran yang baik. 

 Etos Siri' na Pacce di dalam sebuah syair sinrilik ada sebuah semboyan 

kuno masyarakat Bugis-Makassar yang berbunyi “Takunjunga‟ bangung turu‟, 

nakugunciri‟ gulingku, kualleangnga tallanga natoalia”. Syair tersebut berarti 

“layarku telah ku kembangkan, kemudiku telah ku pasang, ku pilih tenggelam 

daripada melangkah surut”. Semboyan tersebut menggambarkan betapa 

masyarakat Bugis-Makassar memiliki tekad dan keberanian yang begitu tinggi 

dalam menghadapi kehidupan. Masyarakat bugis Makassar dikenal sebagai orang-
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orang yang suka merantau atau mendatangi daerah lain dan sukses di daerah 

tersebut.  

 Obatnya penyakit akhlak yaitu: Aristoteles telah berkata bila akhlak 

seorang melebihi batasnya, maka supaya diluruskannya dengan keinginan pada 

sebaliknya. Dan bila seorang terasa dirinya melampaui batas didalam hawa nafsu, 

maka supaya dilemahkan keinginan ini dengan zuhud (tidak mementingkan dan 

ketarik kepada keduniaan). Hendaknya menjadi perhatian kita bahwa sebaiknya 

bagi manusia bila ia akan melepaskan dirinya dari akhlak yang buruk, supaya 

janganlah selalu memikirkannya, bahkan bekerja dengan sungguh untuk 

mewujudkan ditempatnya akhlak baru yang luhur, karena bila memperpanjang 

fikiran terkadang mendatangkan kelemahan jiwa dan kurang percaya kepada 

dirinya. Adapun bila ia menimbulkan barang baru yang baik, ditempat lama yang 

buruk, semangatlah jiwanya dan terbuka dihadapannya pintu pengharapan. Maka 

barang siapa menjadi peminum umpamanya, janganlah panjang memikirkan akan 

keadaannya, kecuali sekedar apa yang dapat merubah perbuatan itu, lalu 

menghadapkan keinginannya kepada perbuatan yang baru. Seperti membaca buku 

yang menarik atau melakukan perbuatan besar yang dapat memenuhi fikirannya 

dan melupakan minumnya. Dan siapa yang biasa menyia-nyiakan waktunya 

ditempat permainan, maka supaya merencanakan bagi dirinya tindakan baru yang 

berguna, dengan demikian keinginan yang buruk berubah menjadi keinginan yang 

baik. 
62
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BAB III 

Metodologi Penelitian 

Metode artinya cara yang teratur dan berfikir baik untuk maksud (dalam 

ilmu pengetahuan dan sebagainya), cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
63

 Jadi metode 

penelitian adalah cara kerja yang dilaksanakan guna tercapainya tujuan yang 

diinginkan melalui penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis 

sebagai berikut. 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, penulis 

mengumpulkan data-data dalam masyarakat dengan mengadakan interviu 

terhadap orang-orang dianggap mengetahui masalah-masalah yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang akan kita bahas.
64

 

Lokasi penelitian ini akan di laksanakan di kelurahan Tombolo, 

Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini 

sebagai upaya untuk mengetahui berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam metode ini 

menggunakan beberapa pendekatan antara lain : 

a. Pendekatan sosiologi, yaitu memahami tentang kehidupan atau social 

masyarakat yang memerhatikan tentang hubungan manusia yang satu 

dengan yang lain. Dan dengan adanya budaya Siri' na Pacce kita bisa 

memelihara rasa malu kepada masyarakat. 
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b. Pendekatan filosofis, yaitu memahami hakikat atau nilai-nilai yang 

terkandung dalam budaya Siri' na Pacce. Dalam pendekatan ini 

berupaya menemukan kebenaran yang mendasar, menemukan makna, 

nilai dan hakikat mengenai Siri' na pacce .
65

 

c. Pendekakatan teologis yaitu pendekatan yang berkaitan dengan 

pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama 

dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalam 

belum terdapat penalaran manusia. Dalam pendekatan teologis ini 

agama dilihat suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada 

kekurangan sedikit pun dan nampak bersifat ideal.
66

 

C. Objek Penelitian 

Yang menjadi objek dalam penelitian yaitu, individu yang merupakan 

sumber informasi di dalam penelitian, objek yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah masyarakat yang ada Di. Tombolo Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto. 

D. Sumber Data 

1. Data primer, yaitu data yang empirik, informasi penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber yang diamati, mengunjungi 

secara langsung tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat yang ingin 

kita teliti dan mengetahui tentang Siri' na Pacce. 

2. Data sekunder, yaitu data dapat diperoleh dari beberapa buku-buku, 

artikel-artikel, atau laporan hasil penelitian yang menambah data bagi 

penulis.  

