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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ث

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kha ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di at as) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 

 

 

xi 
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 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain‘ ع
 

apostrof terbalik 

 gain G Ge غ

 fa F Of ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em و

  ٌ  nun N En 

 wau W We و

  ٌ  ha H Ha 

 hamzah ء
 

Apostrof 

 ya Y Ye ي

 

Hamzah (c.) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

tanda ('). 

2. Vokal 

 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

Tanda 

 

Nama 
Huruf 

Latin 

 

Nama 

 Fathah A A اا  

 Kasrah I I اا  

 dammah U U اا  

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

Tanda 

 

Nama 
Huruf 

Latin 

 

Nama 

 Fathah dan ya ai A dan i ىىٌ  

 Fathah dan wau au a dan u ىاى  

 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

 

Nama 

 

ٌ  ا ǀ ... ٌ اي  ..... 
fathah dan alif atau 

ya' 

 

ā 

 

a dan garis di atas 
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 kasrah dan ya’ ī i dan garis di atas ىاى  

 dammah dan wau ù u dan garis di atas ى اى

 

Contoh 

ا  ياثٌ 
 

: māta 

 ramā : ريى

 qīla : لٍم

ىث ًٌ  ٌ  : yamùtu 

 

4. Tā’marbutah 

Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan marbzilah diikuti oleh kata yang 

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

marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

Contoh: 

al-atfal raudah : األطفال روضت al-fādilah al-

madinah :  ت  ٌ     : al-hikmah انفاضهت انًد 

 انحكًت

5. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

 

ب  ر  ◻ٌ ا◻بٌ 

Contoh:  

: rabbanā 

ا  ٌ جٍ  ٌ  : najjainā 

 al-haqq : انحك

عى  ٌ  : nu’ima 

 aduwwun‘ : عدو

 

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

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf Inaddah menjadii. 

 
Contoh: 

 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عهً 

 

ىربع  : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

 

 

 

6. Kata Sandang 

 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ١ل (alif 

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انشًش
 

 ةانزنز

 ةفسانفه

 دانبال

7. Hamzah 

: al-zalzalah (az-zalzalah) 

 

: al-falsafah 

 

: al-biladu 

 

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

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

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

Contoh: 

ta'murūna :        و  رتأي 

 `’al-nau : ان ىع

 syai 'un : شًء

ثرأي  : umirtu 

 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

 

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

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

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

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

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



xvii 
 

 

 

 

 

 

al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka hams ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi Zilāl al-Qur'ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

 
9. Lafz al-Jalilah 

 

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarrdan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudif ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 

dinullah  ٌٍ  انههد 

 

اب  billah الله 

 

Adapun tā’ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al- 

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

تحًر الله :  hum fii rahmatillāhهى فً  

 

 

10. Huruf Kapital 

 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tent ang penggunaan huruf 

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

Abu al-Wald Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu 
al-Wald Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 
Ibnu) 

B Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abil Zaid, Nasr Hamid 
(bukan: Zaid, Nasr Harnid Abu) 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika is ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 

DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

 

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur'in 

Nasīr al-Dīn al-Tūsi 

Abū Nasr al-Farabī 

Al-Gaźali 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

 

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

Abil (bapak dari) sebagai nama kedua terakhimya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 
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Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 

Swt. = subbinahii wa 

Saw. = sallallahu `alaihi wa sallam 

A.s. =`alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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Nama : Miftahul Khaer Imaman 

Nim 80100220047 

Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam 

Judul : Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak pada Pengasuhan Anak dalam 

Keluarga Bugis di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba 
 

Penelitian tesis ini membahas tentang pendidikan akhlak keluarga Bugis di 

Desa Salemba. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanya-pertanyaan 

penelitian, yaitu: 1. Bagaimana pola pendidikan akhlak bagi anak pada masyarakat 

bugis di Desa Salemba Kabupaten Bulukumba, 2. Bagaimana faktor pendukung dan 

penghambat orang tua dalam mengasuh anak di Desa Salemba Kabupaten 

Bulukumba, 3. Bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak masyarakat bugis dalam 

tinjauan pendidikan Islam, tujuan penelitian ini ada tiga poin yakni: pertama untuk 

menganalisis nilai-nilai pendidikan akhlak pada pengasuhan anak dalam masyarakat 

bugis di Kabupaten Bulukumba, Kedua, Untuk mengetahui bentuk ppola asuh anak 

dalam masyarakat bugis di Kabupaten Bulukumba, Ketiga Untuk mendeskripsikan 

faktor pendukung pendidikan akhlak pada pengasuhan anak dalam masyarakat bugis. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan data diperoleh melalui field 

research (penelitian lapangan) sertalibrary research (penelitian kepustakaan). 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

fenomenologi untuk mengetahui proses dinamika sosial pada masyarakat bugis Desa 

Salemba. Selain fenomenologi, peneliti juga menggunakan pendekatan normative, 

psikologis, pedagogis, historis, antropologis dan managemen. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama konsep pendidikan akhlak 

masyarakat bugis di Desa Salemba merupakan ajaran para nenek moyang dan secara 

turun menurun diwariskan kepada generasi muda, wujud pola asuh masyarakat bugis 

berisikan ajaran-ajaran atau pedoman hidup seperti mengajari anak prihal etika 

terhadap orang tua (Pappoji Tau Matoa), Ade’ Mappadiolo, Ade’ Manre, Pamali dan 

lain sebagainya. Orang tua pada masyarakat bugis Desa Salemba sangat ketat dalam 

mendidik anak dalam hal etika atau adab, peduli sesama, peduli adat istiadat dan juga 

sangat peduli terhadap agama. Kedua, faktor pendukung dan tantangan secara garis 

besar berada pada peran orang tua selaku pendidik, orang tua akan mejadi 

penghambat jika valuenya sebagai orang tua sangat kurang dan begitupun sebaliknya. 

Ketiga, konsep nilai pendidikan akhlak masyarakat bugis di Desa Salemba erat 

kaitannya denga konsep pendidikan Islam yang diajarkan ileh Rasulullah Saw, hal ini 

dapat ditinjau dari wujud pola asuh yang senantiasa mengarahkan anak pada hal 

positif dalam berinteraksi dengan keluarga maupun sosial. 
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 BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini adalah zaman modern, kehidupan kita dihadapkan pada masalah 

moral dan akhlak yang cukup serius, berbagai kerusakan, baik dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat, sekolah maupun negara. Anak- anak sebagai generasi 

bangsa sangat berharga, untuk membentuk generasi penerus bangsa yang unggul 

dan berkualitas diperlukan penanaman dan pembentukan karakter akhlak melalui 

cara orang tua mendidik anaknya. Hal ini dilakukan agar generasi yang akan 

datang akan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah sehingga dapat mengurangi 

pemerosotan akhlak pada saat ini. 

Dilihat dari sudut pandang agama, budaya, susila, dan juga peradaban 

manapun, akhlak merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki oleh tiap insan, 

termasuk guru sebagai pendidik. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia 

mempunyai peranan bagi individu maupun masyarakat dan bangsa, sebab jatuh 

bangunnya suatu masyarakat tergantung kepada akhlaknya masyarakat, apabila 

ahklaknya baik, maka sejahteralah lahir dan batinnya dan apabila akhlaknya rusak 

maka rusaklah lahir dan batinnya.
1
 

Dalam rumusan tujuan UU RI. No. 20 tahun 2003 tersebut memberikan 

gambaran tentang kriteria manusia yang ingin dicapai mencakup: Pertama, 

                                                             
1
M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Sinar Grafika 

Offse, 2007), h. 21. 
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manusia religius, manusia yang patuh dan taat menjalankan perintah agama. 

Kedua, manusia bermoral, berakhlak mulia, memiliki komitmen yang kuat 

terhadap kehidupan beretika. Ketiga, manusia pencari, penggali, pengamal ilmu 

pengetahuan dan pecinta ilmu. Keempat, manusia yang memiliki kecakapan, 

sebagai perwujudan nyata dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-

hari. Kelima, manusia yang kreatif. Keenam, mausia yang memiliki kemandirian, 

dengan sikap hidup dinamis, penuh percaya diri serta memliki semangat hidup yn 

dinamis pula. Ketujuh, kepedulian pada masyarakat, bangsa, dan negara, berjiwa 

demokratis dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk membawa bangsa 

Indonesia mencapai cita-cita idealnya.
2
 

Guna mencapai konsep ideal tesebut dibutuhkan sistem yang paripurna, 

dalm hal ini, pendidkan mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis. 

Karena pendidikan adalah upaya untuk mengoptimalkan semua potensi manusia, 

yaitu dalam masalah akhlak, intelektual dan juga jasmani. Dalam proses 

pendidikan, segala potensi tersebut dibina dan diarahan kedalam koridor positif, 

melalui pembiasaan dan latihan.
3
 

Olehnya itu nilai dalam pendidikan akhlak perlu diterapkan dalam 

membina ahklak anak-anak baik itu di perkotaan maupun pedesaan. Nilai dapat 

berarti konspepsi manusia, tentang apa yang ada disekitarnya dengan tingkatan 

yang berbeda-beda, seperti baik dan buruk, pentig, indah dan sebagainya. 

Sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah pertimbangan serta mempengaruhi 

                                                             
2
Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia 

(Cet.I; Jakarta: Kencana 2004), h. 198. 

3
Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2002), h. 350. 
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individu dalam tingkah lakunya. Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam 

menentukan pilihan.
4
 

Dengan adanya nilai sebagai rujukan dan pertimbangan, sehibgga dapat 

menjadi sebuah acuan untuk masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang 

kaya kebudayaan dan kebiasaan.Tentunya hal tersebut akan memudahkan individu 

atau kelompok dalam menilai perilaku atau tindakan individu lain, termasuk pada 

pendidikan akhlak. 

Pendidikan akhlak terdiri atas dua kata yakni pendidikan dengan akhlak. 

Istilah pendidikan umum yang kita gunakan, berasal dari bahasa Arab, yaitu 

tarbiyah, dengan kata kerja rabba. Kata pengajaran dalam bahasa Arab yaitu  ٌتَ عْ لِ عْ م , 

dengan kata kerja  َتَ لَّ ت . Kata ini mengandung makna memberikan pengetahuan.
5
 

Mengingat pendidikan adalah bagian integral dari kehidupan manusia, 

paling tidak unsur utama yang termuat dalam pendidikan, yaitu proses transfer 

pengetahuan dari individu ke individu lainnya. Pendidikan akhlak dapat diartikan 

suatu sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan dan pengajaran jasmani 

dan rohani kepada anak didik berupa pengetahuan dan keterampilan, sehingga 

dapat menghasilkan perubahan yang dimanifestasikan pada sebuah perilaku, budi 

pekerti dan kebiasaan. 

Pada hakikatnya manusia diciptakan untuk mengemban tugas-tugas 

pengabdian kepada penciptanya, oleh karna itu, maka manusia merupakan 

makhluk yang berpotensi dan mempunyai peluang untuk mendidik dan dididik, 

                                                             
4
Rohmat Mulyana, Mengartikulasi Pendidikan Nilai (Baandung: Alfabeta, 2011), h. 11. 

5
Zakiah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 

25. 
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dengan adanya pendidikan akhlak, khususnya dilingkungan keluarga, orang tua 

harus mengajarkan sedari dini pendidikan akhlak pada anak, sehingga anak 

memegang teguh prinsip akan hal-hal kebaikan.Tentunya dalam hal ini, peran 

orang tua yang sangat berpengaruh dalam mengasuh anaknya, terlebih lagi di 

tengah pengaruh negatif teknologi yang semakin menggerogoti akhlak anak. 

Kemajuan zaman membuat membuat kita sebagai manusia globalisasi 

tidak dapat mengelak dan pasti mengikuti alur perjalanan modernisasi. Dengan 

segala akses yang terus berkembang,kehidupan manusia menjadi semakin muda. 

Perubahan yang terjadi serba cepat sebagai konsikuensinya anak dituntut untuk 

mampu menyesuaikan, diri kemajuan zaman juga mempengaruhi kepribadian 

anak keseluruhan pola tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan, khususnya 

bagaimana kepribadian orang tua terhadap anaknya 
6
 

Mengasuh anak merupakan tugas orang tua dalam sebuah keluarga yang 

berada di lingkungan masyarakat. Di dalam keluarga merupakan tempat utama 

dimana anak berkembang dan dibesarkan oleh orang tua hingga dewasa dan 

mandiri. Menurut pandangan masyarakat pada umumnya sebuah keluarga terdiri 

dari orang tua dan anak, hubungan yang terjalin antara orang tua dan anak sangat 

ditentukan oleh sikap orang tua dalam mengasuh anak, proses yang dilakukan 

orang tua terhadap anak dan apa yang ditanamkan orang tua kepada anaknya sejak 

dini, hal itu tertuju pada pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua yaitu 

suatu metode yang dipilih dan dilakukan dalam mengasuh anak. 

                                                             
6
Ahmad Fauzi, Psikologi Umum Untuk IAIN, STAIN, PTAIS Fakultas Tarbiyah 

Komponen MKDK (Bandung, Pustaka Setia 1999), h. 121. 
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Pada masa sekarang ini, kehidupan kita dihadapkan pada masalah moral 

dan Akhlaq yang serius khususnya masyarakat bugis di Desa Salemba, Kecamatan 

Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berbagai kerusakan, baik dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat, sekolah. Hal yang lebih berbahaya, berbagai perilaku tidak 

mencerminkan Akhlak yang mulia, justru dilakukan oleh para generasi muda. 

Perilaku tersebut jika dibiarkan akan menghancurkan masa depan bangsa, banyak 

kejadian pencurian, kenakalan remaja misalnya minum minuman keras, tawuran, 

serta kekerasan. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi juga 

menawarkan kemudahan dan kenyamanan hidup, dan membuka peluang 

kejahatan yang lebih canggih jika ilmu pengetahuan dan tekhnologi itu salah 

digunakan.  

Awalnya masalah timbul karna tidak adanya saling pengertian antaraorang 

tua dan anak, sehingga sering terjadi perselisihan, itu terjadi karna akhlak dalam 

keluarga tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga mengakibatkan 

merostonya akhlak anak. Orang tua terlalu memaksakan anaknya sesuai dengan 

kemauannya sehingga anak kadang sulit untuk memilih jalannya. 

Padahal para orang tua mengharapkan anak yang dilahirkan sebagai 

penerus keturunan sekaligus amanah dari Allah swt. Islam telah menawarkan 

konsep dasar untuk pengasuhan anak yang baik yakni dalam Q.s. at-Tahrim/66:6 

                 ….. 

 

 



6 
 

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang briman jagalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka
7
 

Dari ayat diatas anak adalah titipan atau anugrah dari Allah swt. Kepada 

orang tua, yang harus dijaga dan dididik dengan sebaik baiknya, baik dan 

buruknya akhlak anak tergantung dari bagaimana kedua orang tua mendidiknya. 

Anak bisa menjadi penghalang perbuatan taat kepada Allah swt. Jika biasanya ada 

anak yang durhaka kepada orang tua, akan tetapi banyak orang yang tidak sadar, 

adajuga dosa orang tua kepada anaknya salah satuya adalah menyia nyiakan 

keberadaan anaknya yang kelak menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia, 

berbudi luhur, berguna bagi diri sendiri serta masyarakat dan bangsa, perhatian 

terhadap anak dilakukan agar bisa mempengaruhi kehidupan anak kearah yang 

diharapkan orang tua, terkadang orang tua mendidik anak terlalu berlebihan 

sehingga anak merasa tertekan, akibatnya kurangnya nilai karna adanya tekanan 

sehingga anak merasa ingin bebas, dan tidak mencerminkan akhlak yang mulia, 

Dari observasi awal yang dilakukan calon peneliti, terdapat beberapa fakta 

bahwa pola pengasuhan anak di Desa Salemba kurang begitu baik, hal ini ditandai 

dengan beberapa indikator, yaitu: Orang tua cenderung membiarkan anak untuk 

menggunakan handphone secara leluasa dan berlebihan tanpa 

pengawasan.Kebanyakan orang tua yang membandingkan pendidikan di 

zamannya dengan zaman sekarang dan kurang memperhatikan bakat dari 

anaknya, dan cenderung memaksa anak sesuai kemauannya.Orang tua terkadang 

                                                             
7
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya (Jakarta Timur: Balitbang diklat 

Kemenag 2019), h .561. 
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memberikan kekerasan kepada anak sehingga cenderung tertekan yang 

mengakibatkan anak merasa ingin bebas serta kurangnya dukungan orang tua 

terhadap potensi anak, terlebih lagi orang tua kadang tidak menjaga perasaan 

anaknya bahkan memarahinya di depan teman-temannya sehingga banyak tragedi 

anak yang melawan orang tua karna merasa malu. 

Kehancuran dan kekerasan yang dilakukan oleh anak selalu dimulai dari 

kehancuran akhlak dari orang tua itu sendiri. Hal itu terjadi ditengah majunya dan 

canggihnya teknologi diakibatkan karna pegangan orang kepada agama sudah 

rapuh, itulah sebabnya kemajuan sering membawa pergeseran nilai akhlak. 

Orang tua adalah pendidik pertama bagi karakter akhlak anak dan berperan 

penting terhadap perkembangan pendidikan, dalam lingkungan keluarga juga awal 

terbentuknya pribadi setiap individu dalam mengimplementasikan setiap 

perubahan yang nantinya akan menjadi suatu karakter yang akan dibiasakan 

dalam sehari-hari. Dalam pola asuh orang tua perlu adanya kasih sayang dan 

nasihat untuk anak, sesungguhnya orang hendaknya memiliki rasa kasih sayang, 

suka memberi nasihat dan tidak mendengki, karena sifat mendengki itu tidak akan 

memberikan manfaat, dan justru membehayakan diri sendiri dan lingkungan 

keluarga utamanya seorang anak.
8
 

Sama halnya Agama yang dibawa Nabi Muhamammad saw, sebagai 

kelanjutan dari penyempurnaan agama (dalam bentuk aslinya) yang dibawa oleh 

para Nabi sebelelumnya yang memperbaiki pola pembinaan akhlak dan 

puncaknya ingin mencapai ridha Allah swt. Konsep Pendidikan akhlak dan 

                                                             
8
Imam Az-Zarjuni, Ta’limul Muta’allim (Solo:Aqwam, 2019), h. 131. 
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karakter sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Hal ini terbukti dari 

perintah Allah bahwa tugas pertama dan utama Rasulullah adalah sebagai 

penyempurna akhlak bagi umatnya. Pembahasan substansi makna dari karakter 

sama dengan konsep akhlak dalam Islam, keduanya membahas tentang perbuatan 

prilaku manusia. Imam Al-Ghazali menjelaskan jika akhlak adalah suatu sikap 

yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah 

dan gampang tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan.
9
 

Karena itulah, kami peneliti tertarik ingin mengkaji dan mendalami 

tentang nilai-nilai pendidikan akhlak pada pengasuhan anak di Desa Salemba, 

Kecamatan Ujung loe, Kabupaten Bulukumba, karna kita sadar bahwa 

pengasuhan anak itu sangat penting dan merupakan tanggungjawab utama orang 

tua, pada masa lalu menjadi orang tua cukup dijalani secara tradisional, dengan 

cara belajar dari pengalaman dan meniru cara-cara orang tua mendidik dan 

membesarkan anaknya, namun seiring dengan perkembangan zaman, anak-anak 

zaman sekarang berbeda dengan anak zaman dulu, calon peneliti perlu 

menguatkan kembali pemahaman masyarakat Bulukumba melalui tesis yang 

berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak pada Pengasuhan Anak pada Masyarakat 

Bugis di Kabupaten Bulukumba”.