E. Metode Pengumpulan Data 
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Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

pengumpulan data di lapangan adalah : 

1.  Library Research (Riset Kepustakaan) yaitu dengan mengumulkan data 

dan membaca buku-buku, literatur-literatur, majalah-majalah, artikel-

artikel yang membahas tentang permasalahan ini. Adapun bentuk 

pengutipan dalam metode ini sebagai berikut: 

a. Kutipan langsung, yaitu  mengutip suatu karangan tanpa 

merubah redaksinya. 

b. Kutipan tidak langsung yaitu mengutip suatu karangan dengan 

bahasa atau redaksi sendiri tanpa mengubah maksud dan 

pengertian yang ada. 

2. Observsi, yaitu pengumpulan data dengan observasi langsung atau 

pengamatan langsung kelapangan tempat dimana kita ingin melakukan 

penelitian.
67

 

3. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab dengan masyarakat yang ada di 

suatu daerah yang akan diteliti dengan menggunakan alat-alat yang 

dapat membantu dalam proses wawancara. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Konsep instrumen penelitian adalah alat ukur. Instrumen penelitian ini 

dapat mengumpulkan data sebagai alat dapat menyatakan besaran atau presentase 

serta lebih kurangnya dalam bentuk kualitatif.
68

 

                                                           
 

67
Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Cet. 1: Jakarta: 

PT.Bumi Aksara, 2008), h. 52  

 
68

Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Makassar: Skripsi UIN 

Alauddin Makassar, 2013), h. 60  



50 
 

Alat ini jika tidak akurat, hasilnya pun tidak akan akurat. Penyusun alat, 

pengumpul data perlu memperhatikan berbagai segi. Pertama, bentuk kata-kata 

yang mudah dimengerti oleh informan. Kedua, tidak menimbulkan penafsiran 

yang berbeda-beda. Ketiga, harus sesuai dengan maksud yang diperlukan oleh 

penyusun.
69

 Adapun wujud dari instrumen penelitian yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti adalah 

pedoman wawancara (interview guided) kemudian didukung dengan alat untuk 

merekam hasil wawancara (tape recorder) dan alat dokumentasi. 

G. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

Data dan  informasi yang diperoleh, diolah dan disajikan dengan tehnik 

penulisan yang bersifat : 

1. Induktif, yaitu metode pengolahan data yang ditimbulkan dari hal-hal 

yang bersifat khusus lalu kemudian menarik suatu kesimpulan yang 

bersifat umum. 

2. Deduktif, yaitu pengolahan data yang dimulai dari hal-hal yang 

bersifat umum lalu kemudian menarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

3. Komparatif, yaitu pengolahan data dengan jalan membandingkan 

antara satu data dengan data yang lain kemudian mengambil suatu 

kesimpulan. 

Analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis yang 

berlangsung terus menerus. Menguraikan dan menawarkan teknik pengumpulan 

data seperti: 

1. Pendekatan umum analisis data kualitatif, yaitu induktif pada 

awalnya, namun menjadi deduktif pada tahap selanjutnya. 
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2. Menyusun data sebelum menganalisa. 

3. Melakukan koding (coding) dan kategorisasi (categorizing). 

4. Menemukan pola dan proposisi kerja. 

5. Menafsirkan data. 

6. Mengevaluasi penafsiran. 

7. Analisis sumber, dokumen, catatan lapangan, dan analisis sekunder.
70
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Penerapan Budaya Siri' Na Pacce 

 Di lingkungan budaya Bugis Makassar yang sangat dikenal dengan budaya 

Siri' na Pacce yang merupakan falsafah hidup bagi masyarakat Bugis Makassar, 

Siri' na pacce (Bahasa Makassar) atau siri' na pesse (Bahasa Bugis) merupakan 

simbol kehidupan. Jika seseorang tidak memiliki maka sebenarnya orang tersebut 

sudah mati, siri'mi narituo (karena malu kita hidup).
71

 

 Budaya siri' na  pacce merupakan warisan leluhur nenek moyang sejak 

dahulu yang hingga sekarang masih ada. Walaupun penerapan yang dilakukan 

oleh penerus dari budaya itu tidak seperti dulu lagi. Namun budaya siri' na pacce 

harus tetap diterapkan didalam kehidupan masyarakat, sebab jika tidak diterapkan 

maka iman seseorang itu masih di pertanyakan. Hal ini diungkapkan oleh salah 

satu informan bahwa: 

 Siri' itu artinya malu dan malu itu sebagian dari iman. Hal ini berhubungan 

dengan nilai-nilai ajaran Islam yang berkaitan dengan aqidah seseorang, sampai 

dimana tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang kepada sang Khalik. Di 

keluarahan Tombolo , masyarakat yang menerapkan budaya Siri' na Pacce dari 

segi aqidah hanya 30 persen saja. Mereka lebih memilih menghabiskan waktu 

dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Melakukan hal-hal yang bisa merusak 

aqidah atau kepercayaan mereka kepada sang Khalik. Makanya tak heran jika 

merasa memilki akhlak yang buruk, sebab keimanannya saja sudah mulai 

berkurang. Mereka sama sekali tidak merasa takut akan laknat Allah swt karena 
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telah melanggar aturan-Nya. Mereka tidak sadar dengan apa yang mereka perbuat 

selama ini. 

 Penerapan siri' ripakasiri yaitu membawa lari seorang gadis (kawin lari), 

maka pelaku kawin lari, baik laki-laki maupun perempuan harus dibunuh terutama 

oleh pihak keluarga perempuan karena telah membuat malu keluarga. kemudian 

siri' mappakasiri-siri yaitu anaknya pergi merantau di tempat orang lalu kemudian 

dia pulang kembali ke rumahnya tidak membawa keberhasilan maka dia telah 

membuat malu dirinya sendiri dan keluarganya. Selanjutnya siri' tappela'siri yaitu 

ketika seseorang mempunyai utang dan telah berjanji akan membayarnya pada 

waktu yang ditentukan setelah tiba waktu yang ditentukan si berutang ditagih lalu 

tidak membayarnya maka si berutang telah membuat malu dirinya sendiri. 

Kemudian siri' mate siri yaitu ketika seseorang datang bertamu di rumah orang 

lalu orang yang bertamu langsung masuk di rumah tersebut dan tidak memberi 

salam maka orang yang bertamu itu tekah hilang malunya.
72 

 

 Menurut masyarakat Tombolo Siri' diartikan sebagai rasa malu dan harga 

diri. Bagi masyarakat Tombolo, konsep Siri' dalam bentuk prinsip hidup yang 

telah mendarah daging dan termanifestasikan pada kehidupan sehari-hari berupa 

sikap saling menghargai, saling bekerja sama, menjaga kehormatan keluarga, adat 

dan lain-lain. Untuk masyarakat ini tidak ada tujuan atau alasan hidup yang lebih 

tinggi daripada menjaga Siri‟nya, dan kalau mereka tersinggung atau 

dipermalukan (Nipakasiri‟) mereka lebih senang mati dengan perkelahian untuk 

memulihkan Siri‟nya dari pada hidup tanpa Siri‟. Mereka terkenal dimana-mana 

di Indonesia dengan mudah suka berkelahi kalau merasa dipermalukan yaitu kalau 

diperlakukan tidak sesuai dengan derajatnya. 
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 Akibat dari Siri' di kalangan masyarakat Tombolo yaitu Silariang/ kawin 

lari. Silariang adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan 

setelah sepakat untuk meninggalkan rumah dan menikah tanpa restu keluarga, 

perkawinan mana menimbulkan "Siri" bagi keluarganya khususnya bagi keluarga 

perempuan, dan kepadanya dikenakan sanksi adat. 

 Silariang ini biasanya terjadi karena salah satu pihak keluarga tak 

menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan ini. Mungkin karena perbedaan 

strata sosial, atau karena wanita yang menjadi kekasihnya itu hamil di luar nikah, 

sehingga mereka mengambil jalan pintas, yakni melakukan Silariang. Walaupun 

kedua pasangan Silariang ini menyadari, bahwa tindakan silariang ini penuh 

resiko, tetapi itulah jalan terbaik baginya untuk membina rumah tangga dengan 

kekasihnya kelak.
73

 

 Para pelaku Silariang biasanya pada zaman dulu lebih banyak dilakukan di 

waktu malam hari. Dalam perjalanan menuju rumah imam pada kampung yang 

dituju, banyak tantangan yang mungkin dihadapi. Karena itu, laki-laki yang 

membawa perempuan tersebut, minta tolong kepada temannya, agar diantarkan ke 

tempat tujuan. Nanti sampai di tempat tujuan, baru mereka pulang.
74

 

 Kemudian perkawinan Silariang ini, juga tidak hanya terbatas pada jejaka 

atau gadis, juga orang yang sudah bersuami atau beristripun telah banyak 

melakukan Silariang. Biasanya, kedua pelaku Silariang ini mengunjungi sanak 

keluarganya sekaligus memperkenalkan diri bahwa mereka sudah datang abbaji. 

Dengan demikian keluarga yang mengetahui kedatangannya, akan memaafkan 

perbuatan yang telah dilakukan, demikian juga sikap keluarga perempuan, tadinya 
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dijadikan lawan, setelah abbaji malah dijadikan sebagai kawan atau anaknya atau 

keluarganya sendiri. 

 Bila kedua orang tua perempuan ini sudah ada restu untuk abbaji, maka 

pihak laki-laki juga tetap dikenakan denda (doe passala) sebagai ganti doe panai 

(uang mahar dan mas kawin). Hanya saja besarnya tidak seperti saat melamar 

gadis. Besarnya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki tersebut. 

 Pada acara abbaji ini, kedua pelaku Silariang diantar kembali ke rumah 

orang tua perempuan untuk mendapatkan restunya. Kedatangan perempuan itu 

biasanya melakukan tutup kepala, karena mereka merasa malu atas perbuatannya. 

Nanti setelah memohon do'a restu dari orang tuanya, barulah keduanya 

menyalami keluarganya yang hadir saat itu. Acara abbaji ini pertanda bahwa 

sanksi adat juga terhapus. 