                                                             
9
Akhmad Sodiq, Tema Pokok  Pendidikan Akhlak Menurut Al-Ghazali (Jakarta timur: 

2018), h. 2. 
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B. Fokus Peneltian dan Deskripsi Fokus 

Table I Penelitian dan Deskripsi Fokus 

FOKUS 

PENELITIAN 

DESKRIPSI FOKUS 

Nilai-nilai 

pendidikan akhlak 

pada pengasuhan 

anak di 

masyarakat Bugis, 

Desa Salemba, 

Kecamatan Ujung 

Loe, Kabupaten 

Bulukumba. 

1. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang akan peneliti 

bahas adalah: 

a. Akhlak kepada Allah adalah perbuatan atau sikap 

yang seharusnya dilakukan manusia sebagai 

makhluk, serta pengakuan dan kesadaran bahwa 

tiada tuhan selain Allah, mrlaksanakan segala yang 

diperintahkannya dan menjauhi segala 

larangannya. 

b. Akhlak kepada sesama manusia adalahsaling 

menghargai satu sama lain dan tercipta 

ketentraman. 

c. Lingkungan penting pada pembentukan anak di 

tahun-tahun awal kehidupan mereka yang dapat 

memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan 

anak hingga dewasa. 

2. Pengasuhan anak adalah pengalaman, 

keterampilan, kualitas dan tanggungjawab 

sebagai orang tua dalam mendidik dan merawat 

anak serta interaksi orang tua dan anak yang 
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mencakup perawatan, mendorong keberhasilan, 

dan melindungi maupun sosialisasi yaitu 

mengajarkan tingkah laku yang diterima oleh 

masyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola pendidikan akhlak bagi  anak pada masyarakat bugis di 

Desa Salemba Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam mengasuh 

anak di Desa Salemba Kabupaten Bulukumba? 

3. Bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak masyarakat bugis dalam tinjauan 

pendidikan Islam? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan tesis ini, penulis telah mengumpulkan data yang 

berasal dari tulisan-tulisan hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tema 

pada tesis ini.Tulisan-tulisan tersebut sebagaiberikut:  

1. Andika Dian Saputra, Abd Karman dan M Syukri Nawir, dengan judul 

Ininnawa (Pendidikan Karakter pada Anak dalam Tradisi Suku Bugis di 

Kampung Kukup Koya Koso Kota Jayapura), penelitian ini diterbitkan 

oleh Jurnal Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan pada tahun 2021.
10

 

Riset ini berusaha menemukan jawaban atas alasan masyarakat Bugis 

                                                             
10

Andika Dian Saputra, dkk, Ininnawa (Pendidikan Karakter pada Anak dalam Tradisi 

Suku Bugis di Kampung Kukup Koya Koso Kota Jayapura), Jurnal Poros Onim: Jurnal Sosial 

Keagamaan, Vol. 2, No. 2 pada tahun 2021, h. 125-139. 
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dalam mempertahankan tradisi Inninawa dalam mendidik anak-anaknya di 

Kampung Kukup. Tradisi Inninawa dalam penelitian ini merupakan 

sebuah proses pembelajaran kepada generasi pelanjut yang mengandung 

segudang makna filosofis dalam pikiran. Konsep ini diajarkan oleh Suku 

Bugis kepada masing-masing anaknya agar menjadi manusia yang lebih 

baik dengan menerapkan etika Sipakatau (tidak saling mebeda-bedakan), 

Sipakainge (saling mengingatkan) dan Sipakalebbi (saling menghargai). 

Secara garis besar penelitian ini memiliki keterkaitan dalam hal metode 

mendidik  anak dengan penelitian kami, namun berbeda dalam 

menggunakan pendekatan penelitian atau pisau analisis dalam 

menganalisis data lapangan. 

2. Zaenol Fajri dan Sayyidatul Mukarromah, Pendidikan Akhlak Perspektif 

Al-Ghazali  dalam Menanggulangi Less Moral Value yang diterbitkan oleh 

Jurnal Pendidikan Agama Islam Edureligia 2021.
11

 Tulisan ini memuat ide 

atau konsep dari Imam Al-Ghazali dalam mengentaskan Less Moral Value 

dalam pendidikan. Persamaan antara penelitian kami dapat dilihat dari 

ikhtiar menemukan dan mendalami berbagai macam konsep pendidikan 

demi terbinanya akhlak yang mampu membentuk manusia menjadi Insan 

Kamil. Perbedaan signifikan dari penelitian kami ialah letak objek kajian 

yang berbeda yang mana Zaenol fajri dan Sayyidatul Mukarromah 

                                                             
11

 Zaenol Fajri dan Sayyidatul Mukarromah, Pendidikan Akhlak Perspektif Al-Ghazali  

dalam Menanggulangi Less Moral Value, Jurnal Pendidikan Agama Islam Edureligia Vol. 5, No. 

1 tahun 2021, h. 31-47. 
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membedah konsep Imam Al-Ghazali sedangkan kami membedah 

kelompok suku Bugis. 

3. Sri Wahyuningsih, Konsep Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur’an yang 

diterbitkan oleh Jurnal Mubtadiin pada tahun 2021.
12

 Tulisan ini mengarah 

pada sebuah konsep bahwa pendidikan Islam harus berakar dari Al-Qur’an 

dan Sunnah agar sejalan dengan ajaran Islam. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ialah metode Keteladanan, Pembiasaan, 

Member Nasihat, Persuasi, Kisah serta Targhib dan Tahrib. Kesamaan 

pada penelitian kami adalah ikhtiar dalam menemukan sebuah konsep 

pendidikan di kalangan masyarakat untuk dituliskan sebagai sebuah 

konsep ilmiah. Perbedaan mendasar dari kedua penelitian kami adalah Sri 

Wahyuningsih berfokus pada konsep pendidikan Islam yang mengacu 

pada Al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan kami berupaya melihat konsep 

pendidikan akhlak dari dua dimensi yaitu kesukuan (Bugis) dan 

keagamaan (Islam). 

4. Mihmidaty Ya’qub, Pendidikan Akhlak dalam Mencapai  Ilmu Manfaat, 

diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Attaqwa pada tahun 2022.
13

 

Tulisan ini menguraikan konsep pendidikan akhlak yang mampu 

menjembatani manusia dalam memperoleh manfaat ilmu pengetahuan. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa manfaat ilmu hanya dapat digapai jika 

proses belajar ilmu dengan guru dan dengan satu sama lain diiringi dengan 

                                                             
12

 Sri Wahyuningsih, Konsep Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur’an, Jurnal Mubtadiin, 

Vol. 7, No. 2 pada tahun 2021, h.191-201. 

13
Mihmidaty Ya’qub, Pendidikan Akhlak dalam Mencapai  Ilmu Manfaat, Jurnal Ilmu 

Pendidikan Islam Attaqwa, Vol. 18, No. 1 pada tahun 2022, h. 1-16. 
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implementasi moral aktif. Moral yang harus diterapkan siswa terhadap 

guru antara lain taat kepada guru, tawadlu', menghormati guru, jujur dan 

ikhlas, menghadiri tempat belajar bersama guru, menjaga tempat belajar 

yang tenang, bersabar dengan sikap guru, tidak menentang, dan 

mendoakan guru, bersikap baik. baik untuk guru. Moralitas siswa satu 

sama lain juga merupakan kunci untuk mendapatkan pengetahuan yang 

bermanfaat, antara lain, yaitu saling menghormati, saling menasihati, 

menjadi rendah hati, bersikap baik, tidak menemukan kesalahan, saling 

memaafkan, berdamai dengan sesama teman. Perbedaan dan persamaan 

penelitian kami iyalah ruang lingkup penelitian dan objek penelitian secara 

holistic. 

5. Muhammad Zusril Wibowo, Implementasi Pendidikan Karakter   

Tanggung Jawab Mampu Meningkatkan Hasil Belajar Siswa yang 

diterbitkan oleh Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia pada tahun 2023.
14

 

Kajian ini fokus pada definisi, manfaat, serta strategi dalam pembelajaran 

untuk meningkatkan karakter tanggung jawab siswa di sekolah. Hasil dari 

kajian ini antara lain: 1) karakter mengacu pada serangkaian sikap 

(atitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan 

(skills) sedangkan karakter tanggung jawab adalah sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya 

dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, 

                                                             
14

 Muhammad Zusril Wibowo, Implementasi Pendidikan Karakter   Tanggung Jawab 

Mampu Meningkatkan Hasil Belajar Siswa, Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia, Vol. 1, No. 1 

pada tahun 2023, h. 76-83. 
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dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa; 2) manfaat karakter 

tanggung jawab yaitu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 

serta dapat meningkatkan standar kualitas sekolah; 3) karakter tanggung 

jawab dapat dilakukan dengan strategi mind mapping, inquiring mind what 

to know, CRH, NHT, serta Quiz Team. Kajian ini menyimpulkan bahwa 

karakter tanggung jawab dan pembelajarannya harus dilakukan sebagai 

salah satu pendidikan karakter di sekolah melalui beberapa strategi. 

6. Arhanuddin Salim, Yunus Salik, dan Ismail Suardi Wekke, penelitian 

dengan judul Pendidikan Karakter Masyarakat Bugis yang diterbitkan oleh 

Jurnal Ijtima’iyyah-Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam pada tahun 

2018.
15

 Riset ini berupaya menginformasikan hasil penelitian yang 

ditemukan pada masyrakat Bugis yaitu memaknai konsep Siri’ dan 3 S 

(Sipakainge, Sipakalebbi dan Sipakatau) sebagai pedoman hidup 

masyarakat Bugis di berbagai daerah. Persamaan penelitian kami terletak 

pada objek penelitian yaitu masyrakat bersuku Bugis namun letak 

perbedaanya ada pada lokasi penelitian sehingga memugkinkan adanya 

perbedaan dalam tradisi masyarakat Bugis di Desa Salemba Kabupaten 

Bulukumba dengan daerah lain. 

7. Harnida, Peranan Nilai-Nilai Pangadereng  Bugis Bone Terhadap 

Peningkatan Akhlak Siswa Sekolah Menengah Umum di Watampone, 

                                                             
15

 Arhanuddin Salim, dkk, Pendidikan Karakter Masyarakat Bugis, Jurnal Ijtima’iyyah-

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 11, No. 1 pada tahun 2018, h. 41-62. 
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diterbitkan oleh Jurnal Al-Qayyimah pada tahun 2020.
16

 Penelitian ini 

memberikan gambaran atas penjelasan kebiasaan atau kultur masyarakat 

Bugis di Watampone, hal ini mengacu pada Pangadereng masyarakat 

Bugis sebagai titik central yang mengatur kehidupan bersuku masyarakat 

Bugis yang memiliki nilai filosofis historis. Secara umum penelitian 

Harnida memiliki kesamaan dengan penelitian kami dengan menjadikan 

dimensi sosial serta metafisik dari masyarakat Bugis. Namun, secara 

khusus letak perbedaan kami adalah ada pada ruang lingkup kajian yang 

lokus penelitian kami lebih luas sehingga memungkinkan muncul temuan 

baru dari penelitian kami 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:  

a. Untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan akhlak pada pengasuhan anak 

dalam masyarakat bugis di Kabupaten Bulukumba 

b. Untuk mengetahui bentuk pengasuhan anak dalam masyarakat bugis di 

Kabupaten Bulukunba 

c. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung pendidikan akhlak pada 

pengasuhan anak dalam masyarakat bugis di Kabupaten Bulukumba 

                                                             
16

Harnida, Peranan Nilai-Nilai Pangadereng Bugis Bone Terhadap Peningkatan Akhlak 

Siswa Sekolah Menengah Umum di Watampone, Jurnal Al-Qayyimah Vol. 3, No. 1 tahun 2020. h. 

72-91. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai 

nilai pendidikan akhlak dalam pengasuhan anak, juga memberikan gambaran 

mengenai pentingnya pendidikan akhlak bagi lingkungan keluarga 

b. Secara praktis 

Penelitian ini adalah untuk menambah kekayaan ilmu yang dapat yang 

dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini 

diharapkan menjadi rujukan bagi pihak yang terkait, khususnya bagi pembaca dan 

para orang tua, sehingga dapat mengasuh anak dengan sebaik baiknya dan sesuai 

dengan yang diajarkan Rasulullah Saw 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Kebudayaan Masyarakat Bugis 

Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero Melayu. 

Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia 

tepatnya Yunan. Kata "Bugis" berasal dari kata To Ugi, yang berarti orang Bugis. 

Penamaan "ugi" merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di 

Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi. Ketika rakyat La 

Sattumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka 

menjuluki dirinya sebagai To Ugi atau orang-orang atau pengikut dari La 

Sattumpugi. La Sattumpugi adalah ayah dari We Cudai dan bersaudara dengan 

Batara Lattu, ayahanda dari Sawerigading. Sawerigading sendiri adalah suami 

dari We Cudai dan melahirkan beberapa anak termasuk La Galigo yang membuat 

karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9000 halaman folio.
1
 

Dikisahkan dan dituliskan bahwa suku bangsa Bugis memiliki kekhasan 

budaya dan peradaban tersendiri yang membedakan dengan berbagai budaya 

bangsa lain yang wujud di persada dunia. Orang Bugis pada awalnya hanya 

berdomisili di tanah Bugis dan Makassar. Dalam perkembangan selanjutnya, 

sebagian orang Bugis-Makassar meninggalkan kampung halamannya pergi 

                                                             
1 Hamzah, Erni Irmayanti, “Tradisi Mabbaca Doang Masyarakat Suku Bugis Kelurahan 

Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu”,  Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial 2, 

No. 1 (2021), h. 25-40. 
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merantau ke pelbagai wilayah dan negara. Mereka berkreasi menciptakan dan 

mengembangkan kebudayaannya. Secara geografis, dewasa ini tanah Bugis dan 

Makassar terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kawasan Indonesia Bagian 

Timur. Tradisi merantau merupakan bagian dari kebudayaan orang Bugis. Mereka 

merantau dengan berbagai pertimbangan.
2
  

Mattulada,
3
 Guru Besar dan juga sebagai antropolog, menjelaskan bahwa 

jika seorang raja berbuat sesuka hati, maka rakyat dapat menurunkan raja dari 

tahtanya atau rakyat meninggalkannya. Mattulada menegaskan bahwa banyak 

orang Bugis bertebaran di luar daerah asalnya, seperti di Pagatan (Kalimantan 

Selatan), di sepanjang pesisir pantai Malaysia Barat, di pesisir pantai Sumatra dan 

pulau-pulau lainnya di Nusantara. Sebagian besar merupakan akibat dari 

pelaksanaan tekad orang Bugis untuk meninggalkan rajanya. Pelras menilai 

bahwa orang Bugis pergi merantau demi kepentingan ekonomi. Padahal, 

sebenarnya orang Bugis pergi merantau demi menegakkan siri’ harga diri dan 

marwa.
4
  

Pelras menyebutkan bahwa profesi orang-orang Bugis secara tradisional 

adalah bertani. Akan tetapi, keadaan itu berubah pada abad-abad berikutnya, 

karena kenyataan sosial menunjukkan bahwa orang Bugis lalu membangun 

komunitas di luar daerah asalnya dan banyak ditemukan di daerah pesisir pantai 

                                                             
2
 Andi Akbar dan Abdul Rahman, “Tradisi Atau Pola Kehidupan Masyarakat Bugis 

Khususnya Di Sulawesi Selatan”, Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies 3, no. 2 

(2023): h. 247. 

3
 Mattulada, Latoa, Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik orang Bugis 

(Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 21.   

4
 Christian Pelras, Manusia Bugis (Jakarta: Forum Jakarta-Paris, 2006), h. 27. 
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dan mereka menggunakan phinisi dalam mengarungi samudra. Di beberapa 

wilayah, mereka dikenal sebagai pelaut pemberani dan handal.
5
 

Bangsa Bugis memiliki suatu asas moralitas yang dijadikan sebagai 

pedoman dalam berak tivitas. Asas moralitas itu disebut ade‟ (adat). Rahim 

menjelaskan bahwa yang disebut adat adalah bicara yang jujur, prilaku yang 

benar, tindakan yang sah, perbuatan yang patut, pabbatang yang tangguh, serta 

kebajikan yang meluas. Dengan kata lain, adat itu mengandung dan mengajarkan 

nilai-nilai kejujuran, kecendekian, kepatutan, keteguhan dan usaha serta siri’. Di 

bawah ini akan diuraikan satu demi satu asas moralitas orang Bugis. Kejujuran 

dalam bahasa Bugis disebut lempu‟.
6
  

Secara harfiah, arti kata lempu‟ adalah lurus lawan daripada perkataan 

bengkok. Dalam kitab lontara, diceritakan pelbagai contoh kasus yang 

menunjukkan suatu sikap dan perbuatan jujur. Seperti, ketika Tociung, seorang 

cendekiawan Luwu, yang diminta nasihatnya oleh calon Raja Soppeng, La 

Manussa’ Toakkarangeng. Ia menyatakan ada empat perbuatan jujur, yaitu (1) 

memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya; (2) ia dipercaya tidak curang; ia 

diberi amanah dan bertanggungjawab; (3) tidak menyerakahi yang bukan haknya; 

(4) ia tidak memandang suatu kebaikan, apabila hanya dirinya yang menikmati, 

yang dianggap kebaikan jika dinikmati secara bersama.
7
  

                                                             
5
 Christian Pelras, Manusia Bugis, h. 29. 

6
 Rahman Rahim, Nilai-nilai utama Kebudayaan Bugis (Ujung Pandang: Hasanuddin 

University Press, 1992), h. 61. 

7
 Inten, “Penanaman Kejujuran Pada Anak Dalam Keluarga.” FamilyEdu: Jurnal 

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 3, no. 1 (2017): h. 137.   
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Hal ini relevan dengan ketika Raja Bone bertanya kepada Kajaolaliddong 

sebagai seorang cendekia mengenai apa bukti suatu kejujuran? Kajaolaliddong 

menjawab bahwa janganlah engkau mengambil tanaman yang bukan tanamanmu, 

janganlah mengambil barang-barang yang bukan barang-barangmu, bukan juga 

pusakamu; jangan mengeluarkan kerbau dari kandangnya yang bukan kerbaumu, 

juga kuda yang bukan kudamu; jangan ambil kayu yang disandarkan bukan 

engkau yang menyandarkannya; jangan juga kayu yang sudah ditetak ujung 

pangkalnya yang bukan engkau yang menetaknya.  

Dalam suatu kisah, diceritakan bahwa pada masa pemerintahan La 

Manussa sebagai Raja Soppeng, wilayah Soppeng mengalami musim kemarau 

yang panjang sehingga sawah-sawah tidak berair, aktivitas ekonomi tidak lancar, 

masyarakat ramai merasakan kesusahan. Dalam masyarakat, apabila terjadi 

bencana seperti ini, maka itu pertanda ada ketidakjujuran berlangsung baik yang 

ada dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan. Raja lalu membentuk tim 

siasat mengapa terjadi bencana kemarau ini. Hasil siasatan tersebut akhirnya 

menunjukkan bahwa pada pihak kerajaan ada yang melakukan ketidakjujuran.  

Raja merenung dan mengintrospeksi dirinya, mengingat semua yang 

pernah ia lakukan sebelumnya. Akhirnya, ia menyatakan bahwa dirinya pernah 

memungut dan mengambil suatu barang di sawah kemudian ia menyuruh orang 

untuk menyimpannya dan sampai bencana terjadi belum diumumkan kekhalayak 

ramai orang. Dengan dasar itulah, ia menyatakan dirinya bersalah dan sebagai 
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penyebab dari datangnya bencana kemarau panjang. Oleh karena itu, ia 

memutuskan untuk menghukum dirinya sesuai undangundang yang berlaku.
8
  

Kasus ini merupakan suatu contoh seorang raja yang amat jujur tidak 

hanya jujur pada khalayak orang ramai, akan tetapi yang lebih penting adalah ia 

jujur pada dirinya dan Tuhannya. Pelbagai pesan yang terdapat dalam lontarak 

tentang pentingnya berbuat jujur, antara lain sebagai berikut: (1) Jika seseorang 

mesti merasa segan atau takut maka perasaan itu hanya sepatutnya diberikan 

kepada orang yang jujur, “Takutilah orang yang jujur” kata Karaeng Matowaya, 

(2) Adapun kejujuran itu ibarat sebatang bambu yang terapung di air, engkau 

tekan pokoknya maka timbul ujungnya, engakau tekan ujungnya timbul 

pokoknya, kata Karaengta ri Ujung Tana, (3) Adakalanya orang jujur tersingkir 

dan tersungkur menderita kemiskinan dalam masa yang lama. Namun, Karaengta 

I Cinrana mengingatkan, bahwa jangan jenuh dalam kemiskinan, usahakan sekuat 

daya menegakkan nilai kejujuran, sebab orang jujur meskipun tenggelam akan 

timbul juga; (4) Pada mulanya memang kejujuran diatasi oleh kecurangan, namun 

pada akhirnya yang menentukan adalah kejujuran. 

Asas moralitas yang kedua adalah kecendekiaan. Dalam bahasa Bugis, 

Kecendekiaan disebut acca, atau nawa-nawa. Konsep kecendekiaan ini, di 

samping terdapat nilai kejujuran, juga terdapat nilai kebenaran, kepatutan, 

keikhlasan dan semangat penyiasatan atau penyelidikan. Tociung, seorang 

cendekiawan Luwu, menjelaskan bahwa cendekiawan (to kanawa-nawa) 

                                                             
8
 A. B. Takko Bandung, “Budaya Bugis dan Persebarannya dalam Perspektif Antopologi 

Budaya”, Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya 15, no. 1 (2020): h. 28.. 
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mencintai perbuatan dan perkataan jujur. Pada masa menghadapi kesusahan, ia 

memikirkannya kembali dan berhati-hati dalam setiap melaksanakan sesuatu. 

Matinroe ri Lariangbangngi menjelaskan juga bahwa kecendekiaan adalah orang 

yang ikhlas, yang senantiasa berpikir mencari solusi penyelesaian suatu masalah 

yang dihadapi. Demikian pula perbuatan yang menjadi sumber bencana dan 

sumber kebajikan.
9
  

Jadi orang cendekia adalah seseorang yang senantiasa berpikir manfaat 

sesuatu dan pengembangan baik terhadap pengembangan dirinya maupun 

pengembangan kemaslahatan masyarakat pada umumnya. Sebuah syair Bugis 

menyatakan bahwa “Baik kiranya menanam pohon pinang karena batangnya dapat 

dibuat tiang, akarnya dapat dijadikan sebagai obat demam, daunnya dijadikan 

pembungkus kue, dan empelurnya dapat dijadikan sebagai pembungkus 

tembakau”. Pesan dari syair ini menunjukkan bahwa segala aktivitas seseorang 

mestilah banyak manfaatnya.  

Moralitas selanjutnya adalah kepatutan. Kepatutan dalam bahasa Bugis 

disebut asitinajang. Ungkapan dalam bahasa Bugis menyatakan tudangi 

tudangengmu, puonroi onroannmu, yang berarti “duduki kedudukanmu, tempati 

tempatmu.” Maknanya adalah segala sesuatunya mestilah ditempatkan pada 

tempatnya, mengambil sesuatu dari tempatnya dan menempatkan sesuatu pada 

tempatnya. Penyerahan atau penerimaan sesuatu, baik amanat, tugas atau pun 

                                                             
9
 A. B. Takko Bandung, “Budaya Bugis dan Persebarannya dalam Perspektif Antopologi 

Budaya”, h. 29.  
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jabatan yang tinggi mestilah berasas kepada kepatutan. Seseorang akan 

memberikan sesuatu bantuan karena memang ia layak memberi bantuan.
10

  

Sebaliknya, seseorang tidak akan merasa hina dan malu jika ia hanya 

diberi bantuan karena ia merasa layak menerima bantuan. Dalam meraih 

kepemimpinan, leluhur orang Bugis berpesan bahwa “Janganlah engkau serakahi 

suatu kekuasaan, jangan pula engkau terlalu menginginkan kekuasaan yang terlalu 

tinggi, karena jangan sampai engkau tidak dapat memperbaiki dan membangun 

negeri. Jika engkau diperlukan oleh orang banyak, maka nampakkan dirimu, jika 

engkau ditunjuk maka penuhilah keinginan orang ramai.” 

Asas moralitas yang utama adalah siri‟. Secara sosial-budaya salah satu 

dari sifat yang melekat pada suku bangsa Bugis adalah siri‟. Banyak ahli yang 

telah mengkaji makna siri‟. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata siri‟ diartikan 

sebagai sistem nilai sosio-kultural dan kepribadian yang merupakan pranata 

pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu, dan sebagai anggota 

masyarakat. Laica menjelaskan bahwa konsep siri‟ mempunyai dua kandungan 

nilai, yaitu nilai malu dan nilai harga diri. Perkataan malu dalam kamus besar 

bahasa Indonesia diartikan sebagai “segan melakukan sesuatu karena ada rasa 

hormat, agak takut, dan sebagainya”. Begitu juga dalam kamus Poerwadarminta, 

                                                             
10

 A. B. Takko Bandung, “Budaya Bugis dan Persebarannya dalam Perspektif Antopologi 

Budaya”,  h. 30. 
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malu berarti “segan, menaruh hormat (agak takut), misalnya karena kekayaannya 

banyak orang malu kepadanya”.
11

  

Perkataan malu dalam persfektif budaya mempunyai makna yang sangat 

luas, artinya malu dimaknai sesuai dengan realiti sosial orang Bugis. Laica 

menegaskan bahwa nilai malu dalam kaitan sistem budaya siri’ tidak sekedar 

mencakupi ungkapan perasaan malu bagi seseorang guna melakukan perbuatan 

yang dilarang oleh kaidah atau hukum adat, tetapi perasaan malu juga berfungsi 

sebagai upaya pengekangan diri terhadap perbuatan yang dipandang bertentangan 

dengan wujud totalitas sistem budaya (cultural system) orang Bugis. Kandungan 

nilai dalam konsep siri‟ yang kedua adalah nilai harga diri atau martabat. Laica 

menjelaskan bahwa nilai harga diri atau martabat merupakan pranata pertahanan 

psikis terhadap perbuatan tercela serta yang dilarang oleh kaidah adat. Nilai harga 

diri atau martabat menjadikan individu tidak mahu melakukan perbuatan yang 

dipandang tercela serta dilarang oleh kaidah hukum, karena hal yang dimaksud 

berkaitan dengan harkat kehormatan dirinya sebagai individu, dan sebagai 

anggota masyarakat.
12

  

Laica menekankan pula bahwa manakala seseorang melakukan perbuatan 

tercela serta dilarang oleh kaidah adat, maka individu dimaksud dipandang tidak 

memiliki harga diri (martabat). Seseorang tidak memiliki harga diri dipandang 

pula sebagai orang yang kehilangan rasa malu. Ketiadaan nilai malu serta nilai 

                                                             
11

 Laica Marzuki, Siri‟ bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Ujung 

Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 79.   

12
 Laica Marzuki, Siri‟ bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar, h. 80.    
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harga diri atau martabat dalam diri seseorang menjadikan individu yang 

bersangkutan sebagai orang yang tidak memiliki harkat siri‟. Dalam persfektif 

budaya Bugis, seseorang yang tidak memiliki harkat siri‟, tidak lagi dipandang 

sebagai manusia, tetapi binatang berwujud manusia.
13

  

Seperti ungkapan bahasa Bugis, Naiya tau de‟ sirikna De‟lainna olokoloe, 

yang berarti “manusia yang tidak memiliki siri‟ sama halnya dengan binatang.” 

Ungkapan lainnya ialah Siri‟ emmitu tariaseng tau, Narekko De‟ siri‟ta tanianik 

tau, rupa tau mani asenna, yang bermaksud “hanya dengan siri’ kita dianggap 

manusia, kalau tidak ada siri‟ kita bukan manusia, hanya berupa manusia sahaja. 

Mattulada juga menyatakan bahwa siri‟ adalah suatu hal yang abstrak dan hanya 

akibat konkritnya saja yang dapat diamati dan diobservasi. Dalam kenyataan 

sosial, kita dapat mengobservasi orang-orang Bugis yang cepat merasa 

tersinggung, lekas menggunakan kekerasan dan membalas dendam dengan 

pembunuhan, khususnya yang banyak terjadi yang berkaitan dengan pernikahan 

atau perjodohan.
14

  

Seperti contoh, apabila seseorang yang berbangsa Bugis dibawa lari anak 

gadisnya, maka ahli keluarga khususnya lelaki, mestilah berusaha semaksimum 

untuk mencari tahu dimana ia berada, dan jika berhasil menemukan si pembawa 

lari itu, maka langsung dibunuh. Mattulada menegaskan bahwa orang Bugis-

Makassar menghayati siri‟ itu sebagai panggilan yang mendalam pada diri 

                                                             
13

 Laica Marzuki, Siri‟ bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar, h. 80.    

14
 Mattulada, Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Ujung Pandang: 

Hasanuddin University Press, 1998), h. 48. 
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pribadinya, sehingga penting untuk mempertahankan suatu nilai yang 

dihormatinya. Sesuatu yang dihormati, dihargai, dan dimilikinya, mempunyai arti 

yang esensial, sama terhadap dirinya maupun bagi anggota persekutuannya.
15

 

B. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Nilai 

Dilihat dari kamus bahasa Indonesia, nilai dapat diartikan sebagai harga, 

takaran, angka, taksiran, serta hal yang bersifat penting dan bermanfaat untuk 

manusia.
16

 Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pillihan. Nilai 

merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri 

seseorang
17

 

Nilai merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia yang patut untuk 

dijalankan dan dipertahankan dalam keseharian, nilai merupakan suatu yang 

berharga, bermutu dan menunjukan kualitas dan berguna bagi manusia. Nilai 

merupakan kualitas berbasis moral. Nilai bukan benda konkret, tidak hanya 

persoalan benar salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan 

penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Namun secara umum dapat 

dikatakan, bahwa nilai selalu dihubungkan pada penunjukan suatu kualitas suatu 

benda ataupun perilaku dalam berbagai realitas.
18
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 Mattulada, Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h. 49. 

16
 Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: WidyaKarya, 2011), h. 337. 

17
 Rohmad Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta. 2011), h. 

11. 

18
Muhmed Ayeli, Ilmu dan Nilai dalam Realitas Empiris (Pekanbaru: Suska Press, 2012), 

h. 11. 
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Nilai secara etimologi merupakan pandangan kata value(bahasa Inggris). 

Dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, 

menunjukan kualitas, dan berguna bagi manusia.
19

Nilai adalah seperangkat 

keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan 

corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku.  

Oleh karena itu nilai selalu dikaitkan dengan etika, moral atau budi pekerti, 

sistem nilai merupakan standar umum yang diyakini, yang diserap dari keadaan 

obyektif maupun diangkat dari keyakinan, sentimen perasaan umum maupun 

identitas yang diberikan atau diwahyukan oleh Alla swt., yang pada gilirannya 

merupakan sentimen perasaan umum, kejadian umum, identitas umum yang oleh 

karenanya menjadi syariatumum.
20

 

Nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup 

sistem kepercayaan, dimana seorang harus bertindak atau mengjindari suatu 

tindakan, juga berbicara mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas 

dikerjakan, dimiliki dan dipercayai. Oleh karena itu, nilai bersifat menyeluruh, 

bulat, terpadu. Sehingga kebulatan tersebut mengandung aspek normatif dan 

operatif. Dilihat dari segi normatif, nilai merupakan pertimbangan seorang tentang 

baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan dilihat dari aspek operatif, nilai 
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Qiqi Yuliati Zakiyah, A. Rosdiyana, Pendidikan Islam Kajian Teori dan Praktik di 

Sekolah (Bandung: CV Pustaka Setia. 2014), h. 14. 

20
Abu Ahmadi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT RinekaCipta, 2012), 

h. 202. 
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mengandung lima kategori perilaku manusia, yaitu fardu, sunnah, mubah, makruh, 

dan haram.
21

 

Berbagai definisi tentang nilai, pada dasarnya mengarah pada suatu 

pemahaman bahwa nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak terlihat, 

namun dapat muncul mewarnai sesuatu yang membawanya. Peran nilai tersebut 

sangat dominan, sehingga pembawa nilai itu sendiri akan menjadi suatu hal 

pokok, dominan, dan penting atau tidaknya atau tergantung dari nilai didalamnya. 

Beberapa ahli menberikan pandanganya, mengenai definisi nilai, yaitu:  

a. H. M Rasjidi dalam Qiqi Yulianti, mengemukakan bahwa penilaian seseorang 

dipengaruhi oleh fakta-fakta atau keadaan berubah, penilaian juga biasanya 

berubah. Hal ini berarti bahwa pertimbangan nilai seseorang berdasarkan 

fakta.
22

 

b. Ngalim Puwanto mengatakan bahwa, nilai yang ada pada seseorang 

dipengaruhi oleh adanya adat istiadat, etika, kepercayaan dan agama yang 

dianutnya. Semua itu memengaruhi sikap, pendapat dan pandangan individu 

yang selanjutnya tercermin dalam cara bertindak dan bertingkah laku dalam 

memberikan penilaian.
23

 

c. Ahmad Sanusi mendefinisikan nilai, sebagai keyakinan abadi untuk 

menunjukan bahwa cara berperilaku atau cara hidup tertentu dipilih secara 
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personal dan sosial dibandingkan dengan cara berperilaku atau cara hidup 

yang menjadi kebalikannya.
24

 

Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokan dalam empat 

tingkatan sebagai berikut: 

a. Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang 

mengenakkan dan tidak mengenakkan yang menyebabkan orang senang atau 

menderita tidak enak. 

b. Nilai-nilai kehidupan: dalm tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi 

kehidupan misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, kesejahteraan umum. 

c. Nilai-nilai kewajiban: dalam tingkatan ini, nilai-nilai kewajiban yang sama 

sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai 

semacam ini adalah keindahan, kebenaran dan pengetahuan, yang murni 

dicapai dalam filsafat. 

d. Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkatan ini terdapat moralitas nilai dari yang 

suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai 

pribadi.
25

 

Berdasarkan berbagai keterangan diatas, maka dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan nilai adalah, konsepsi dan pandangan manusia tentang segala 

hal yang berada disekitarnya dengan tingkatan yang berbeda-beda. Misalnya 

mengenai baik, penting, indah dan lain sebagainya yang bercorak kepada 

pemikiran, perasaan dan perilaku menusia yang sifatnya positif. Nilai menjadi 
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suatu yang dipentingkan oleh manusia sebagai subjek menyangkut baik buruk dan 

sebagainya. 

Nilai merupakan salah satu bagian penting dari kebudayaan itu sendiri. 

Suatu tindakan dapat diterima secara moral apabila harmonis atau selaras dengan 

nilai-nilai yang telah disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana tindakan 

tersebut dilakukan. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan ideal.
26

 

Sehingga dengan sendirinya keyakinan manusia dan keyakinan masyarakat 

terhadap nilai-nila tersebut akan mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan 

manusia. Pengaruh tersebut dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan 

manusia, yang kemudian akan menjadi contoh untuk perbuatan generasi 

selanjutnya. 

Jika suatu perbuatan dinilai salah, misalnya mencuri, kekerasan, berjudi 

dan minim minuman keras, maka manusia sekiranya dengan sendiri sadar 

mengetahui perbuatan mana yang baik dan mana yang tidak baik dilakukan agar 

tergerak untuk menghindari perbuatan tersebut. Sebaliknya, jika suatu perbuatan 

dinilai baik, maka manusia akan tergerak dan berusaha untuk mewujudkan 

perbuatan tersebut. Selain itu, manusia yang lain dalam hal ini masyarakat sekitar, 

juga akan menyetujui tentang baik atau buruknya suatu perbuatan, sehingga 

seseorang terhindar dari cerita yang bisa membuat perasaan menjadi kacau. 

2. Pengertian Pendidikan 

Dalam Bahasa Indonesia istilah pendidikan berasal dari kata “didik”, 

dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an” mengandung arti proses 
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perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan; proses perbuatan, 

cara mendidik.
27

 

Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu paedagogosyang berarti 

pergaulan dengan anak-anak. Paedagog (pendidik atau ahli didik) ialah tugasnya 

membimbing anak-anak.
28

Istilah ini kemudian juga diterjemahkan ke dalam 

bahasa Inggris dengan education yang berarti pengembangan atau bimbingan.
29

 

Pendidikan dalam perspektif Islam, dalam rangka memudahkan untuk 

memahami suatu istilah, uraian definisi pendidikan Islam dibagi ke dalam 

beberapa tahap. secara bahasa pendidikan yang bahasa Arab disebut 

“tarbiyah”memiliki tiga asal makna. Yang pertama tarbiyah bermakna az-zidayah 

dan an-nama yang berarti bertambah atau tumbuh. Makna kedua tarbiyah adalah 

nasyaa dan  tara‟ra‟ah yang bermakna tumbuh dan berkembang. Dan makna 

ketiga aslaha yang berarti memperbaiki. 

Secara terminologi, pendidikan itu harus berbentuk usaha yang sistematis 

yang ditujukan kepada pengembangan seluruh potensi anak dengan berbagai 

aspek baik ranak kognitif, afektif, dan pdikomotorsehingga tujuan akhir adalah 

kesempurnaan hidup.
30

 Banyak sekali istilah pendidikan yang dikemukakan oleh 

para tokoh pendidikan, diantaranya: Ahmad D. Marimba, menjelaskan pendidikan 

adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap 
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perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian 

yang utama.
31

 

Pengertian pendidikan menurut undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
32

 

Menurut Fadhil Al Jamali, mendefinisikan pendidikan islam adalah upaya 

mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan 

berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga 

terbentuk pribadi yang sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, 

maupun perbuatan.
33

 

Oleh Ibnu Faris menjelaskan bahwa konsep pendidikan dalam islam 

adalah membimbing seseorang dengan memperhatikan segala potensi padeagogik 

yang dimilikinya, melalui tahapan-tahapan yang sesuai, untuk didik 

jiwanya,akhlaknya, akalnya, fisiknya, agamanya, rasa sosial politiknya, 

ekonominya, keindahannya dan semangat jihadnya.
34
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Hal ini memunculkan konsep pendidikan akhlak yang konferhensif, 

dimana tuntutan hakiki dari kehidupan manusia yang sebenarnya adalah 

keseimbangan hubungan antara manusia dengan tuhannya, hubungan manusia 

dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. 