 Perkawinan Silariang ini adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak 

dibenarkan oleh adat Makassar. Itulah sebabnya, para pelaku Silariang ini disebut 

Tumannyala artinya orang yang perkawinannya menyalahi aturan atau adat yang 

berlaku. Karena menyalahi aturan atau adat yang berlaku, maka orang yang 

dipermalukan, terutama dari pihak keluarga perempuan yang disebut Tumasiri' 

membenci pelaku tersebut dan bila ditemukan disuatu tempat, akan memberinya 

sanksi adat.
75

 

 Bagi suku Bugis Makassar, bila menyangkut masalah Siri' atau harga diri, 

martabat adalah suatu hal yang tak bisa lagi ditolerir. Siri' atau martabat inilah 

yang membedakan kelakuan antara seorang manusia dengan bintatang. Karena itu, 

manusia yang tak punya harga diri sama saja dengan binatang Mereka tak punya 

rasa malu kepada sesamanya.  
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 Bagi masyarakat Tombolo yang sering terjadi apabila seorang perempuan 

bergaul dengan laki-laki lain maka orang tua perempuan tersebut emosi atau naik 

darahnya. Dan jika ada keluarga dari pihak perempuan didekati oleh laki-laki lain 

maka keluarga pihak perempuan naik darahnya. Budaya Siri ini muncul sejak ada 

nenek moyang. Masyarakat Tombolo sangat menjaga harga dirinya. Sering terjadi 

di masyarakat Tombolo jika ada pesta pernikahan pemuda pemudi biasa berkelahi 

dan biasa orang tuanya tidak mengetahui ternyata anaknya sudah berkelahi.
76

 

 Jika ada yang kawin lari/ silariang maka dari masyarakat Tombolo maka 

mereka dibawa di rumah pak imam dan disitulah mereka di nikahkan setelah 

menikah mereka di kembalikan di rumah orang tua laki-laki tersebut. Itulah yang 

di sebut Lompo Siri'  bagi masyarakat Tombolo. 

 Antara Siri' dan silariang saling terkait dalam satu kasus. Kasus silariang 

dan semacamnya akan menimbulkan Siri', tetapi kasus Siri' belum tentu silariang 

dan semacamnya. Sebab Siri' berarti suatu motivasi bagi seseorang untuk 

mencapai suatu sukses. Siri' inilah yang di sebut Siri' massiri. Sedangkan Siri' 

pada kasus silariang disebut Siri' ri pakasiri. 

 Siri' na Pacce sangat bermanfaat di kelurahan Tombolo, karena mereka 

saling tolong menolong jika ada perkelahian. 

B. Pengaruh Budaya Siri' Na Pacce 

 Dengan memahami makna dari budaya  Siri‟ dan Pacce, terdapat pengaruh 

negatif. Adapun sisi negatif masyarakat Tombolo cepat emosi jika jika ada 

keluarganya di dekati oleh laki-laki lain.
77
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 Nilai adalah hal yang yang sangat dibutuhkan dalam setiap aspek 

kehidupan dan dalam konteks hukum, nilai ini merupakan sesuatu yang menjadi 

landasan atau acuan dalam penegakan hukum, nilai ini hidup dalam suatu 

masyarakat dan menjadi falsafah hidup dalam masyarakat tertentu. Masyarkat 

Bugis mempunyai falsafah hidup yang sangat di junjungnya yaitu Siri‟ na 

Pacce. Siri‟ na Pacce  dalam masyarakat Bugis sangat dijunjung tinggi sebagai 

falsafah dalam segala aspek kehidupan, dan hal ini juga berlaku dalam aspek 

ketaatan masyakarat terhadap aturan tertentu (hukum), dengan pemahaman 

terhadap nilai (Siri‟ na Pacce) ini sangat mempengaruhi masyakarat dalam 

kehidupan hukumnya. 

 Budaya Siri' na Pacce merupakan budaya turun temurun yang dilakukan 

oleh masyarakat suku Makassar, sehingga dibebankan kepada generasi 

selanjutnya untuk tetap menjaga budaya tersebut. Dengan tetap menjaga budaya 

Siri' na Pacce sehingga bisa memotivasi kepada orang lain untuk tetap 

menjalankan budaya itu. Budaya Siri' na Pacce sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat. Sebab apabila nilai-nilai budaya Siri' na Pacce sudah mulai 

menghilang maka akan timbul perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan 

oleh masyarakat terutama pada umumnya seperti yang banyak terjadi saat ini. 

Mereka melakukan kejahatan dengan bangga tanpa memikirkan akibat 

kedepannya. Hal ini juga perlu diingatkan kepada remaja, sebab mereka 

merupakan generasi yang dapat membawa perubahan yang baik bagi bangsa.
78

 

 Siri' na Pacce memang sangat erat kaitannya dengan perilaku para remaja 

dibandingkan dengan masyarakat dewasa. Para remaja yang melakukan hal-hal 

yang bersifat negatif sebenarnya telah mengetahui bahwa perbuatan mereka itu 

salah. Hanya saja mereka beranggapan bahwa kehidupannya masih panjang 
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sehingga mereka ingin menikmati masa-masa remajanya dengan melakukan 

perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Hal ini berarti bahwa budaya Siri' na 

Pacce itu sudah mengalami pergeseran. Hanya saja masyarakat yang masih 

menanamkan nilai-nilai Siri' na pacce.
79

 

 Budaya Siri' na pacce pada masa dahulu dan sekarang memang berbeda. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pergeseran nilai-nilai budaya dan juga 

perkembangan teknologi. Dahulu itu nilai-nilainya sangat dijunjung tinggi, karena 

sedikit saja melakukan kesalahan cepat atau lambat akan segera diketahui. 

Sehingga orang tersebut akan merasa malu dan takut apabila melakukan hal-hal 

yang dilarang. Contohnya dulu masih ada kawin lari/ silariang, sekarang sudah 

mulai jarang melakukan kawin lari. Tetapi masyarakat saat ini ataupun para 

remaja ketika melakukan hal-hal yang dilarang agama, mereka tidak merasa malu 

ataupun takut melakukannya. 

 Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut: 

 "Para remaja saat ini memang sudah tidak malu lagi untuk 

mempertontonkan dirinya dan melakukan hal-hal yang dilarang agama. 

Contohnya para remaja yang pakaiannya sudah tidak tertutup lagi 

(memperlihatkan auratnya). Hal tersebut dapat mengundang syahwat para 

lelaki dan akhirnya dapat tejadi hal-hal yang tidak dinginkan. Contoh Siri' 

na pacce lainnya yang sudah mulai bergeser dari ajaran Islam yaitu 

pergaulan anatara muda mudi dan perkelahian.
80

 

 Ungkapan di atas telah mencerminkan perilaku para remaja mengenai 

budaya Siri' na pacce itu sendiri. Namun, bukan hanya para remaja yang 
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melakukan hal demikian. Masyarakat dewasa pun bahkan ada yang melakukan 

hal-hal yang dilarang oleh agama. 
81

 

 Siri‟ yang merupakan konsep kesadaran hukum dan falsafah masyarakat 

Bugis-Makassar adalah sesuatu yang dianggap sakral . Siri‟ na Pacce ( Bahasa 

Makassar ) atau Siri‟ na pesse‟ ( Bahasa Bugis ) adalah dua kata yang tidak dapat 

dipisahkan dari karakter orang Bugis-Makassar dalam mengarungi kehidupan di 

dunia ini. Begitu sakralnya kata itu, sehingga apabila seseorang kehilangan 

Siri‟nya atau De‟ni gaga Siri‟na, maka tak ada lagi artinya dia menempuh 

kehidupan sebagai manusia. Bahkan orang Bugis-Makassar berpendapat kalau 

mereka itu sirupai olo‟ kolo‟e ( seperti binatang ). Petuah Bugis berkata : Siri‟mi 

Narituo ( karena malu kita hidup ).
82

 

 Dengan adanya falsafah dan ideologi Siri‟ na pacce/pesse, maka 

keterikatan dan kesetiakawanan di antara mereka mejadi kuat, baik sesama suku 

maupun dengan suku yang lain. 

 Konsep Siri‟ na Pacce/pesse bukan hanya di kenal oleh kedua suku ini, 

tetapi juga suku-suku lain yang menghuni daratan Sulawesi, seperti Mandar dan 

Tator. Hanya saja kosa katanya yang berbeda, tapi ideologi dan falsafahnya 

memiliki kesamaan dalam berinteraksi. 

 Dengan kita memegang teguh dan menjunjung tinggi budaya Siri' na 

Pacce, kemudian mengaplikasikan dan menerapkan konsep tersebut maka kita 

bisa dikatakan seseorang yang punya martabat dan harga diri yang tinggi. 

Utamanya bagi para remaja dan masyarakat, budaya  Siri' na Pacce  sangat perlu 

ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari agar budaya yang dibawah oleh para 
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orang tua kita tidak luntur atau bergerser ke budaya yang sedang berkembang saat 

ini yaitu budaya modernisasi. 

 Budaya Siri' na Pacce harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Apalagi dalam perkembangan zaman saat ini, konsep tersebut harus 

tetap dipertahankan dan diimplementaikan. Ini bertujuan agar budaya Siri' na 

Pacce tetap melekat dan mendarah daging dalam kehidupan kita. 
83

 

 Mengatasi dampak pengaruh budaya Siri' na pacce dibutuhkan dukungan 

pemerintah, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya untuk 

mengendalikan kondisi moral/ emosi agar tetap berda pada nilai-nilai luhur 

bangsa indonesia. Dikhawatirkan budaya modernisasi dan globalisasi akan 

menggeser nilai dari budaya siri' na pacce yang ada di lingkungan masyarakat 

Tombolo 

C. Siri' Menurut Pandangan Islam 

 Masyarakat sulawesi selatan dan sulawesi barat dikenal sebagai 

masyarakat yang agamis, memilki pemahaman yang kuat terhadap agama Islam 

sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Olehnya itu, penting 

untuk dipahami pula bagaimana hubungan keberagaman yang dianut oleh 

masyarakat dengan prinsip hidup Siri' na pesse atau Siri' na pacce yang dianutnya 

pula. 