Di dalam literatur karya-karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat berbagai 

istilah yang dipergunakan oleh ulama dalam memberikan pengertian tentang 

pendidikan dalam islamyang tercakup delapan pengertian yakni sebagai berikut: 

a. Al-tarbiyah al-diniyah (pendidikan keagamaan) 

b. Ta‟lim al-din (pengajaran agama) 

c. Al-ta‟lim al-diny (pengajaran keagamaan) 

d. Al-ta‟lim al-islamy (pengajaran keislaman) 

e. Tarbiyah al-muslimin (pendidikan orang-orang muslim 

f. Al-tarbiyah fil al-islam (pendidikan dalam Islam) 

g. Al-tarbiyah „inda al-muslimin (pendidikan di kalangan orang-orang Islam  

h. Al-tarbiyah al-islamiyah (pendidikan Islam).
35

 

Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan Islam dapat diukur sesuai yang 

disebut diatas. 

3. Peran Pendidikan 

Peran pendidikan dalam membina umat sangat besar dalam usaha 

menciptakan kekuatan-kekuatan yang mendorong kearah terciptanya tujuan yang 

dikehendaki. 
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Islam adalah agama ilmu dan agama akal, Islam selalu mendorong 

umatnya untuk mempergunakan akal dan menuntut ilmu pengetahuan, agar 

dengan demikian mereka dapat membedakan mana yang benar dan mana yang 

salah, serta dapat menyekami hakikat alam. Dengan menganalisis segala 

pengalaman yang telah dialami oleh umat yang telah lalu dengan pandangan 

filsafat yang menyebut manusia sebagai binatang yang berfikir, yaitu sebagai 

makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan, dan dengan 

dasar itu manusia ingin selalu mengetahui apa yang ada disekitarnya.
36

 

Peranan pendidikan dalam membina umat sangat besar dalam usaha 

menciptakan kekuatan-kekuatan yang mendorong kearah terciptanya tujuan yang 

dikehendaki. Tidak terlepas dari kedudukan manusia, ia juga harus mengabdikan 

dirinya kepada Allah swt. Dengan penuh rasa tanggungjawab, serta manusia juga 

sebagai khalifah maka manusia juga harus mampu mengolah alam ini dengan 

penuh tangguangjawab. Oleh karnanya, pendidikan bukan hanya sekedar tindakan 

lahiriyah, tetapi juga tindakan batiniyah, sebab dalam proses pendidikan ada 

tanggungjawab yang harus dijaga dan diembang. Dan melaksanakannya dengan 

baik, praktis bahwa arah dan tujuan pendidikan akan mudah dicapai. 

Menurut Mustafa al-Ghulayaini, bahwa pendidikan dalam Islam adalah 

menanamkan akhlak yang mulia didalam jiwa anak pada masa pertumbuhannya 

dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehinga akhlak itu menjadi 
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salah satu kemampuan dan meresap kedalam jiwanya kemudian buahnya 

berwujud dalam ketakwaan, kebaikan dan cinta tanah air.
37

 

Agar anak menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dengan 

ditunjukkan melalui pola asuh  yang berhubungan dengannya (Habluminallah) 

secara baik disisi lain hubungan sesama manusia (Hablum minannas) dan alam 

sekitarnya dengan baik pula. 

Fadhil al-Djamali sebagaimana yang dikutip Ramayulis, mengatakan 

bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang 

lebih baik, sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan 

dasar (fitrah) yang dimilikinya.
38

 

Pendidikan itu adalah untuk mempertajam kecerdasan, tanpa adanya 

pendidikan perasaan seorang anak tidak akan halus, kejelasannya juga tidak akan 

tajam, dan kemauannya juga tidak akan kuat, salah satu tempat untuk mendapatka  

pendidikan itu di sekolah dan sekolah juga tidak bisa memberikan pendidikan 

secara maksimal karna dibatasi oleh waktu, dan yang paling berperan penting 

adalah pendidikan dari keluarga dan lingkungan, dan satu hal yang tidak 

didapatkan seorang anak hari ini adalah contoh teladan tentang etika, tatakrama, 

sopan santun, adat istiadat, dan itu hanya bisa dicontohkan atau diperlihatkan di 

lingkungan keluarga 

Dalam lingkungan suatu pendidikan dikondisikan agar lingkungan fisik 

dan sosial kultural suatu pendidikan memungkinkan para peserta didik bersama 
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dengan warga satuan pendidikan lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian 

di satuan pendidikan yang mencerminkan perwujudan nilai / karakter 

Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan agar terjadi proses 

penguatan dari orang tua serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap prilaku akhlak 

mulia yang dikembangkan di satuan pendidikan menjadi kegiatan keseharian di 

rumah dan di lingkungan masyarakat masing-masing.
39

 

Maka dari itu dilihat dari sudut pandang telah memberikan pandangan 

maka kita tentunya harus memiliki cara agar bagaimana kemudian anak mampu 

terarah dengan baik dengan adanya pendidikan akhlak dan pola asuh orang tua. 

4. Tujuan Pendidikan 

Pendidikan merupakan kunci yang tidak bisa diabaikan, karena merupakan 

salah satu faktor penunjang dalam pendidikan moral, manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap tuhan itu tidak dapat diwujudkan secara tiba-tiba melainkan 

perlu adanya proses dalam sebuah pendidikan, dan itu sudah menjadi ketentuan 

yang harus dipelajari seumur hidup, baik dalam ruang lingkup keluarga, sekolah 

dan masyarakat 

Sebagaimana lazimnya suatu usaha atau kegiatan, maka pendidikan 

sebagai suatu usaha tentu memiliki tujuan sebagai target yang akan dicapai. 

Merumuskan tujuan pendidikan berarti merencanakan suatu target atau sarana 

yang akan dicapai setelah kegiatan pendidikan itu berlangsung. 

Dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan 

nasional, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional dalah: Berkembangnya 
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peserta didik agar menjadi manusia yang beriman danbertakwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap mandiri dan menjadi 

warga megara yang demokratis.
40

 

Jika tujuan pendidikan diarahkan untuk memperoleh materi maka akan 

menimbulkan kebencian, kecurangan, dan permusuhan. Pendidikan harus 

mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak.  

Tujuan pendidikan dibagi menjadi dua, yang pertama pendekatan diri 

kepada Allah swt, menjadikan dalam perosesnya harus mengarah kepada 

pengenalan, yang kedua diraihnya profesi manusia sesuai bakat dan 

kemampuannya 

Hal ini dapat kita liat dari tujuan pendidikannya agar manusia berilmu 

bukan sekedar berilmu melainkan ilmu yang diamalkan. Mempelajari ilmu 

pengetahuan tidaklah semata mata untuk pengetahuan itu sendiri tetapi sebagai 

wujud ibadah kepada Allah swt. 

Pendidikan adalah suatu pondasi dalam hidup yang harus dibangun sebaik 

mungkin. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan 

potensi danmencerdaskan anak dengan lebih baik, untuk mendapatkan pendidikan 

yang baik seorang anak harus kreativ, memilikikepribadian, kecerdasan, mandiri 

dan menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab  

Pendidikan adalah proses pembelajaran kepada anak agar dapat brbuat 

baik, berakhlak muliah, dan dapat memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan 
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membuatnya menjadi seorang manusia yang taat kepada Allah swt, serta kritis dan 

berfikir 

 

C. Konsep Akhlak 

1. Pengertian Akhlak 

Menurut etimologi, akhlak berasal dari bahasa arab (اخالق) bentuk jamak 

dari mufradnya khuluk (خلق) yang berarti “budi pekerti”. Sinonimnya adalah etika 

dan moral, etika berasal dari bahasa latin etos, yang berarti kebiasaan, moral juga 

berasal dari bahasa latin mores, yang berarti kebiasaan.41
 

Selanjutnya, dengan mempelajari pengertian akhlak secara istilah, menurut 

Ibnu Miskawih, akhlak yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong 

untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

Sejalan dengan itu, Ibrahim Anis mengatakan: Sifat yang tertanam dalam jiwa 

yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik dan buruk tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
42

 

Dalam Islam dapat dikatakan sebagai akhlak yang islami adalah akhlak 

yang bersumber pada ajaran Allah swt, dan Rasulnya. Akhlak islami merupakan 

amal perbuatan yang sifatnya terbuka sehingga dapat menjadi indikator seseorang 

apakah seorang muslim yang baik atau buruk. 
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Akhlak ini merupakan buah dari akidah dan syariah yang benar, secara 

mendasar, akhlak ini erat kaitannya dengan kejadian manusia yaitu khaliq 

(pencipta) dan makhluk (yang diciptakan). 

Rasulullah saw, diutus untuk menyempurnakan akhlak yaitu untuk 

memperbaiki hubungan makhluk (manusia) dengan khaliq (Allah swt). dan 

hubungan baik antara makhluk dengan makhluk. 

Kata “menyempurnakan” berarti akhlak tersebut bertingkat, sehingga perlu 

disempurnakan. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak bermacam-macam, dari 

akhlak sangat buruk, sedang, baik, baik sekali, sehingga sempurna. Rasulullah 

saw, sebelum bertugas menyempurnakan akhlak, beliau sendiri sudah berakhlak 

sempurna. Perhatikan firman Allah swt. Dalam Q.S al-Qalam /68:4 

            

Terjemahannya:  

“Sesungguhanya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”
43

 

Karena akhlak yang sempuna itu, Rasulullah saw, patut dijadikan uswa al-

hasanah (teladan yang baik). Firman Allah swt. Dalam Q.s al-Ahzab/33:21 
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Terjemahanya :  

“sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang menharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”
44

 

Dari kedua ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Rasulullah saw, adalah 

sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia, untuk itu umat muslim diharap 

untuk mencontoh perbuatan atau tingkah laku yang sangat mulia tersebut. Adapun 

hadist adalah sumber dan pedoman umat islam setelah al-Quran, juga didalamnya 

diterangkan tentang pendidikan akhlak, hal ini dapat diketahui sebagaimana 

Rasulullah saw bersabda: yang artinya “sesungguhnya saya diutus untuk 

menyemputnakan akhlak, 

Berdasarkan ayat diatas, orang yang benar benar ingin bertemu dengan 

Allah swt. dan mendapatkan kemenangan di akhirat, maka Rasulullahsaw, yang 

dijadikan cintohnya, Rasulullah saw, adalah teladan yang paling baik.  

Bagi Nabi Muhammad saw, al-Qur’an sebagai cerminan berakhlak, orang 

yang berpegang teguh pada al-Qur’an dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-

hari, maka sudah termasuk meneladani akhlak Rasulullah saw, sumber akhlak 

adalah al-Qur’an. Adapun indikator akhlak yang bersumber dari al-Qur’an yaitu: 

a. Kebaikan bersifat mutlak (al-khairiyah al-muthlaq), yaitu kebaikan yang 

terkandung dalam akhlak merupakan kebaikan murni dalam lingkungan, 

keadaan, waktu, dan tempat apa saja; 

b. Kebaikannya bersifat menyeluruh (as-shalahiyyah al-ammah), yaitu kebaikan 

yang terkandung di dalamnya kebaikan untuk seluruh umat manusia; 
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c. Implementasinya bersifat wajib (al-ilzam al-mustajab), yaitu merupakan 

hukum tingkah laku yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum 

d. Pengawasan bersifat menyeluruh (al-raqabah al-muhitah), yaitu melibatkan 

pengawasan Allah swt., dan manusia lainnya, karena sumbernya dari Allah 

swt
45

. 

Terkait dengan pembentukan akhlak, yang terpenting bukan hanya sekedar 

mengkaji dan mendalami konsep akhlak, tetapi sarana dan proses untuk 

mencapainya juga sangat penting sehingga seseorang dapat bersikap dan 

berperilaku mulia seperti yang dipesan kan oleh Nabi Muhammad swa, dengan 

konsep akhlak dan proses tersebut dan mengarah pada tingkah laku sehari-hari. 

Dengan demikian pendidikan akhlak dapat diartikan dengan suatu sadar 

dan terencana untuk memberikan bimbingan dan pengajaran jasmani dan rohani 

kepada anak didik berupa pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat 

menghasilkan perubahan yang dimanifestasikan pada sebuah perilaku, dan gerak 

jiwa yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada agama (akhlak islam) 

Akhlak bersumber pada al-Qur’an wahyu Allah yang tidak diragukan 

keaslian dan kebenarannya, dengan Nabi Muhammad saw, sebagai the living 

Quran. Semua pengikut Nabi Muhammad juga harus diajarkan dengan ajaran al-

Quran, semua muslim harus meneladani Nabi Muhammad saw.
46

Sehingga 

seseorang dapat memahami yang dilakukannya baik dan benar ataupun buruk dan 
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salah, termasuk karakter mulia (akhlaq mahmuda) atau akhlak tercela (akhlaq 

madzmuma) 

Akhlak dapat untuk membersihkan hati dari kotoran hawa nafsu dan 

amarah, sehingga hati menjadi bersih, yang dapat menerima cahaya dari Tuhan. 

Disamping itu juga memberikan petunjuk bahwa ilmu akhlak akan memberikan 

contoh kepada manusia agar mampu menilai dan menentukan suatu perbuatan 

untuk selanjutnya menetapkan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang 

baik ataupun yang buruk.
47

 

Selanjutnya, dengan mempelajari pengertian akhlak secara istilah banyak 

dikemukakan oleh para ahli. Menurut Ibnu Miskawaih, akhlak itu adalah sifat 

yang tertanam dalam jiwa dan mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa 

melakukan pemikiran dan pertimbangan, sejalan dengan itu, Ibrahim Anis 

mengatakan: sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-

macam perbuatan baik dan buruk tanpa memerlukan pikiran dan perkembangan 

dari sudut lingkungan.
48

 

Akhlak mansia terhadap lingkungan hidup pada dasarnya akhlak yang 

diajarkan al-Qur’an terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai 

khalifah, kekhalifaan menurut adanya interaksi manusia terhadap sesamanya dan 

manusia terhadap alam. Kekhalifaan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan 

serta bimbingan agar semua makhluk mencapai tujuan penciptanya. 
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Akhlak mempunyai ruang lingkup yang secara khusus berkaitan dengan 

pola hubungan. Pola hubungan yang dimaksud dalam akhlak adalah sebagai 

berikut: 

1) Akhlak kepada Allah 

Akhlak kepada Allah merupakan sikap terpuji yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada tuhan sebagai khalik.
49

 

Sikap manusia sebagai ciptaan kepada Tuhan tentunya sudah ditentukan 

dalam al-Qur’an dan sunnah. 

Akhlak kepada Allah bertitiktolak pada pengakuan dan kesadaran 

bahwa tiada tuhan selain Allah.
50

 Dia-lah satu-satunya yang dapat 

menciptakan segalanya, termasuk alam semesta serta manusia dan 

kemampuan yang dimiliki manusia. 

Yang paling utama dalam konteks akhlak kepada Allah sw. adalah 

menisbahkan segala yang baik kepadanya dan menafian segala yang buruk, 

bakan menurut imam Al-Ghazali, termasuk mensucikan Allah swt dari segala 

pujian makhluk karena batas akhir dari pujian makhluk belum lagi mencapai 

pujian yang sebenarnya buat Allah swt.
51

 

2) Akhlak kepada diri sendiri 

Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Akhlak 

adalah salah satu sikap untuk terus menjada dan merawat dua unsur yang 

dimiliki oleh diri sendiri. Dan nafsu adalah kelemahan yang dimiliki manusia, 
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karna kadang susah untuk dikendalikan serta juga hawa nafsu akan 

memeperbudak manusia. 

Oleh karena itu, setiap manusia perlu menjaga dan mengembangkan 

dirinya sendiri, memelihara dua unsur yang dimiliki. Terkait hal ini, Hamzah 

Ya’qub sebagaimana dikutip oleh Ali Mas’ud menyatakan bahwa manusia 

mempunyai kewajiban moral terhadap dirinya sendiri, antara lain; memelihara 

kesucian diri, baik jasmani atau rohani, memelihara kerapian, menambah 

pengetahuan dan membina disiplin.
52

 

3) Akhlak kepada sesama manusia 

Akhkah kepada sesama mempunyai makna bahwa harus saling tolong 

menolong dalam kebaikan, sudah ada dalam al-Qur’an bahwasanya kita 

sebagai manusia tidak boleh melakukanhal negatif, seperti maling mengejek, 

membenci, memfitnah, bahkan sampai membunuh, mengambih harta 

rampasan tanta didasari oleh ketetapan yang diajarkan oleh Rasulullah, 

melainkan juga hal-hal yang paling kecil semisal berkata jujur, memuliakan 

tetangga, berbuat baik kepada orang tua, dan tidak menghardik anak yatim 

dan memberi makan kepada orang miskin.  

Dalam al-Qur’an dijelaskan Q.S al-Baqarah /2:83. 
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Terjemahannya :  

“janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baik kepada orang 

tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin. Dan bertuturkanlah yang 

baik kepada manusia, laksanakan shalat dan tunaikanlah zakat, akan 

tetapi kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu, 

dan kamu masih menjadi pembangkang”
53

 

Sudah jelas bahwa sebagai manusia harus menjalankan apa yang 

diperintah dan menjauhi larangan, maka membantu orang lain juga didapatkan 

dari hasil berakhlak orang tua nerakhlak kepada diri sendiri dan berakhlak kepada 

Allah swt. 

4) Akhlak kepada alam 

Alam mencakup segala sesuatu yang adak di sekitar manusia, baik 

binatang, tumbuhan, serta hal-hal yang tidak bernyawa.
54

Allah swt telah 

menemtapkan manusia di bumi, dan di bumi inilah Allah menciptakan segala 

sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk hidup. Hal ini dijelaskan dalam 

al-Qur’an surat al-A’raf ayat /7:10; 

                      

   

Terjemahannya :  
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“Dan sesungguhnya, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana 

kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu (tetapi) sedikit sekali kamu 

bersyukur.” 

Dengan demikian, melalui perenungan dan pergaulan dengan alam ciptaan 

Allah swt Yang kemanfaatannya ditujukan bagi manusia, dapat mendorong 

adanya kesadaran akan keesaan dan kebesaran Allah swt. Meski semua itu 

diperuntukkan untuk manusia, tetapi manusia juga tidak boleh semenah-menah 

merusak ekosistem alam itu sendiri. 

Disisi lain perubahan akhlak mujahadah dan riyadah guna mentransirmasi 

rohani dan buruk menjadi baik itu menurut Al-Ghazali harus melalui tahapan 

keadaan yang panjang. Ia menjelaskan bahwa: 

“Tidak akan mendarah daging akhlak religius dalam jiwa seseorang selama 

ia belum membiasakan diri dengan adat kebiasaan baik, dan meninggalkan semua 

akhlak buruk, serta belum membiasakan kebiasaan orang yang rindu pada perilaku 

baik. Dan ia merasa nikmat dengan perbuatan baik itu dan enggan berharap 

perbuatan baik serta membencinya., Kemudian tidak cukup dalam memperoleh 

kebahagiaan yang dijanjikan Allah swt itu dengan bagusnya akhlak, merasakan 

kelezatan taat, enggan terhadap maksiat dalam sekali waktu serta tidak dalam 

waktu lainyya. Namun seharusnya itu terjadi secara kontinyu dalam seluruh umur 

kehidupan.
55

 

Berangkat dari pernyataan diataskita dapat menjelaskan bahw proses 

transformasi rohani dalam artian perubahan akhlak itu biasanya melalui empat 

tahap, yaitu: penyadaran, pembiasaan, internalisasi, dan istiqamah. 
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2. Akhlak dalam Al-Qur’an 

Akhlak merupaka suatu tatanan hidup yang membedakan manusia dengan 

makhluk lainnya, manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat kemanusaiaanya 

sebagai makhluk Allah swt yang paling mulia, bahkan lebih jelek derajatnya 

daripada binatang. 