 Siri' menurut pandangan Islam, Siri' atau menjaga harga diri itu sama 

artinya dengan menjaga syarat. Menjaga harga diri dipandang dari segi ilmu 

akhlak adalah suatu kewajiban moral yang paling tinggi. Tetapi Siri' haruslah 

tetap dipelihara dari segala seginya. Pertama mengukuhkan iman dan tawakkal 
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kepada Allah swt, sebab iman dan tawakkal itu menimbulkan nur atau cahaya 

pada diri seorang mukmin. Orang yang teguhnya iman mempunyai akhlak 

karimah yaitu budi pekerti yang mulia. Kedua, mempunyai perangai saja'ah, yaitu 

berani karena yakin berada di pihak yang benar. Perangai saja'ah adalah 

pertentangan antara dua perangai yang tercela yaitu jubun (pengecut) dan 

tahawwur (berani tanpa pertimbangan). Jubun adalah orang yang sudah yakin 

bahwa dia dipihak yang benar tetapi dia takut menyebut kebenaran itu, tidak 

mempuyai keberanian moral sehingga dideritanya saja segala macam penghinaan 

dan kehinaan. Tahawwur adalah orang yang sudah tahu dia salah tetapi dia 

bertahan mati-matian mengatakan bahwa dia benar. Dia tidak mau mendengar 

pertimbangan orang lain. Yang benar hanya dia saja dan semua orang yang 

dianggapnya salah.
84

 

 Salah satu contoh siri na'pacce adalah silariang, sebagaimana sabda Nabi 

saw: 

 ُّ ثَ نَا  رٍ حَدَّ يَاَ  قاَلَ أبَوُ بَكم ُّفم َِمَهُُاَ عَنم  رُ بمنُ حَرمبٍ  يمََّةَ ََزىَُي م َِ رِ بمنُ أَبِ  ثَ نَا أبَوُ بَكم يَاُ  بمنُ حَدَّ فم
َُ ابمنَ عَََّّاسٍ يَ قُولَُ  عم رَُ بمنُ دِينَارٍ عَنم أَبِ مَعمََّدٍ قاَلَ سََِ ثَ نَا عَمم نَةَ حَدَّ َُ النَّبَِّ  عُيَ ي م عم َّى َّل الى َّوُ عَىَ يموِ سََِ  

مَعَهَا ُ َ مَُمرَاٍ ََلََ ُْسَاَِرم الممَرمأةَُ ِّلََّ  رَأةٍَ ِّلََّ ََ َّى َّإَ يََمطُبُ يَ قُولُ لََ يََمىُ وَ َّ رَجُلٌ باِمم َْ ِ   مَُمرَاٍ ََ   مَ

Artinya: 

 "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair 
bin  Harb keduanya dari Sufyan Abu Bakr berakata Telah menceritakan kepada 
 kami Sufyan bin Uyainah Telah menceritakan kepada kami Amru bin 
Dinar  dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Saya 
 mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah seraya bersabda: 
 "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita 
 kecuali wanita itu disertai muhrimnya. Dan seorang wanita juga tidak 
boleh  bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya."

85
 

                                                           
 

84
 Ramli, Warga masyarakat Tombolo, Wawancara oleh peneliti,  30 Maret 2016  

 
85

 Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al- Naisaburi, al- Musnad al-Salih al- 

Mukhtasar bi naql al-Adl' an al- 'Adl, Juz. II (Beirut: Dar Ihya' al- Turas al- Arabi, t.th.), h. 978  



62 
 

 Dua hal utama yang dipertahankan oleh suku Bugis Makassar yang mana  

dalam dua hal itulah Siri' digunakan. Yaitu pertama, menjaga kaum wanita dan 

yang kedua menjaga kehormatan agama. Dalam sisi agama Islam, orang yang 

tidak tergerak hatinya (Siri' na pessenya), ketika istrinya diganggu atau ketika 

perempuan dalam penjagaannya atau keluarganya yang perempuan diperlakukan 

tidak sopan oleh orang lain disebut Dauts, yaitu pengecut, orang yang tidak pantas 

untuk dihargai. 

 Dalam Islam terhadap "Siri' na pacce" adalah sama dengan sifat malu oleh 

setiap pribadi muslim, karena rasa malu yang terdapat pada diri pribadi setiap 

muslim adalah nikmat dan karunia dari Allah swt yang tertinggi nilainya 

dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Olehnya itu rasa malu yang sempurna 

dapat dijadikan seseorang muslim dan tinggi derajatnya disisi Allah swt dan 

lingkungan masyarakat. Yang dimaksud Siri'  dalam hal ini adalah Siri' atau malu 

untuk melaksanakan sesuatu yang tinggi sesuai dengan norma-norma ajaran 

Islam.
86

 

 Rasa malu melaksanakan sesuatu yang dapat merusak nama baik atau 

dapat merugikan harga diri. Dapat dilihat dalam QS. an-Nisa/4: 108. 

                       
                 

Terjemahnya:  

 "Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari 
 Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka 
 menetapkan Keputusan rahasia yang Allah tidak redlai. dan adalah Allah 
 Maha meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan".

87
 

                                                           
 

86
 Hasmawati, Warga masyarakat Tombolo, Wawancara oleh peneliti, 30 Maret 2016  

 
87

 Departemen Agama RI, Al-qur'an terjemah, h. 97 



63 
 

 Malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu 

mengajak pemiliknya agar menghias diri dengan yang mulia dan menjauhkan diri 

dari sifat-sifat yang hina. 

 Seseorang yang tidak punya rasa Siri' ia akan berbuat apa yang ia sukai 

sehingga ia tidak peduli lagi kepada dirinya dan orang lain terhadap apa yang 

dilakukan. Oleh karena itu Siri' dalam ajaran Islam sangat ditekankan dan 

dianjurkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang 

kita lakukan senantiasa membawa manfaat bagi orang lain terlebih lagi bagi diri 

kita sendiri. Bahkan sifat mulia in termasuk salah satu cabang keimanan dan 

menjadi salah satu faktor kebahagiaan seorang insan. Karena dengan sifat ini 

maka kebaikanlah yang bakal didapatkannya.
88

 

 Didalam pergaulan sehari-hari dimana terjadi interaksi-interaksi antara 

manusia yang satu dengan yang lainnya. Ada banyak hal yang harus diperhatikan 

mulai dari bagaimana bertutur kata sampai dengan masalah sikap seseorang, yang 

mana semua itu akan tercakup dalam masalah Akhlak. Sebagaimana dalam QS. 

at-Taubah/9 :71. 

                   
              

                       
  

Terjemahnya: 

 "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka  (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka 
menyuruh  (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 
mendirikan shalat,  menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-
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Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana".

89
 

 Apabila rasa malu itu tercabut dari diri seseorang, tidak ada lagi yang bisa 

mencegahnya untuk berbuat kehinaan seperti orang yang tidak memilki iman 

sama sekali. Adanya sifat malu pada diri seseorang akan mendorongnya kepada 

kebaikan dan mencegahnya dari perbuatan yang jelek. 

 Islam telah mengingatkan kepada umatnya, agar memperhatikan rasa 

malu, karena malu itu dapat mengangkat martabat manusia ke tingkat yang lebih 

tinggi. Dan keistimewaan dalam Islam, menjadikan rasa malu (masiri') sebagai 

bahagian dari pada iman, serta menjadikan akhlak yang mulia sebagai 

keistimewaan dalam Islam.
90

 

 Dengan adanya falsafah dan ideologi Siri' na pacce/pesse, maka 

keterikatan dan kesetiakawanan di antara mereka mejadi kuat, baik sesama suku 

maupun dengan suku yang lain. 

 Watak yang keras tidak harus menjadikan diri kasar dan semaunya dalam 

bertindak. Kita berani karena kita berada dalam posisi yang benar, dan memang 

harus diperjuangkan. Dalam kehidupan bermasyarakat misalkan, jika ada 

penghinaan terhadap keluarga maka otomatis kita harus bertindak, tidak boleh 

diam hanya karena ada rasa takut. Dalam bertindak pun tidak mesti diselesaikan 

dengan ujung badik karena kita berada dalam ruang Indonesia. Ada hukum yang 

mengatur dan norma norma yang berlaku. Begitupun dalam konteks 

pengembangan diri, posisi sebagai Mahasiswa misalkan, Siri‟ bisa dijadikan 

cambuk untuk diri sendiri. Malu karena bodoh, malu karena tidak mampu untuk 

mengembangkan diri. Karena memiliki Siri‟ maka ia akan berusaha untuk 
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memperbaiki itu semua disertai dengan kerja keras yang tidak bertentangan 

dengan norma norma yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Di lingkungan budaya Bugis Makassar yang sangat dikenal dengan budaya 

Siri' na Pacce yang merupakan falsafah hidup bagi masyarakat Bugis Makassar, 

Siri' na Pacce (Bahasa makassar) atau Siri' na Pesse' (Bahasa Bugis) merupakan 

simbol kehidupan. Jika seseorang tidak memiliki maka sebenarnya orang tersebut 

sudah mati, siri'mi narituo (karena malu kita hidup). 

 Penerapan siri' ripakasiri yaitu membawa lari seorang gadis (kawin lari), 

maka pelaku kawin lari, baik laki-laki maupun perempuan harus dibunuh terutama 

oleh pihak keluarga perempuan karena telah membuat malu keluarga. kemudian 

siri' mappakasiri-siri yaitu anaknya pergi merantau di tempat orang lalu kemudian 

dia pulang kembali ke rumahnya tidak membawa keberhasilan maka dia telah 

membuat malu dirinya sendiri dan keluarganya. Selanjutnya siri' tappela'siri yaitu 

ketika seseorang mempunyai utang dan telah berjanji akan membayarnya pada 

waktu yang ditentukan setelah tiba waktu yang ditentukan si berutang ditagih lalu 

tidak membayarnya maka si berutang telah membuat malu dirinya sendiri. 