Sebagai umat islam tentunya kita dituntut untuk memiliki dan 

melaksanakan akhlak tauhid yang bersumber kepada al-Qur’an dan al-Hadis, 

bukan kepada akhlak sekuler yang senantiasa melandaskan sikap hidup yang 

berorientasi duniawi belaka.
56

 

Akhlak merupakan suatu tatanan moral yang bersumber dari ajaran islam 

yaitu al-Qur’an dan Hadis. Segala aspek akhlak dalam Islam selalu dijiwai oleh 

ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan perintah untuk berakhlak baik ataupun 

yang berkaitan larangan berakhlak buruk. Isyarat untuk berakhlak baik ini 

diungkapkan dalam al-Qur’an tidak kurang dari 163 ayat dan larangan bersikap 

tercela sekitar 131 ayat. 

Adapun salah satu ayat yang mengnajurkan kebajikan yaitu dalam Qur’an 

surah al-Hajj /22:77
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Terjemahanyna :  

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tulanmu, 

dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.
57

 

Allah swt. memerintahkan kepada oarng-orang yang beriman agar 

melaksanakan shalat pada waktu yang telah ditentukan, lengkap dengan syarat dan 

rukunnya, menghambahkan diri, bertobat kepada Allah swt. dan beribadah 

kepadanya merupakan perwujudan dari keimanan dihati sanubari yang telah 

merasakan kebesaran, kekuasaan dan keagungan Allah swt. Serta mengajarkan 

perbuatan-perbuatan baik, seperti memperkuat hubungan silaturahmi kepada 

sesama manusia (Hablumminannas),berbudi pekerti yang baik, hormat 

menghormati, kasih mengasihi sesama manusia,termasuk melaksanakan perintah 

Allah swt (Hablumminallah),serta memperbaiki dan memperhatikan alam sekitar 

(Hablumminalalam) dan jika dilaksanakan maka mereka akan berhasil dalam 

kehidupan memperoleh kebahagiaan serta ketentraman hidup. 

Lama setelah Rasulullah saw, meninggal dunia, orang bertanya kepada 

Aisya: “Bagaimana akhlak Rasulullah saw.,?” Aisyah berkata: “Akhlak beliau 

adalah al-Qur’an,” ketika orang itu mendesaknya: “Apa yang dimaksud dengan 

akhlak Rasulullah itu al-Qur’an?” Aisyah memberikan contoh: “Tidakkah kamu 

membaca surah al-Mu’minun?” Mungkin karena dalam surah al-Mu’minun, 

karakteristik seorang mukmin secara jelas digambarkan dengan akhlaknya. 
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a. Tarikh dan Akhlak 

Sebetulnya seluruh ajaran al-Qur’an adalah akhlak. Di dalam al-Qur’an 

banyak dikisahkan tarikh dari umat terdahulu, tetapi al-Qur’an bukan buku 

sejarah, ketika al-Qur’an bercerita tentang Fir’aun, tidak diceritakan bahwa kapan 

dan tahun berapa ia dilahirkan atau mati, berapa jumlah balatentara yang 

dimilikinya. Fir’aun dilukiskan sebagai pemimpin dan simbol dari tiruan yang 

berakhlak buruk. 

Sesungguhnya Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang dimuka bumi dan 

menjadikan penduduknya berpecah belah, dan menindas segolongan dari mereka, 

menyembeli anak-anak lelaki mereka, dan membierkan hidup anak-anak 

perempuan mereka. Sesungguhnya Fir’aun termasuk orang-orang yang berbuat 

kerusakan. (Q.S al-Qashas/28:4). Semua kisah dalam al-Qur’an dimaksudkan 

untuk memberikan pelajaran. Maka kisahkanlah kisah-kisah itu supaya mereka 

mengambil pelajaran(Q.S al-A’raf /7: 176)
58

 

b. Hari Akhir dan Akhlak 

Ketika al-Qur’an menceritakan hari akhir, penghuni surga dan penghini 

neraka lebih banyak diceritakan dari segi akhlaknya di dunia.
59

Apakah yang 

memasukkan kamu ke neraka saqar? Mereka menjawab: “Kami dahuku tidak 

termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan shala, dan kami tidak (pula) 

memberi makan orang-orang miskin, dan adalah kamo membicarakan yang batil, 

bersama dengan orang-orang yang membicarakannya”. 
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Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam taman-taman 

(surga) dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada 

mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah 

orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam; dan di 

akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah swt.); dan pada harta-harta 

mereka ada hak untuk orang midkin yang meminta minta dan orang miskin yang 

tidak mendapat bagian. 

c. Fiqih dan akhlak 

Ada ikhtilaf dikalangan para ulama tentang jumlah ayat-ayat hukum di 

dalam al-Qur’an. Mulai dari ratusan ayat sampai kepada beberapa puluh ayat saja. 

Barangkali satu-satunya ayat yang jelas-jelas mengajarkan fiqhi adalah ayat 

tentang wudhu (QS al-Mai’idah/5:6). Hampir tidak ada perincian fiqhi didalam al-

Qur’an. Yang paling menarik ialah kenyataan bahwa ayat-ayat tentang fiqhi selalu 

dihubungkan dengan akhlak. Shalat dalam definisi al-Qur’an adalah sesuatu yang 

dapat mencegah kekejian dan kemungkaran (QS al-Ankabut /29:45). Puasa 

diwajibkan untuk melatih orang agar menjadi orang yang taqwa (QS al-

Baqarah/2:183) dan taqwa dan orang-orang yang taqwa adalah “orang-orang yang 

mengimfakkan hartanya dalam suka dan duka, yang mampu menahan amarahnya, 

yang memaafkan orang lain, dan yang berbuat baik”(QS al-Imran/ 3:136). Haji 

harus dilakukan dengan memelihara akhlak “barang siapa yang melakukan 

kewajiban haji, maka hendaklah ia tidak berkata kotor, tidak melakukan kefasikan 

dan tidak bertengkar pada waktu melakukan haji” (QS al-Baqarah/ 2:197).
60
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D. Pola Asuh Orang Tua 

1. Pengertian Pengasuhan Anak 

Pengasuhan berasal dari kata “asuh” yaitu menjaga merawat dan mendidik 

anak kecil, kata “asuh” dapat berarti, membibing, membantu, melatih, dan 

sebagainya, dan memimpin (mengepalai dan menyelenggarakan) suatu badan atau 

lembaga-lembaga.
61

 

Pengasuhan anak secara umum adalah sistem pemeliharaan, pendidikan, 

perlindungan anak dan harta benda hingga dewasa, atau mampu berdiri sendiri 

demi kepentingan terbaik anak, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan anak kasih 

sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan permanesi dari orang tua atau 

pihak-pihak lain yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak.
62

 

Usia 1-3 tahun, Pada usia ini terdapat beberapa kesamaan karakteristik 

dengan masa sebelumnya, yang secara fisik masih mengalami pertumbuhan 

yangpesatsehungga terbentuk beberapa karakteristik Khusus anak usia 2-3 tahun 

adalah sebagai berikut:  

a. Sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. 

Anakmemiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang 

luarbiasa. Explorasi yang dilakukan kan kan oleh anak terhadap bendaapa saja 

yang ditemui merupakan proses belajar yang sangat efektif. motivasi belajar 

pada anak usia tersebut menempati grafik tertinggi dibandingsepanjang 

usianya bila tidak ada hambatan dari lingkungan,  
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b. Mulai mengembangkan kemampuan berbahasa, diawali denganberceloteh, 

kemudian satu dua kata dan yang belum jelas maknanya. akan belajar dan 

berkomunikasi, pembicaraan orang lain dan belajarmengungkapkan isi hati 

dan pikiran,  

c. Mulai belajar mengembangkan emosi, perkembangan emosi anakdidasarkan 

pada bagaimana lingkungan memperlakukannya.
63

 

Usia 4-6 tahun masa awal, memiliki karakteristik sebagai berikut :  

a. Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukanberbagai 

kegiatan. hal ini bermanfaat untuk mengembangkan oto-otot kecilmaupun 

besar, seperti memanjat, melompat dan berlari. 

b. Perkembangan bahasa juga semakin baik, anak sudah mampumemahami 

pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikiran dalam batas-

batas tertentu, seperti meniru, mengulang pembicaraan.  

c. Perkembangan kognitif (daya pikir) sangat pesat, ditunjukkan denganrasa 

ingin tahu yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Hal itu terlihatdari 

seringnya anak menyakan sesuatu yang dilihatnya.  

d. Bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainansocial, 

walaupun aktivitas bermain dilakukan secara bersama-sama. 

Usia 6-12 tahun masa pendidikan dasar, jika berpedoman pada 

perkembangan anak maka pada tahapan perkembangan anak maka, anak usia 

sekolah dasar dibagi menjadi 2 masa, yaitu usia 6-9 tahun masa kanak-kanak awal 

dan usia 10-12 tahun masa kanak-kanak akhir.  
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Masa ini merupakan masa bermain bersama, ditandai anak sudah suka 

keluar rumahdan mulai bergaul dengan teman sebayanya, Pada masa ini anak 

sudah memiliki dan memilih teman untuk bergaul.Anak pada tahap usia ini 

memilikikarakteristik senang bermain, bergerak, berkerja dalamkelompok, dan 

senang merasakan sesuatu secara langsung. Menurut Harvigust perkembangan 

anak usia sekolah dasar ini meliputi :  

a. Menguasai keterampilan fisik yang digunakan dalam permainan 

danaktivitasfisik, 

b. Membangun hidup sehat,  

c. Belajar bergaul dan bekerja dalm kelompok,  

d. Belajar menjalankan peranan social sesuai dengan jenis kelamin,  

e. Belajar membaca menulis, dan menghitung agar mamou berpartisipasi dalm 

masyarakat,  

f. Memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berfikir efektif,  

g. Mengembangkan kata hati, moral dan nilai-nilai dan  

h. Mencapai kemandirian pribadi.
64

 

Mengasuh anak merupakan tugas orang tua dalam sebuah keluarga yang 

berada di lingkungan masyarakat. Di dalam keluarga merupakan tempat utama 

dimana anak berkembang dan dibesarkan oleh orang tua hingga dewasa dan 

mandiri. Serta anak tidak boleh diperliharkan contoh yang tidak baik karena 

secara otomatis anak akan meniru apa yang terjadi di lingkungan sekitar, prilaku 

anak akan menjadi keras ketika orang tua selalu bertengkar dihadapan anak. 
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 Menurut pandangan masyarakat pada umumnya sebuah keluarga terdiri dari 

orang tua dan anak, hubungan yang terjalin antara orang tua dan anak sangat 

ditentukan oleh sikap orang tua dalam mengasuh anak, proses yang dilakukan 

orang tua terhadap anak dan apa yang ditanamkan orang tua kepada anaknya sejak 

dini, hal itu tertuju pada pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua yaitu 

suatu metode yang dipilih dan dilakukan dalam mengasuh anak.  

Pada dasarnya dalam sebuah keluarga memberikan kesempatan pada anak 

untuk mengembangkan perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada di 

lingkungan masyarakat atau disebut adat istiadat, jika di dalam keluarga itu 

menerapkan pola pengasuhan yang tepat, maka anak dapat mematuhi aturan yang 

sesuai dengan adat istiadat yang ada dilingkungannya. 

Pola asuh orang tua yang dapat mengembangkan serta meningkatkan 

kemandirian anak adalah pola asuh orang tua yang positif dan 

demokratis.
65

Melalui pemahaman terhadap cara belajar akan-anak sangat 

membantu mengembangkan pengetahuan anak secara optimal sehingga kelak 

anak akan menjadi generasi unggul yang siap memasuki era globalisasi. 

2. Konsep Dasar Teori Pola Asuh Orang Tua Positif 

Menurut Luluk Asnawati Pala pengasuhan menunjukkan sikap atau 

perilaku orang tua yang berinteraksi dengan anaknya. Cara orang tua menerapkan 

aturan mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang 
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sertamenunjukkan sikap dan prilaku yang baik sehingga dapat dijadikan contoh 

teladan bagi anaknya
66

 

Ciri-ciri perilaku orang tua yang dapat dikategorikan kedalam kelompok 

orang tua dengan pola asuh positif, yakni: 

a. Reasonable parents(pola asuh orang tua yang layak/pantas) 

Anak didalam kehidupan sehari-hari senantiasa diperlakukan dengan 

baik oleh orang tuanya, meskipun anaknya melakukan suatu kesalahan atau 

kekeliruan, orang tua harus menegur dalam situasi dan kondisi tertentu jika anak 

melakukan kesalahan maka orang tua berupaya menunjukkan dan dan 

memperbaiki kesalahan tersebut dengan melakukan komunikasi, berupa transaksi 

langsung, dengan alasan dan pertimbangan yang layak/pantas atau sesuai dengan 

bobot kesalahan anak. Komunikasi atau transaksi tampak dalam ucapan dan 

tindakan orang tua yang selalu memberikan alasan-alasan logis/rasional, masuk 

akal terhadap prilaku keliru anak, dengan tujuan dan harapan orang tua agar anak 

mau mengubah perilaku yang keliru tersebut.
67

 

b. Encouraging parents (pola asuh orang tua mendorong) 

Komunikasi atau transaksi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya 

didalam kehidupan sehari hari selalu membangkitkan, mendorong, dan 

menyemangati anak melakukan sendiri tugas-tugasnya, baik di rumah.  maupun di 

luar rumah. Pemberian dorongan semangat penting dilakukan oleh orang tua, 

terutama ketika seorang anak selalu memperlihatkan kondisi prilaku yang 
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menunjukkan “tidak bisa” mengerjakan pekerjaannya sendiri, dan mengharapkan 

bantuan orang tua dan orang lain. Dengan demikian, anak terdorong/termotivasi 

untuk mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan keampuannya tenpa rasa takut 

menghadapi kegagalan. 

c. Consistent parents (pola asuh orang tua konsisten) 

Memahami konsistensi dengan benar sangat penting bagi orang tua. 

Mengapa? Oleh karena konsistensi melatih anak menjadi tegas, tangguh, percaya 

pada kemampuan diri sendiri misalnya terhadap anak yang sering menunda-nunda 

belajar . Sifat tegas atau asertif merupakan indikator kemandirian.
68

 

d. Peace making parents (pola asuh orang tua yang menyejukkan) 

Orang tua dalam kehidupan sehari-hari harus memperlihatkan contoh dan 

tauladan, yang tampak dalam perilaku berupa ucapan-ucapan atau tindakan orang 

tua yang lemahlembut dan menyenangkan, jika anak melakukan kekeliruan maka 

orang tua memberikan teguran dengan kata-kata yang lemah lembut dan 

menyenangkan, sehingga menjadikan anak merasa tenang dan tidak tegang, orang 

tua harus menunjukkan sifat empati, mengenal dan memahami perasaan anaknya, 

sehingga memberikan kesan bahwa adak ini di pahami, berempati merupakan 

indikator kemandirian.
69

 

e. Caring parents (pola asuh orang tua yang merawat/memelihara) 

Komunikasi yang dijalin orang tua dalam kehidupan sehari-hari terutama 

yang berkaitan dengan proses tumbuh kembang anak, baik dalam hal fisik 

                                                             
68

Kustiah Sunarti, Alimuddin Mahmud, Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Anakh. 

22. 

69
KustiahSunarti, Alimuddin Mahmud, Pola Asuh OrangTua dan Kemandirian Anak, h. 

23. 



57 
 

 

maupun psikis selalu dapat perhatian penuh dari otang tuanya, dalam hal fisik 

anak sering mendapat belaian, dan dalam hal psikis tampak dalam perilaku orang 

tua, yang mau memerhatikan dan mendengar ucapan dan ungkapan perasaan, 

bergaul dengan anak sehingga anak mau terbuka dan bercerita dan koperatif 

terhadap masalah yang dialaminya. 

f. Relaxed parents (pola asuh orang tua rileks/santai) 

Komunikasi yang dibangun orang tua dalam kehidupannya sehari-hari 

selalu berada dalam suasana kehidupan rileks. Hal ini tampak pada ucapan-ucapan 

dan tindakan orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak dalam bertindak 

tanpa merasa tertekan. Orang tua cenderung menjadikan anak sebagai temannya, 

sehingga anak tidak canggung untuk menceritakan kejadian yang mereka alami 

diluar sana, anak yang senantiasa diperlakukan seperti itu, belajar menerima 

pendapat, terbuka dan koperatif terhadap orang lain, dampak positif lainnya 

adalah anak dapat merasa dipercayai, diterima apa adanya dan dihargai 

aktivitasnya.
70

 

g. Responsible parents (pola asuh orang tua yang bertanggung jawab) 

Komunikasi yang dibangun oleh orang tua didalam kehidupan sehari-hari 

memberikan kesan bahwa anak selalu dibimbing, diajar, dan dilatih dalam 

memahami kebutuhannya, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Prilaku orang 

tua tampak dalam ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan orang tua yang senantiasa 

memberikan keperayaan dan kebebasan kepada anaknya untuk melakukan sendiri 

tugas-tugasnya, aktivitas dan kebutuhannya sesuai dengan situasi, kondisi dan 
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kemampuan anak. Meskipun begitu, tidak berarti anak tersebut bebas berbuat 

sesuka hatinya, semua aktivitas yang dilakukan anak selalu melibatkan cara 

berfikir rasional, terutama yang berkaitan dengan aktivitas-aktivutas yang dapat 

menimbulkan risiko.
71

 

3. Konsep Dasar Teori Pola Asuh Orang Tua Demokratis 

Beberapa ciri perilaku orangtua yang dapat dikategorikan ke dalam 

kelompok orangtua dengan pola asuh demokratis, tampak dalam perilaku ucapan-

ucapan dantindakan-tindakanorangtua yang bersikap rasional danbertanggung 

jawab, terbuka dan penuh pertimbangan, obyektif dan tegas, hangat dan penuh 

pengertian, selalu memperlihatkan yang terbaik, bersifat realistis dan fleksibel, 

menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan diri.  

Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa haruspola asuh 

demokratis/otoritatif dapat mengembangkan atau meningkatkan kemandirian 

anak? Dalam kaitannya dengan pola asuh untuk menjawab pertanyaan tersebut, 

berikut ini dikemukakan prosespembentukan kemandirian anak dengan pola asuh 

orangtua demokratis/otoritatif:
72

 

a. Pola asuh orangtua bersikap rasional dan bertanggung jawab 

Komunikasi atau interaksi yang dibangun orangtua di dalam kehidupan 

sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak dalam 

menghadapi tugas baik di rumah maupun di luar rumah (termasuk 

sekolah)menuntut keterlibatan orangtua dalam membantu, membimbing, dan 

mengajar anak untuk menyelesaikanpermasalahannya. Orangtua dengan perilaku 
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yang sering mengucapkan, memperlihatkan, dan memperdengarkan melalui 

ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan seperti itu, membelajarkan anak berpikir 

dan bersikap rasional serta bertanggungjawabmenghadapi permasalahannya tanpa 

menyalahkan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Perilaku ucapan dan tindakan 

orangtua seperti itu dapat menjadi pemicu meningkatnya semangat dan 

kepercayaan diri anak untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya. 

b. Pola asuh orangtua terbuka dan penuh pertimbangan 

Komunikasi atau interaksi yang dibangun orangtua di dalam kehidupan 

sehari-hari bersikap terbuka dan penuh pertimbangan. Artinya, jika orangtua 

menolak perilaku atau perbuatan anak karena bertentangan dengan aturan 

yangtelah ditetapkan dalam keluarga maka orangtua tetap memerlakukan dan 

menerima anak sesuai dengan keadaan yang tampak pada saat itu dan apa adanya. 