Kemudian siri' mate siri yaitu ketika seseorang datang bertamu di rumah orang 

lalu orang yang bertamu langsung masuk di rumah tersebut dan tidak memberi 

salam maka orang yang bertamu itu tekah hilang malunya. 

 Akibat dari Siri' di masyarakat Tombolo yaitu Silariang/ kawin lari. 

Silariang adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan 

setelah sepakat untuk meninggalkan rumah dan menikah tanpa restu keluarga, 
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perkawinan mana menimbulkan "Siri" bagi keluarganya khususnya bagi keluarga 

perempuan, dan kepadanya dikenakan sanksi adat. 

 Silariang ini biasanya terjadi karena salah satu pihak keluarga tak 

menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan ini. Mungkin karena perbedaan 

strata sosial, atau karena wanita yang menjadi kekasihnya itu hamil di luar nikah, 

sehingga mereka mengambil jalan pintas, yakni melakukan Silariang. Walaupun 

kedua pasangan Silariang ini menyadari, bahwa tindakan silariang ini penuh 

resiko, tetapi itulah jalan terbaik baginya untuk membina rumah tangga dengan 

kekasihnya kelak. 

 Dengan memahami makna dari budaya  Siri‟ na Pacce‟, terdapat pengaruh 

negatif. Adapun sisi negatif masyarakat Tombolo cepat emosi jika jika ada 

keluarganya di dekati oleh laki-laki lain. 

 Budaya Siri' na Pacce merupakan budaya turun temurun yang dilakukan 

oleh masyarakat suku Makassar, sehingga dibebankan kepada generasi 

selanjutnya untuk tetap menjaga budaya tersebut. Dengan tetap menjaga budaya 

Siri' na Pacce sehingga bisa memotivasi kepada orang lain untuk tetap 

menjalankan budaya itu. Budaya Siri' na Pacce sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat. Sebab apabila nilai-nilai budaya Siri' na Pacce sudah mulai 

menghilang maka akan timbul perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan 

oleh masyarakat terutama pada umumnya seperti yang banyak terjadi saat ini. 

Mereka melakukan kejahatan dengan bangga tanpa memikirkan akibat 

kedepannya. Hal ini juga perlu diingatkan kepada remaja, sebab mereka 

merupakan generasi yang dapat membawa perubahan yang baik bagi bangsa. 

 Pandangan islam terhadap "Siri' na Pacce" adalah suatu hal yang harus 

dimilki oleh setiap pribadi muslim, karena rasa malu yang terdapat pada diri 
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pribadi setiap muslim adalah nikmat dan karunia dari Allah Swt yang tertinggi 

nilainya dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Olehnya itu rasa malu yang 

sempurna dapat dijadikan seseorang muslim dan tinggi derajatnya disisi Allah Swt 

dan lingkungan masyarakat. Yang dimaksud Siri'  dalam hal ini adalah Siri' atau 

malu untuk melaksanakan sesuatu yang tinggi sesuai dengan norma-norma ajaran 

islam. 

 

B. Implikasi 

1. Di harapkan kepada masyarakat agar kiranya mengambil sisi positif dari 

adanya perkembangan teknologi yang ada di zaman modern ini dengan 

tidak melupakan budaya yang menjadi identitas diri. Budaya Siri' na 

Pacce merupakan suatu konsep yang harus diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari baik dalam bergaul, berinteraksi dengan sesama agar 

terciptanya kehidupan yang lebih bermoral. 

2. Di harapkan kepada orang tua agar kiranya memberikan bimbingan dan 

pengetahuan agama kepada anak. 
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Marlina 

 

Warga Masyarakat 

 

Perempuan 
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 St. Musyayyadah NH, lahir di Makassar 30 juli 1994, 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Anak ketiga dari tiga 

bersaudara, pasangan Hammattang S. Ag dan Hariani S.E. 

Dia besar dari keluarga sederhana. Memulai pendidikan di 

bangku SDN Mallengkeri tahun (2000-2006), SMPN 2 

Lainea tahun (2006-2009), MA Pesantren Darul Istiqamah 

Maros tahun (2009-2012). Dengan berbekal kenekatan 

penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke perguruan 

tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ushuluddin, 

Filsafat, dan Politik dan mengambil jurusan Aqidah Filsafat prodi Ilmu Aqidah 

pada tahun 2012. Alhamdulillah pada tahun 2016 penulis berhasil menyelesaikan 

skripsinya yang berjudul “Penerapan budaya Siri' na pacce di kalangan 

masyarakat Tombolo Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto (Tinjauan Akhlak 

Islam” dengan mendapat gelar S. Th. I Sarjana Theologi Islam. 

 Dengan menghabiskan waktu sehari-hari membaca, berdiskusi, dan 

berbagai kegiatan kampus. Adapun pengalaman organisasi yang diikuti yaitu 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) pada tahun (2012-2013). 
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