Misalnya, anak yang minta diantar ke toko buku, padahal orangtuanya baru saja 

tiba di rumah, setelah seharian bekerja di kantor.Orangtua menolak permintaan 

anak, sehingga anak kecewa, mengomel dan bahkan marah kepadaorangtua 

karena merasa kebutuhannya tidak diperhatikan oleh orangtuanya. Terhadap 

permasalahan anak ini orangtua perlu merespon dengan menunjukkan kekeliruan 

atau kesalahananak melalui komunikasi/interaksi.
73

 

c. Pola asuh orangtua obyektif dan tegas 

Komunikasi atau interaksi yang dijalin orangtua di dalam kehidupansehari-

hari tampak melalui ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan orangtua yang tegas, 

menyampaikan dengan jelas dan seperti apa adanya tanpa dibuat-buat. Jika 
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orangtua tidak menyukai perilaku atau perbuatan anak, maka orangtua 

harusmengatakan dengan sebenarnya, tanpa menutup-tutupi, agar anak 

mengetahuidengan pasti bahwa perilakunya mengganggu orangtua. Misalnya, 

perilaku anak yang suka mengambil barang dan meletakkannya di sembarang 

tempat.Orangtua sangat penting memberikan alasan di balik ucapan dan 

tindakannya itu, agar anak memahami kehendak orangtuanya, tanpa anak merasa 

dipersalahkan.  

d. Pola asuh orangtua hangat dan penuh pengertian 

Komunikasi atau interaksi yang dijalin orangtua dalam kehidupan sehari-

hari selalu memperlihatkan contoh dan tauladan yang tampak dalam ucapan-

ucapan dan tindakan-tindakan yang hangat dan menyenangkan. Jika anak 

melakukan kekeliruan atau kesalahan maka orangtua memberikan tegurandengan 

kata-kata yang lemah lembut dan penuh pengertian.Perasaan senang pada anak, 

dipahami bahwa dirinya diterima, dipahami, dan dimengerti terhadap 

kelalaiannya. Merasa diterima, dipahami, dan dimengerti membelajarkan 

anaktentang pentingnya memiliki rasa empati terhadap orang lain.
74

 

e. Pola asuh orangtua bersifat realistis dan fleksibel 

Komunikasi atau interaksi yang dijalin dalam kehidupan sehari-

haridisesuaikan dengan usia, tahapan-tahapanperkembangan dan kebutuhan 

anak.Halini tampak dalam ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan orangtua yang 

mendorong anak belajar mengenal dan memahami potensi dirinya, khususnya 

kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Berdasar pada 
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kekuatan dan kelemahan tersebut orangtua mengajak anak berdialog secara 

terbuka dan realistis terhadap permasalahan yang dialami anak, dan orangtua 

terbuka memberi bantuan kepada anak. masalah tidak akan selesai tanpa 

diungkapkan dengan jelas. Anak yang sering mendengarkan ucapan-ucapan 

dantindakan-tindakan seperti itu dari orangtuanya, akan belajar bersikap realistis 

danmau membuka diri menerima tawaran yang diajukan kepadanya. Orangtua 

yang memerlakukan anak melalui dialog dan mau membuka diri, membelajarkan 

anak tentang cara-cara bersikap, berperilaku, dan berpikir realistis, logis, fleksibel 

dan mau terbuka tanpa perasaan cemas terhadap orangtuanya. Berpikir 

realistis,fleksibel dan terbuka.
75

  

f. Pola asuh orangtua menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan diri 

Komunikasi atau interaksi yang dibangun orangtua di dalam kehidupan 

sehari-hari terhadap anaknya, diarahkan pada upaya menumbuhkan 

danmendorong munculnya sikapdan perilaku yang menunjukkan keyakinan 

dankepercayaan diri pada anak untuk melakukan sendiri tugas-tugasnya, baik 

tugas di sekolah maupun tugas di rumah. Menumbuhkan keyakinan dan 

kepercayaan diri pada anak penting dilakukan orangtua, dengan tujuan 

membangkitkan kemauan anak untuk melakukan sendiri aktivitas-aktivitas sesuai 

dengan kebutuhannya, tanpa menggantungkan diri pada pihak lain. Perkataan 

ataukalimat yang terlontar pada anak “saya tidak bisa” tidak serta merta diterima 

olehorangtua, sebelum anak melakukannya. Orangtua dengan cara yang bijak 

mengajar, melatih, dan membimbing anak untuk mengganti kata “saya tidak bisa” 
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menjadi “saya tidak mau”, Mengapa? Oleh karena banyak di antara anak tidak 

dapat membedakan antara “tidak bisa” dan “tidak mau”. Orangtua yang 

memahami ungkapan kalimat seperti itu, berupaya membantu anaknya 

denganprinsip “di mana ada kemauan di situ ada jalan”. Membelajarkan dan 

melatih anak tentang pentingnya menumbuhkan kemauan untuk melakukan 

sesuatu dan membuang jauh-jauh kata-kata yang selalu mengatakan “tidak bisa”, 

padahal sebenarnya anak tidak berupaya (tidak mau) melakukannya. 

Membangkitkankemauan anak terhadap suatu kegiatan dengan semangat “saya 

bisa atau saya mampu” dapat menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan diri pada 

anak.
76

 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual sebagai rujukan epistemologis dari penelitian ini 

adalah mendeskripsikan aspek nilai pendidikan akhlak pada pengasuhan anak 

yang dikaji dengan pendekatan fenomenologi guna menganalisa orang tua yang 

memberikan pendidikan akhlak kepada anak dalam masyarakat Bugis, penelitian 

ini juga mengacu pada model dari interaksi antara anak dan orang tua di Desa 

Salemba. Adapun bagan dari kerangka konseptual dalam penelitian ini, adalah: 
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Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Pada Pengasuhan Anak Dalam 

Masyarakat Bugis di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaen Bulukumba 

Paedagogi  

dan  

Andragogi 

Pendekatan 

Fenomenologi 
Nilai Pendidikan Konsep Akhlaq Pola Asuh Orang 

Tua 

•Nilai pendidikan sebagai batasan segala sesuatu yang 
mendidik kearah kedewasaan, bersifat baik yang mengarah 
kepda taqwa. 

•Aspek kepribadian, akhlak kepada Allah Swt, akhlak kepada 
sesama, akhlak kepada lingkungan. 

• Hak dan kewajiban kedua orang tua dalam mengasuh anak di 
masyarakat bugis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif 

yaitu penelitian lapangan (field research). Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bersifat siklus dan naturalistik. Penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena dan fakta yang ada.
1
 

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif berdasarkan 

ciri-ciri (1) dilakukan berlatar ilmiah; (2) manusia sebagai alat atau instrumen 

penelitian; (3) analisis secara induktif; (4) penelitian yang bersifat deskripsi; (5) 

lebih mementingkan proses daripada hasil.
2
  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian iniadalah Desa Salemba, 

Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Alasan calon peneliti mengambil 

lokasi penelitian di Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba 

karena beberapa pertimbangan antaranya adalah tempat calon peneliti dilahirkan 

                                                             
1
SukmaDinata, Metode Penelitian Pendidikan  (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006),  h. 

72. 

2
Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. II; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 8. 



65 
 

 

dan dibesarkan, sehingga calon peneliti banyak mengetahui kondisi geografis, 

keadaan sosial kultural dan kondisi psikologi masyarakat Desa Salemba. Tentu hal 

ini memudahkan sekaligus membuat calon peneliti lebih nyaman untuk 

mengambil data yang calon peneliti perlukan selama meneliti di lokasi tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan diartikan sebagai suatu upaya dalam melakukan kegiatan 

penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan gejala atau fenomena 

yang akan diteliti.
3
Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mempelajari dan 

memahami nilai-nilai pendidikan akhlak pada pengasuhan anak dalam masyarakat 

bugis di Desa Salemba. 

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan disiplin ilmu yang di dalami dan 

disoroti menurut bidang ilmu tertentu yang ditekuni, sehingga digunakan 

pendekatan normatif, psikologis, pedagogis, historis, antropoligis, dan 

menejemen.
4
 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat asal data 

penelitian diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 
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1. Data Primer 

Sumber data primer, sehubungan dengan tema besar penelitian ini adalah 

nilai-nilai pendidikan akhlak pada pengasuhan anak dalam masyarakat Bugis, 

maka yang diambil sebagai informan penelitian ini yaitu, kepala keluarga 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang dapat mendukung 

data primer yang diperoleh diluar objek penelitian, yang meliputi: dokumen-

dokumen, referensi atau buku-buku dan jurnal yang relevan dengan masalah yang 

menjadi fokus penelitian yang berkaitan dengan Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

Pada Pengasuhan Anak dalam Masyarakat. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

observasi dan  metode dokumentasi. Adapun metode tersebut:   

1. Observasi 

Obesrvasi adalah teknik mengumpulkan data dengan melakukan 

pengamatan langsung pada objek kajian. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang strategi orang tua dalam mendidik anak dalam masyarakat bugis di 

Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Saat menggunakan 

metode observasi ini agar lebih efektif maka peneliti menggunakan pedoman 

observasi sebagai instrumen dalam penelitian. Instrumen tersebut berisi item-item 

tentang catatan peneliti mengenai strategi pendidikan akhlak pada pengasuhan 

anak dalam masyarakat bugis. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan langsung kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat 

atau direkam. Jenis wawancara ada tiga yaitu wawancara terstrukur, wawancara 

semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 

Adapaun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara 

tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah teknik wawancara yang 

dalam pelaksanaannya, pewancara awalnya bertanya tentang keadaan keluarga 

yang termasuk hubungan antara anak dengan orang tua (ayah dan ibu) dengan 

sendirinya orang tua membahas tentang bagaimana mereka mendidik dan 

mengajarkan akhlak kepada anaknya. Pada waktu menggunakan wawancara jenis 

ini, pewancara bertanya dengan bebas, namun sebuah panduan tetap disiapkan 

untuk memastikan topik yang akan ditanyakan sudah termasuk dalam wawancara 

tersebut.
5
 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencari data atau 

informasi yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen yang 

ada, seeperti media gambar, jurnal, artikel, buku induk, buku pribadi, dan surat-

surat keterangan lainnya. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, 

yang kemudian peneliti menggunakan alat-alat bantu dalam mengumpulkan data 
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seperti tape recorder, camera, buku catatan, list dokumentasi, lembar obersevasi 

dan pedoman wawancara. 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu 

metode yang digunakan dalam menganalisis, menggambarkan, dan meringkas 

berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil 

obsevasi dan dokumentasi atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang 

terjadi di lapangan. Pengolahan data dapat dilakukan setelah data yang 

diperlukan terkumpul. Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting 

dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data maka data tersebut dapat 

diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data 

mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-

kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian 

rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan 

bermanfaat untuk menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian. 

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Reduksi Data(data reduction) 

Setelah data terkumpul, maka peneliti menganalisis dan melakukan 

pemilihan data pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting, sesuai 

sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

2. Penyajian Data(data display) 
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Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, 

maka akan memudahkan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
6
 

3. Penarikan Kesimpulan(Verivication/Conclusion Drawing) 

Setelah keseluruhan tahapan telah dilalui maka penarikan kesimpulan awal 

dapat dilakukan. Sejak awal ke lapangan dan juga dalam proses pengumpulan 

data, peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari data yang 

diperoleh. 

G.   Pengujian Keabsaha Data 

1. Trigulasi 

Uji keabsahan data merupakan cara yang digunakan untuk melakukan 

pengujian terhadap data yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam uji 

keabsahan data adalah metode triangulasi, yaitu menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai sumber dan metode perolehan data.  Metode triangulasi 

terbagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi 

waktu. 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu menguji keabsahan data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

                                                             
6
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. XII; Bandung: CV Alfabeta, 2016), h. 

92 
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b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik yaitu menguji keabsahan data dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya data 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau 

kusioner.Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan 

data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang 

benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda. 

c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu yaitu menguji keabsahan data dengan cara melakukan 

wawancara, observasi, atau teknik yang lain namun dalam waktu dan situasi yang 

berbeda.
7
Misalnya wawancara dilakukan di pagi hari saat narasumber masih segar 

dan belum banyak masalah, kemudian dilakukan lagi di siang atau sore hari di 

saat narasumber sudah dihadapkan dengan tugas-tugas atau masalah. Bila hasi uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sampai 

ditemukan kepastian datanya.  

2. Membercheck 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti 

kepada subjek penelitian atau narasumber, Pelaksanaan membercheck dilakukan 

setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan berkaitan 

dengan permasalahan yang ingin dipecah 

                                                             
7
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. VI; Jakarta: 

Alfabeta, 2009), h. 274. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Selayang Pandang Lokasi Penelitian 

1. Bulukumba 

Ketika seseorang mendengar kata Bulukumba, bagi orang-orang lokal mereka 

akan spontan mengingat kampung halaman mereka, sedangkan bagi orang luar 

Bulukumba spontan akan membayangkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten 

yang di juluki Butta Panrita Lopi ini. Kabupaten yang terdapat di bagian selatan 

Sulawesi Selatan ini menyimpan segudang pariwisita bahkan yang paling terkenal 

adalah Pantai Bira dengan pasir putihnya, Suku Kajang dengan keunikannya. 

Kabupaten dengan sejuta pesona alam ini banyak membuat pendatang takjub 

dan terhipnotis akan wisatanya. Namun, sangat sedikit yang tau historiografi 

Bulukumba kalaupun  ada itu mungkin adalah sejarawan lokal atau pemerhati sejarah 

dan budaya lokal di Bulukumba, bahkan peneliti sering menjumpai banyaknya pelajar 

lokal yang tak tau seperti apa dan bagaimana itu Bulukumba. 

a. Kondisi Geografis dan Demografis 

Secara astronomis Kabupaten Bulukumba terletak diantara koordinat 5ᵒ20” 

sampai 5ᵒ40” Lintang Selatan dan 119ᵒ58 sampai 120ᵒ28 Bujur Timur dengan posisi 

geografis wilayah sebagai berikut : 
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1. Bagian Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai 

2. Bagian Selatan : Berbatasan dengan kabupaten Selayar 

3. Bagian Timur : Berbatasan dengan Teluk Bone 

4. Bagian Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng 

Daerah Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yaitu dataran rendah, 

dataran tinggi yang terletak diantara kaki Gunung Bawakaraeng sampai Gunung 

Lompobattang, daerah pantai, serta laut lepas. Wilayah Kabupaten Bulukumba berada 

dibagian ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas kurang lebih 1154,58 

km² atau sekitar 2,5 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
1
  

Gambar I 

Peta Wilayah Kabupaten Bulukumba 

Sumber Data : Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bulukumba 

                                                             
1
BPS Bulukumba, “Bulukumba Dalam Angka”, Situs Resmi BPS Bulukumba. 

https://Bulukumbakab.bps.go.id ( 2021). 

https://bulukumbakab.bps.go.id/
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Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan dan 126 desa/kelurahan 

yang terdiri dari 24 kelurahan dan 102 desa.  Dari total 10 kecamatan terdapat dua 

Kecamatan yang paling luas yaitu Kecamatan Gantarang dengan luas 173,51 km² dan 

Kecamatan Bulukumpa dengan luas 171,33 km² atau sekitar 29,87 % dari total luas 

Kabupaten Bulukumba. Sedangkan kecamatan yang paling kecil ialah Kecamatan 

Ujung Bulu yang merupakan ibu kota Kabuptaen Bulukumba dengan luas 14,44 km² 

atau sekitar 1,25% dari luas wilayah.
2
 

Berikut ini komposisi kuantitatif pembagian luas wilayah 10 kecamatan yang 

ada di Kabupaten Bulukumba : 

Tabel I 

Komposisi Data Luas Wilayah Kabupaten Bulukumba 

2022 

No Kecamatan Luas Wilayah 

1. Ujung Bulu 14,44; 1% 

2. Ujung Loe 144,31; 13% 

3. Bontobahari 108,60; 9% 

4. Kajang 129,06; 11% 

5. Herlang 68,79; 6% 

6. Rilau Ale 117,53; 10% 

                                                             
2
BPS Bulukumba, “Bulukumba Dalam Angka”, Situs Resmi BPS Bulukumba. 

https://Bulukumbakab.bps.go.id ( 2021).tA 

https://bulukumbakab.bps.go.id/
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7. Bulukumpa 171,33; 15% 

8. Kindang 148,67; 13% 

9. Gantarang 173,51; 15% 

10. Bontotiro 78,34; 7% 

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba 

 

Kondisi wilayah Kabupaten Bulukumba ada yang datar, bergelombang, 

perbukitan, dan pegunungan. 95,39% berada pada ketinggian 0-1000 mdpl dengan 

tingkat kemiringan 0-40ᵒ. Daerah pegunungan di Kabupaten Bulukumba terbentang 

mulai dari bagian Barat ke Utara dengan ketinggian mulai daari 100 mdpl sampai 

>500 mdpl. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kindang, Bulukumpa dan Rilau Ale. 

Sedangka daerah yang memiliki dataran rendah dan pesisir yaitu Kecamatan 

Bontobahari, Bontotiro, Ujung Loe dan Ujung Bulu.
3
 

 Kabupaten Bulukumba dengan luas daerah yang begitu luas dengan jumlah 

penduduk 437.607 ribu penduduk (213.443 laki-laki dan 224.164 perempuan) yang 

tersebar di sepuluh kecamatan, Kecamatan Gantarang adalah adalah wilayah dengan 

jumlah penduduk lebih dari 81 ribu penduduk dan disusul Kecamatan Bulukumba 

dengan jumlah penduduk lebih dari 54 ribu penduduk. Sedangkan lajut pertumbuhan 

penduduk di Kabupaten Bulukumba berkisar 1,04%.  

Secara demografis, Bulukumba merupakan daerah yang bagus dalam 

pluralitas, Selain penduduk lokal yang bersuku Bugis dan Makassar serta sebagian 

                                                             
3
BPS Bulukumba, “Bulukumba Dalam Angka”, Situs Resmi BPS Bulukumba. 

https://Bulukumbakab.bps.go.id ( 2021). 

https://bulukumbakab.bps.go.id/
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etnis lain yang datang dan menetap disana. Di Bulukumba juga terdapat pendatang 

yang berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan etnik Tionghoa. Dibalik 

tingkat heterogenitas yang tinggi tidak menjadikan sosial Bulukumba menjadi panas 

bahkan harmonis. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Bulukumba, terdapat 1.170 

tempat peribadatan di Kabupaten Bulukumba, masjid berjumlah 906, musholah 263, 

dan 3 gereja.
4
 

Dikarenakan letak geografis Bulukumba yang terdiri dari pegunungan dan 

pesisir sehinga mata pencaharian masyarakat pun beragam. Di wilayah pesisir 

mayoritas penduduk menjadi nelayan, petani rumput laut. Sedangkan di wilayah 

dataran tinggi mayoritas petani rempah, petani persawahan, dan peternak. Di wilayah 

perkotaan sendiri mayoritas penduduk lokal bekerja di kantor-kantor pemerintah 

maupun swasta. 

b. Sejarah Bulukumba 

Histori terkait Bulukumba merupakan kisah yang sangat panjang yang 

membentang sejak berabad-abad hingga sekarang. Sebelum menjadi sebuah 

kabupaten layaknya sekarang, Bulukumba dulunya,  terdapat banyak kerajaan kecil 

bahkan puluhan yang tersebar di tiap-tiap wilayah dan pelosok. Misalnya, Kerajaan 

Tiro (sekarang menjadi Kecamatan Bontotiro), Kerajaan Hero Lange-lange (sekarang 

menjadi Kecamatan Herlang), Kerajaan Kajang (sekarang menjadi Kecamatan 

Kajang), Kerajaan Bira, Kerajaan Bulo-bulo, Kerajaan Gangking (sekarang menjadi 

                                                             
4
BPS Bulukumba, “Bulukumba Dalam Angka”, Situs Resmi BPS Bulukumba. 

https://Bulukumbakab.bps.go.id ( 2021). 

https://bulukumbakab.bps.go.id/


76 
 

Kecamatan Gantarang dan Kindang), Kerajaan Ara, Kerajaan Ujung Loe, dan 

lainnya.
5
 

Asal usul dengan nama Bulukumba bermula pada perseteruan dua kerajaan 

besar, yaitu Kerajaan Bone (Suku Bugis) dan Kerajaan Gowa (Suku Makassar). Suatu 

masa terjadi pertemuan antara kedua kerajaan tersebut di pesisir pantai yang 

bernamakan “Tana Kokkong” yang bermakna tanah dalam genggaman, peristiwa 

tersebut terjadi sekitar abad ke-17 Masehi.
6
 

Di Tana Kokkong inilah utusan dari kedua kerajaan Gowa dan Bone berjumpa 

guna melaksanakan perundingan secara damai dan menetapkan batas wilayah dan 

pengaruh kerajaan masing-masing. Sebuah bukit yang bernama “Bangkeng Buki” 

(kaki bukit) merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang dan diklaim 

dan diakui oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya yang 

bermula dari Kindang sampai ke wilayah bagian Timur. Akan tetapi pihak dari 

Kerajaan Bone bersikeras mempertahankan “Bangkeng Buki” sebagai wilayah 

teritorinya yang bermula dari wilayah barat sampai Selatan.
7
 

Pihak dari Kerajaan Bone berkata ”Bulu’ku Mupa” yang berarti masih 

gunung saya, kalimat tersebut yang menjadi cikal bakal dinamakannya daerah yang 

bersengketa tersebut dengan nama Bulukumba. Kalimat “Bulu’ku Mupa” inilah yang 

mengalami perubahan dan penyebutan menjadi Bulukumba lalu kemudian berubah 

                                                             
5
 Arianto (34 Tahun), Sarjana Sejarah, Wawancara,  Bulukumba, Sabtu 05 November 2022. 

6
 Arianto (34 Tahun), Sarjana Sejarah, Wawancara, Bulukumba, Sabtu 05 November 2022.  

7
Arianto (34 Tahun), Sarjana Sejarah, Wawancara, Bulukumba, Sabtu 05 November 2022. 
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lagi menjadi Bulukumba. Alasannya ialah dikarenakan lidah orang Gowa sulit 

mengucapkan kalimat “Bulu‟ku Mupa”, akhirnya mereka menyebutnya dengan 

“Bulukkumba” yang kemudian berubah menjadi “Bulukumba”. Sedangkan dari 

pihak Kerajaan Bone juga kesulitan melafalkan “Bulukkumba” sehingga mereka 

menyebutnya dengan kata “Bulukumpa”.
8
 Nama Bulukumpa kini menjadi salah satu 

nama kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang mayoritas masyarakat disana 

berbahasa Bugis. Sedangkan nama Bulukumba dijadikan sebagai nama kabupaten, 

sejak saat itulah nama Bulukumba mulai dipakai hingga saat ini dan secara resmi 

dipatenkan menjadi Kabupaten Bulukumba. 

Versi lain dalam penamaan asal muasal nama Bulukumba yang berasal dari 

Bulu’ Ma’kumba. Bulu artinya gunung dan Ma’kumba berarti menggarap tanah 

dengan linggis yang ujungnya lebar. Jadi akar nama versi yang ini bermakna 

menggarap tanah dipegunungan yang mulai familiar pada tahun 1400-an diwilayah 

Barat hingga Utara Bulukumba pada zaman itu.
9
  Histori Bulukumba terbilang rumit 

karena merupakan wilayah persinggahan dan menjadi rebutan Kerajaan Bone dan 

Gowa.   

Setelah diterbitkannya Undang-undang nomor 29 tahun 1959 yang berisi 

terkait pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulwesi Selatan. Nama Bulukumba 

secara resmi dijadikan sebagai nama kabupaten. Pada saat itu pula kemudian ditindak 

                                                             
8
Arianto (34 Tahun), Sarjana Sejarah, Wawancara, Bulukumba, Sabtu 05 November 2022. 

9
Muhammad Saleh Tajuddin dan Andi Tenri Yeyeng, Sinergitas Agama dan Kekuasaan: 

Menggali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba  (Gowa: Alauddin 

University Press, 2021), h. 26. 
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lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, 

tentang lambang daerah pada saat dilakukan seminar pada tanggal 28 Maret 1994 

yang mana Prof . Dr . H. Ahmad Mattulada sebagai narasumber, beliau merupakan 

ahli sejarah dan budaya. Lalu setelahnya ditetapkanlah hari jadi Kabupaten 

Bulukumba yaitu pada tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah (Perda) 

nomor 13 tahun 1994.
10

 

Secara hukum dan peraturan Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah 

tingkat II setelah ditetapkannya Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD  

Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 kemudian dilaksanakan 

pelantikan Bupati pertama yang bernama Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960. 

Mulai saat itu Bupati Bulukumba berganti sejak 1960 hingga sekarang. 

Tabel II 

Daftar Nama-Nama Pemimpin di Kabupaten Bulukumba 

2022 

No Nama Periodesasi 

1. Andi Patarai 1960 – 1966 

2. Andi Bakri Tandaramang 1966 – 1978 

3. Amien Situru (Pjs) 1978 

4. H. A Hasanuddin 1978 – 1980 

                                                             
10

Muhammad Saleh Tajuddin dan Andi Tenri Yeyeng, Sinergitas Agama dan Kekuasaan: 

Menggali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang, h. 27 
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5. Malik Hambali 1980 – 1985 

6. H. A Kube Dauda 1985 – 1990 

7 Andi Tamrin 1990 – 1995 

8. H. A Patabai Pabokori 1995 – 2005 

9. AM Sukri Sappewali - H Padasi 2005 – 2010 

10. Azikin Solthan (Plt) 2010 

11. Zainuddin Hasan – Syamsuddin 2010 – 2015 

12. AM Sukri Sappewali – Tomy Satria Y 2015 – 2020 

13. Andi Utta – H. A Edy Manaf 2020 – Sekarang 

 
Sumber Data : Website Resmi Pemerintah kabupaten Bulukumba 

2. Deskripsi Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe 

a. Geografis dan Demografis 

Secara geografis Kecamatan Ujung Loe terletak  di pesisir  Bulukumba 

dengan luas 144,31; meter persegi atau  12,5% dari total luas wilayah Kabupaten 

Bulukumba. Daerah ini merupakan daerah dataran rendah dan berada pada pesisir 

yang berbatasan dengan Kecamatan Herlang, Bontobahari dan Ujung Bulu. Di 

Kecamatan Ujung Loe terdapat 13 desa dan kelurahan, dengan rincian sebagai berikut  
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TABEL III 

Daftar Desa/Kelurahan di Ujung Loe Dalam Angka 

 

No. 

Nama Desa/Kelurahan 

Luas 

Wilayah(Km²) 

Jumlah Penduduk 

1. Desa Salemba 4,43 3.562 

2. Kelurahan Dannuang 7,45 2.896 

3. Kelurahan Manjalling 7,02 4.389 

4. Desa Padang Loang 8,52 2.115 

5. Desa Seppang 8,46 2.326 

6. Desa Bijawang 7.82 2.028 

7. Desa Lonrong 9,75 5.625 

8. Desa Balong 9,83 2.653 

9. Desa Garanta 9,42 5.138 

10. Desa Manyampa 24,05 4.657 

11. Desa Balleangin 21,61 3.603 

12. Desa Tammatto 18,45 4.793 

13 Desa Paccarammengang 7,50 1.749 

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba 2022. 
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Kecamatan Ujung Loe memiliki 48.491 total penduduk dengan klasifikasi 

23.602 Laki-laki dan 24.889 Perempuan. Di wilayah ini mayoritas penduduk 

beragama Islam. Terdapat 28 lembaga pendidikan di Ujung Loe tersebar di sekolah-

sekolah dengan multi level. Selain itu terdapat 87 Masjid dan 19 Mushola.
11

 

Dikarenakan kondisi geografis Ujung Loe yang berada dipesisir dan sebagian 

lagi daratan sehingga mayoritas mata pencharian masyarakat ialah Petani, Nelayan, 

Pegawai, Guru dan sebagaian lagi usaha kecil menengah dikawasan wisata Ujung 

Loe dan pusat kota Kecamatan Ujung Loe. 

Desa Salemba adalah bagian dariapada Kecamatan Ujung Loe dengan luas 

wilayah 4,43 kilo meter persegi atau 3,07 % dari total luas wilayah kecamatan Ujung 

Loe. Nama Desa Salemba berasal dari kata Silemba-lemba yang secara historis kata 

tersebut berakar dari sebuah peristiwa masa lampau ketika terjadi kawin sedarah yang 

bernama Samindara dan saudaranya sehingga momentum tersebut diberi julukan 

silemba-lemba atau dalam artian menikah sesama saudara. Mayoritas masyarakat 

Desa Salemba beragama Islam dengan matapencaharian yang beragam mulai dari 

Guru, Petani, Peternak, Wirausahawan dan Nelayan. Masyarakat Desa Salemba 

sendiri mayoritas mengaku sebagai suku Bugis yang bermukim dan melangsungkan 

hidup di Desa Salemba sejak dahulu kala (dominasi zaman Kerajaan Bone dan 

Kerajaan Gowa) di wilayah Bulukumba. 

 

                                                             
11

BPS Bulukumba, “Bontobahari Dalam Angka”, Situs Resmi BPS Bulukumba. 

https://Bulukumbakab.bps.go.id (2022). 

https://bulukumbakab.bps.go.id/
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b. Bahasa Masyarakat Lokal Masyarakat Desa Salemba 

Masyarakat Desa Salemba bersifat heterogen, meskipun demikian pada 

dasarnya masyarakat lokal asli adalah suku Bugis. Sepanjang perjalanan daerah ini, 

telah banyak suku dan masyarakat luar yang datang menetap di Desa Salemba. 

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Nurdin, bahwa selain masyarakat lokal banyak 

orang Jawa yang datang bermukim dan berdagang dan bekerja kantoran. Bahasa yang 

digunakan sehari-hari bagi masyarakat Desa Salemba adalah bahasa Bugis dan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa formal. 

 Berangkat dari penjelasan diatas maka dapat ditarik garis besarnya bahwa 

bahasa lokal yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat lokal di Desa Salemba 

adalah bahasa Bugis atau yang dalam bahasa lokal disebut bahasa Ugi’. Meskipun 

demikian, masyarakat lokal pandai berbahasa lain seperti Konjo. Dalam proses 

menelusuri realitas sosial masyarakat Bugis Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe, 

peneliti menemukan kecendrungan bahasa lokal digunakan oleh kalangan bapak-

bapak dan ibu-ibu, sedangkan untuk umuran dewasa masih kadang digunakan, dan 

anak remaja kebawah cenderung berbahasa indonesia. 

c. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Salemba 

Desa Salemba adalah wilayah yang teritorinya di kelilingi dataran hijau dan 

sebagahagian kecil pinggir laut, hal tersebut menjadi sumber pencaharian masyarakat 

Desa Salemba yang terjun ke dunia pertanian dan perikanan. Selain bertani dan 

melaut, banyak juga masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, penambak ikan, 

guru, pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Desa Salemba merupakan pemasok 
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hasil panen padi yang cukup besar di Sulawesi Selatan maka tak heran jika kita 

berkunjung ke sana hamparan persawahan akan menghiasi pandangan. 

1. Masyarakat Bugis Desa Salemba 

Christian Pelras, peneliti berkebangsaan Prancis, mengutarakan bahwa 

masyarakat suku Bugis sebagai komunitas yang memiliki semangat keberagamaan 

yang mengakar dan taat. Mereka dikenal sebagai masyarakat Muslim yang fanatik 

sebagaiamana beberapa suku yang juga dikenal sebagai Muslim yang taat dan fanatik 

seperti suku Minang, Sunda, dan Banjar. Masyarakat suku Bugis juga dikenal 

memiliki nilai-nilai kebudayaan yang dipegang teguh secara turun-temurun dan 

menjadi pandangan hidup mereka. Nilai-nilai utama yang dijadikan pegangan dan 

pandangan hidup masyarakat suku Bugis menjadikan masyarakat suku ini sebagai 

masyarakat yang memiliki identitas budaya yang khas, yang selalu mereka pelihara di 

mana pun mereka tinggal dan menetap.
12

  

Rahim, dalam kajiannya menyebutkan 6 nilai-nilai utama yang terdapat dalam 

paupau rikadong. Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis yang terdapat dalam pau-pau 

rikadong ini terdiri dari: alempureng (nilai kejujuran), Amaccang (nilai 

kecendekiaan), Astinajang (nilai kepatutan), Agettengeng (nilai keteguhan), Reso 

(nilai usaha) dan Siri’ (nilai malu).
13

 Karakter orang Bugis yang tersaji dalam 

berbagai karya tulis secara general bersifat ideal-normatif. Misalnya , pola interaksi 

                                                             
12

 Christian Pelras, The Bugis (Oxford: Blackweel Publisher„s, 1996), h. 4. 

13
Riskayani, “Nilai-nilai Budaya Bugis dalam Buku Pelajaran Sumange’na Calliq Puji’e 

Aqgurung Basa Ugi Kelas VII SMP/MTs” (Makassar: Universitas Negeri Makassar) h. 1-6.   
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sehari-hari orang Bugis senantiasa dilandasi oleh prinsip si pakatau – menempatkan 

harkat manusia sebagai makhluk yang termulia – dan pranata panngadereng – sistem 

norma dan aturan adat yang mengatur kegiatan dan pergaulan hidup masyarakat 

Bugis.  

Prinsip itu kemudian terjawantah pada dimensi hubungan antara joa 

(pemimpin) dengan joareng (pengikut) yang bersifat patron-client – hubungan saling 

melindungi dan menghidupi satu sama lain – menjunjung tinggi harkat diri dan harkat 

orang lain, dan setia kawan. Selain itu, orang Bugis menempatkan prinsip kejujuran 

(alempureng) dan kepantasan (assitinajangeng) sebagai orientasi tindakannya.
14

 

Penerimaan syariat Islam menjadi salah satu bagian penting dalam 

Panngaderreng (Bugis) atau Pannggadekkang (Makassar), sistem kebudayaan Bugis, 

menjadikan Islam sebagai salah satu simbol identitas penting budaya Bugis. Dengan 

demikian, tidaklah mengherankan jika orang Bugis pada umumnya menganggap 

bahwa secara normatif orang Bugis haruslah beragama Islam. Karena itu jika ada 

orang bugis yang tidak menganut Islam dianggap menyalahi kecenderungan umum 

(main stream) dan dianggap bukan lagi seorang Bugis dalam arti yang sesungguhnya. 

Pandangan ini dipegang secara merata di kalangan masyarakat Bugis, termasuk 

orang-orang Bugis yang tinggal di Kampung Bugis, Banten, sebagai konsekuensi dari 
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Ahmad S. Rustan, “Perilaku Komunikasi Orang Bugis dari Perspektif Islam”, Journal 

Komunikasi Kareba 1, no. 1 (Januari-Maret, 2013): h. 98.  
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penerimaan Islam Sara‟ (Bugis-Makassar) atau syari‟ah (Arab) sebagai bagian 

integral dari Pangaderreng atau Pannggadekkang.
15

  

Dari sejarahnya Kerajaan Bugis didirikan bukan pada pusat-pusat ibu kota dan 

sangat jauh dari pengaruh India. Itulah sebabnya di Bugis tidak ada candi. Ini berbeda 

dengan kerajaan Jawa yang mebangun pusat kerajaannya pada ibu kota dan bersifat 

konsentris. Namun demikian, orang Bugis sudah terkenal memiliki kebudayaan, 

mereka memiliki tradisi lisan maupun tulisan. Bahkan orang bugis memiliki salah 

satu epos terbesar di dunia yang lebih panjang daripada epos Mahabarata yakni cerita 

tentang La Galigo yang sampai saat ini sering dibaca dan disalin ulang dan menjadi 

budaya yang mengakar pada masyarakat Bugis
16

.  

Bagi masyarakat Bugis, adat menempati posisi sentral dalam kehidupan 

sehari-hari. Adat yang tercermin dalam prilaku hidup masyarakat Bugis membentuk 

pandangan serta pola hidup sehari-hari yang mencakup proses-proses sosial seperti 

hubungan antar individu dan kelompok, hak-hak dan kewajiban individu dalam 

masyarakat, pola-pola interkasi sosial, kepemimpinan, tertib sosial dan semacamnya. 

Sistem nilai yang paling fundamental bagi masyarakat Bugis adalah Siri’. Kesadaran 

untuk memelihara siri’ merupakan hal yang mutlak bagi setiap individu di kalangan 

masyarakat Bugis. Tidak ada hal yang paling berharga bagi masyarakat Bugis yang 

melebihi siri’. Apapun bisa dipertaruhkan, termasuk jiwa sekalipun, untuk 
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Nurnaningsih, “Pendidikan Kepribadian dalam Pangadereng: Naskah Latoa Asimilasi 

dengan Nilai-nilai Islam”, Lentera Pendidikan 18, no. 1 (Juni 2015): h. 48. 
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Muhammad Hadis Bedawi, “Nilai Siri‟ dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Maskassar dan 

relevansinya terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan” Jurnal Sosiologi Walisongo 3, no. 1 (2019): h. 80.   
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mempertahankan siri’. Demi memelihara dan mempertahankan siri’, maka orang 

Bugis sangat setia kepada adat.
17

 

Masyarakat Bugis dalam sejarah panjang banyak tersebar di berbagai wilayah 

Sulawesi Selatan, khususnya pada masa Kerajaan Bone yang banyak melakukan 

penyebarluasan kekuasaan. Secara geonologis masyarakat Bugis Desa Salemba 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba adalah masyarakat Bugis yang berasal 

dari Kerajaan Bone pada masa lampau. Hadirnya masyarakat bersukuan Bugis 

lantaran ekspansi yang dilakukan oleh Kerajaan Bone di wilayah Bulukumba 

sehingga banyak masyarakat yang mentap dan menikah dengan penduduk setempat 

dan berkembang hingga saat ini.
18

 

Masyarakat Bugis Desa Salembah secara umum memiliki kesamaan suku 

Bugis di berbagai daerah lain sehingga dalam pranata sosial pola hidup berkeluarga, 

bersosial, bernegara, berislam memiliki kesamaat yaitu kuat terhadap tradisi yang 

diwariskan oleh nenek moyang suku Bugis. Masyarkat Bugis Desa Salemba mengaku 

nenek buyut mereka berasal dari Bone yang datang sejak dahulu (zaman Kerajaan 

Bone) dan menetap di wilayah Bulukumba yang pada masa lampau merupakan 

daerah transmigrasi perdagangan lintas daerah.
19
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Ayatullah Humaeni, Etnis Bugis di Banten (Banten LP2M IAIN Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten, 2016), h. 5. 

18
 Mujahid, Usia 54 Tahun, Kepala KUA Ujung Loe, Wawancara pada 08 Agustus 2023. 

19
 Mujahid, Usia 54 Tahun, Kepala KUA Ujung Loe, Wawancara pada 08 Agustus 2023. 
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B. Konsep Nilai Pendidikan Akhlak bagi Anak pada Masyarakat Bugis di Desa 

Salemba Kabupaten Bulukumba 

Pendidikan akhlak anak dimaksudkan untuk mengembangkan segala potensi 

anak yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan semua hidup di masa 

depan. Pendidikan akhlak adalah hal terbaik yang dapat diberikan oleh orangtua 

kepada buah hatinya. Nabi Muhammad saw bersabda, “Tiada suatu pemberian pun 

yang lebih utama dari orangtua kepada anaknya, selain pendidikan yang baik” 

(Hadis oleh Hakim dalam Kitaabul Adab juz 4, hlm.7679). Negara juga melindungi 

hak anak untuk mendapat pendidikan secara umum. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 

menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hal ini sejalan 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 9 

ayat 1 yang menyatakan bahwa, “Setiap Anak berhak mendapatkan pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

minat bakatnya”.
20

 

Mengasuh dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama kedua 

orangtuanya. Ayah dan ibu harus saling mendukung dalam mengasuh dan mendidik 

anak. Orangtua perlu mengedepankan kebersamaan dan musyawarah dalam mendidik 

anak. Sehingga tidak ada yang merasa menderita sendirian dalam menanggung beban 

pengasuhan dan pendidikan anak. Menurut Imam Abu Al-Hamid Al-Ghazali, 

“Pendidikan anak adalah urusan yang sangat penting dan harus diutamakan dari 
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Emmanuel Sujatmoko, “Hak Warga Negara Memperoleh Pendidikan” Jurnal Konstitusi 7 

no. 1 (Februari, 2010): h. 185.  
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urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, 

sholeh/sholihah dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Setiap orangtua yang 

mendidiknya akan turut memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang 

dilakukannya”.
21

 

Mengasuh dan mendidik anak juga merupakan salah satu amalan ibadah bagi 

orangtua. Dalam Hadist riwayat Muslim, Nabi Muhammad saw bersabda “Apabila 

seorang anak Adam mati, putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, 

ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, atau anak sholeh/sholihah yang 

berdoa untuknya”. (HR. Muslim).
22

 

Metode mendidik anak dari masa kemasa selalu berubah dan terbaharui 

seiring tantangan zaman, metode menjadi penentu pola asuh yang baik dan relevan 

terhadap anak. Bagi masyarakat Bugis di Desa Salembah polah asuh merupakan hal 

yang yang penting karena hal ini akan menentukan psikologi dan karakter  anak 

hingga dewasa. Pola asuh diwariskan dan didapatkan melalui orang tua dan 

pengalaman selama mendidik anak. Menurut Mujahid bahwa : 

Adab dalam bahasa bugis Ade', yaitu adat nasaba' Ade' iyanaritu pribadi 

kebudayaan Ade' iyanaritu goncinna pole keyakinanna tau ugi'e maega 

a'gurung wedding dipugau', iyanaritu padatta rupa tau, maupun dengan alam 

sekitar, nennia' Ade' denawedding diartikan sebagai kebiasaan bawang. Ade’ 

tersebut terwujud dalam sifa' masyaraka'e sibawa kebudayaan narekko 
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 Miya Rahmawati, „‟Mendidik Anak Usia Dini Dengan Berlandaskan Pemikiran Tokoh 

Islam Al-Gazali” Jurnal Al-Fitrah 2 no. 2 (Januari, 2019): h. 280.  

22
 Muhammad Jaenuddin, “Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Anak Serta 

Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial”, Skripsi (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 

2015), h. 18. 
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padatta rupa tau mancajie tau utama rilalenna, Nilai-nilai utama Masyarakat 

ugi', termasuk Siri’ na Pacce harus ditanamkan dan dikuatkan melalui Ade’.
23

 

Terjemahnya: 

Adab dalam tinjauan bahasa Bugis adalah Ade‟, karena ade‟ lah yang menjadi 

kepribadian berkebudayaan. Adab adalah kunci atas keyakinan orang Bugis 

yang dengannya banyak masyarakat Bugis banyak mengambil pelajaran hidup 

untuk sesama manusia dan sekitarnya. Adab tidak bisa diartikan sebagai 

kebiasaan saja, adab lebih dalam artian lebih luas juga berwujud sifat 

masyarakat dengan kebudayaan dikarenakan sesama manusia menjadi orang 

yang mengutamakan nilai-nilai masyarakat Bugis termasuk Siri’ dan Pacce  

dan harus ditanamkan dan dikuatkan melalui adab. 

Berangkat dari penjelasan diatas menginformasikan kepada kita bahwa 

variabel materi masyarakat Bugis di Desa Salemba dalam mengasuh anak berawal 

dari mengajarkan adab atau etika sebagai manusia. Tentu adab menjadi pondasi 

utama dalam untuk menjalani kehidupan sosial dan beragama di wilayah Desa 

Salemba dan Kabupaten Bulukumba dalam jangkauan yang lebih luas. Bagi 

masyarakat Bugis di Desa Salemba, Adab menjadi prioritas bagi seluruh orang tua 

yang mendidik anaknya agar terciptanya lingkungan sosial yang rukun dan keluarga 

harmonis. 

 Pola edukasi orang tua masyarakat Bugis di Desa Salemba selalu berdasarkan 

pada ajaran-ajaran yang merupakan warisan dari pendahulu mereka. Sebuah warisan 

yang merupakan sistematika edukatif yang yang didalamnya merupakan perpaduan 

antara ajaran pendidikan Islam dan pola pendidikan kesukuan Bugis. Dimensi 

pendidikan akhlak suku Bugis di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba memunculkan model yang bisa dikatakan tradisional dan adaptif. Hal ini 
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ditinjau dari metode mengasuh anak yang tidak terlepas dari idendititas kesukuan dan 

dipadukan dengan kondisi zaman sekarang yang memasuki tahapan revolusi industri 

yang sangat mengancam generasi muda suku Bugis di Desa Salemba.
24

 

Kemudian lebih lanjut menurut Mujahid bahwa: 

Berkaitan dengan Ade’, masyaraka'ta paimeng kental dengan Pammali 

wedding to diaseng tabu tabu. Istilah merupakan bentuk larangan mappau 

sibawa mappakedo jama jamang de'e na sesuai Ade' atau peraturange. 

Ma'guru mappatabe iyanaritu nilai lokalitas pole idi' tau ugi'e sibawa Ade' 

tau riolota (leluhur) dipatanrei nasaba' wajib dipugau' untu ma'jujung ade' 

matanre supaya de'na bawang sebagai dampak modernisasi.
25

 

Terjemahnya: 

Berkaitan dengan adab, masyarakat juga kental dengan Pammali bisa juga 

disebut tabu-tabu, bentuk larangan mengucapkan dan melakukan sesuatu yang 

tidak sesuai dengan adat maupun peraturan yang berlaku pada masyrakat 

Bugis di Desa Salemba. Belajar sopan santun adalah nilai kearifan lokal bagi 

masyarakat Bugis bersamaan dengan adab sebagai budi pekerti agar tidak 

terdampak mederenisasi zaman. 

Penjelasan mengenai adab dan etika bagi masyarakat Bugis Desa Salemba 

menjadi bukti wujud kepedulian terhadap pendidikan anak yang dianggap harus 

menjadi selayaknya manusia (Insan Kamil). Usaha konkret pada pola edukasi orang 

tua kepada anak menjadi nilai ibadah yang tiada putusnya demi terciptanya manusia 

yang beradab dan bermanfaat bagi suku, agama dan negara. 

Bagi masyarakat Bugis Desa Salemba mengasuh anak memiliki tahapan yang 

dipelajari sebelum menikah, metode mendidik menjadi tanggung jawab kedua orang 

tua terhadap anak sehingga dalam berperan sebagai orang tua harus memperhatikan 
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banyak hal, mulai dari perencanaan pendidikan bagi anak dan pelaksanaannya. 

Setidaknya ada beberapa variabel yang menjadi faktor utama yaitu orang tua 

memahami 3 level dalam mengasuh anak.
26

 Hal ini penting karena level usia anak 

membutuhkan treatment pola asuh yang berbeda. 

1. Orang Tua sebagai Suri Tauladan 

Strategi Ketauladanan, menurut Suwandi pendekatan teladanan (uswah) yang 

diperankan oleh guru sangat tepat dilakukan dalam pendidikan akhlak di sekolah, 

terdapat strategi keteladanan internal dan keteladanan eksternal. Dalam Keteladanan 

internal, orang tua harus dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, 

sedangkan keteladanan eksternal adalah keteladanan yang didapatkan dari para tokoh 

yang panutan.  

Dalam pendidikan akhlak  suku Bugis keikhlasan merupakan prinsip, namun 

orang tua juga wajib memiiki bekal sebagai tokoh teladan, diantaranya (a) Orang tua 

harus mengetahui akhlak seperti apa yang harus dimiliki anaknya, (b) Orang tua dapat 

mempelajari karakter yang bersifat universal, (c) Orang tua mengetahui tahapan 

perkembangan perilaku anak agar dapat menerapkan metode yang sesuai, (d) 

mengetahui tahapan mendidik akhlak; (e) mengetahui bagaimana mengajarkan 

pendidikan akhlak kepada anak, serta (f) menyadari arti kehadirannya ditengah anak. 

Orang tua bagi masyarakat Suku bugis memiliki peran yang sangat vital bagi anak, 

anak-anak yang lahir dari keluarga suku Bugis cenderung memiliki karakter yang 
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lebih keras daripada anak lainnya. Hal ini dipicu dengan pola asuh orang tua keluarga 

Bugis di Desa Salemba yang cenderung lebih keras dan disiplin.
27

 

2. Hormat Kepada Orang Tua/Pappoji Tau Matoa 

Mengasuh anak bukanlah perkara yang mudah dilakukan, mengingat 

banyaknya anak yang mengalami stress dan depresi lantaran diasuh dengan metode 

yang salah dari orang tua. Akan tetapi, upaya terus dilakukan agar mendidik anak 

menjadi lebih baik dari masa ke masa. Bagi masyarakat Bugis Desa Salemba, 

mengajari anak untuk hormat kepada orang tua merupakan hal wajib, bahkan 

dikatakan seorang anak harus menjaga etika pada orang tua dan org yang umurnya 

lebih tua, bentuk penghormatan tersebut beragam, ada yang berkaitan dengan fisik 

atau tubuh, seperti menurunkan tangan sambil membungkuk saat hendak lewat di 

depan orang tua atau orang yang lebih tua.  

Sedangkan contoh adalah beradab adalam ucapan, seperti menggunakan kata 

iye’, kita (kamu), menyebutkan panggilan khusus (Puang atau Karaeng) untuk orang 

tertentu, diajarkan menggunakan kata Tabe dalam konteks (meminta tolong atau 

izin).
28

 

a. Pamali 

Pada keluarga masyarakat Bugis Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba terdapat segudang hal-hal yang terlarang atau dianggap 
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Pamali. Pamali disematkan pada larangan yang dilarang oleh Allah karena dapat 

mengundang malapetaka bagi si pelanggar maupun keluarganya. Dan hal ini banyak 

diajarkan kepada anak-anak keluarga Bugis untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan.
29

  

Menurut Daeng Pallawa bahwa orang tua di suku Bugis itu keras dan disiplin, 

misalnya setelah anak bermain diluar sampai sore, maka harus sampai dirumah 

sebelum magrib. Contoh lainnya adalah larangan menikahi keluarga dekat bagi 

masyarakat Bugis Desa Salemba. Larangan-larangan ini dianggap memiliki makna 

historis sehinga menjadi tabuh dilakukan pada masyarakat Bugis Desa Salemba. 

Orang tua mengenalkan Pamali kepada anak sejak kecil dengan tujuan tertanam pada 

anak tersebut sebuah prinsip yang akan menjaga martabatnya sebagai manusia hingga 

tutup usia.
30

 

b. Mengenal agama Islam dan adat istiadat suku Bugis/Appaguru tu ugi 

Masyarakat Bugis Desa Salemba dalam mengedukasi anak tidak terlalu jauh 

berbeda dengan pola asuh anak di beberapa suku lain seperti Suku Makssar, Mandar, 

dan lain sebagainya. Anak-anak pada umumnya ketika berusia 2-4 tahun telah 

diajarkan untuk mengucap kata, khusus yang terjadi di Desa Salemba ialah anak tidak 

hanya diajarkan mengucap kata mama, ibu bapak, atau ayah, tapi juga diajarkan 

mengucapkan Salam, Basmalah, Aamiin, dan juga Allah Swt.  

                                                             
29

 Daeng Palawa, Usia 56 Tahun, Security, Wawancara pada 22 Juli 2023. 

30
 Daeng Palawa, Usia 56 Tahun, Security, Wawancara pada 22 Juli 2023. 



94 
 

Orang tua dalam mengasuh anak berupaya memperkenalkan lebih dini pada 

anak terkait Islam hingga saat berusia 4-7 tahun, mereka telah berada di masjid 

belajar mengaji, menghafal surah-surah pendek, sholawatan dan lain sebagainya 

dengan anjuran orang tua yang memilih mengenalkan Islam lebih dahulu kepada 

anak. Pola asuh masyarakat memiliki sirklus yang mayoritas ketika anaknya telah 

menamatkan level SD/MI maka anak tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan 

pendidikan di Pesantren dan sebagaian kecil lainnya di sekolah MA/SMA. 

Berangkat dari pola asuh masyarakat Bugis di Desa Salemba yang telah 

memperkenalkan Islam sejak dini, disamping itu orang tua juga telah mentransfer 

pengetahuan yang berkenaan dengan kesukuaan Bugis yang diajarkan beriringan 

dengan pengenalan Islam. Hal tersebut terwujud dalam cara anak mengambil sikap 

dalam lingkungan sosialnya, misal orang tua yang mengajarkan anaknya untuk 

mengedepankan Siri‟ dalam bergaul maka dengan sendirinya anak tersebut akan 

mengutamakan agar lingkungan keluarga dan pertemanannya tidak terjadi hal yang 

memalukan untuk diri sendiri maupun keluarga seperti mencuri, sombong, pamer 

harta orang tua dan lain sebagainya. 

Mengacu pada realita sosial masyarakat Bugis yang begitu mejnjung ajara 

Islam sebagai pedoman hidup dan adat istiadat Bugis sebagai penopang dalam proses 

menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Maka dapat ditarik benang merahnya 

bahwa orang tua yang ideal adalah orang tua yang mapan dari berbagai sudut 

pandang, mental, ekonomi, paham agama, paham suku serta berintegritas dalam 
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memandu keluarga agar anak tumbuh dengan kebahagian dan kepribadian yang 

mengarah pada insan kamil.
31

 

c.  Belajar Mappatabe’ 

Sikap  mappatebe‟ dimaksud menurut Nasruddin Hamsar : 

“yanaritu suatu bentuk penghormatan kepada sesama  manusia dalam hal 

berinteraksi. Tata krama nennia' sopan santun denawedding lenynye' 

diwatakkalena seddie rupa tau. Tapi ce'demi tau pugaui nasaba' 

denaissengi bettuanna diasenge tradisi Mappatebe’ nasaba' anak-anak 

pura memang di paguru wettunna baiccu tapi maega tau makkokkoe Dena 

pugaui riasenge tabe' narekko molai diolona tau matoanna atau diolona 

taue”.
32

 

Terjemahnya: 

Mappatabe adalah suatu bentuk penghormatan kepada sesama manusia 

dalam berinteraksi. Tata krama adalah sopan santun yang tidak akan hilang 

pada diri seseorang. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang lakukan karena 

tidak tau tujuannya mappatave karena anak-anak telah diajarkan sedari 

kecil tetapi banyak yang tidak melaksanakannya didepan orang tuanya 

maupun orang lain. 

Kondisi sosial masyarakat Bugis Desa Salemba sangat mengutamakan adab 

pada proses mendidik anak, akan tetapi banyaknya tantangan zaman yang menjadikan 

banyak masyarakat Bugis disana yang sering mengabaikan adab dan etika dalam 

berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Urgensi pendidikan akhlak senantiasa 

diajarkan oleh orang tua masyarakat Bugis, banyaknya masyarakat yang menikah dini 

menjadi awal mula rantai masalah kekeluargaan yang makin hari kian membludak.  

Banyaknya masyarakat nikah sebelum memiliki bekal pengetahuan akan 

pernikahan dan parenting anak menjadikan banyaknya anak yang salah didik oleh 
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orang tua yang lalai. Olehnya itu perlu diberlakukan pendidikan pranikah dan pasca 

nikah demi terciptanya keluarga yang bahagia dan harmonis. 

Menurut Nasruddin Hamsar bahwa seorang anak perlu diajarkan menjadi 

pribadi yang beradab, dan santun. 

“Tau madecenge matanre Ade' na akan disenangi oleh orang lain. 

Oleh karena  itu, perellui dipagguru anak-anak e budaya mappatebe’ 

melalui pola asuhan seddie keluarga, sikolah dan lingkungan accule 

culenna. Maega to tau napitangi anakna pugau maja'e iyanaritu Matu 

nala contoh anak e narekko maloppoi”.
33

 

Terjemahnya: 

Orang yang memiliki adab yang bagus akan disenangi oleh orang lain. 

Oleh karena itu perlu diajari anak-anak tentang budaya mappatabe 

melalui pola asuhan dalam keluarga, sekolah dan lingkungan 

bermainnya. Banyak orang yang memperlihatkan prilaku buruk 

sehingga dicontoh oleh anak ketika dewasa. 

Banyak orang tua yang lalai dalam mengasuh anak dengan banyak 

memperlihatkan prilaku buruk, hal ini menstimulus anak untuk turut mengikuti 

prilaku buruk orang tuanya. Sehingga perlunya orang tua senantiasa mengedepankan 

prilaku baik didepan anak sehingga menciptakan ransangan positif pada anak. 

Adapun contoh prilaku buruk diantaranya merokok, berbahasa kasar, mubazir 

makanan dan membentak orang. Dengan prilaku buruk yang dilakukan orang tua 

secara berkelanjutan dalam lingkungan keluarga maka lambat laung anak akan ikut 

terjerumus pada aktivitas yang sama. 

d. ade’ Mabbicara ri Tau Toae 

Sebagai anak tentu memiliki syarat komunikasi terhadap orang yang lebih tua, 

bagi masyarakat Bugis Desa Salemba teknik berbicara telah diajarkan sehingga anak-
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anak mengerti dan paham kosakata dan intonasi kalimat saat berbicara dengan orang 

yang lebih tua darinya. Diantara pola berbicara yang diajarkan adalah dengan 

membiasakan mendengar orang yang lebih tua saat bercerita, tidak membentak orang 

yang lebih tua, tidak mengeluarkan kalimat kasar atau memojokkan orang yang lebih 

tua dan lain sebagainya.  

Selain itu pemilihan diksi kata dalam merespon orang yang lebih tua selalu 

didahului dengan istilah tabe’ sebagai bentuk penghormatan sebelum berbicara. 

Penggunaan istilah lainnya adalah iye’ (iya), idi’ (kamu/anda), Puang, dan lainnya. 

Hal-hal dasar dalam adab saat berbicara dengan orang yang lebih tua telah diajarkan 

kepada anak sejak usia belia sehingga membentuk kepribadian anak hingga dewasa, 

tentu upaya ini sangat berhasil dan dapat dilihat bagaimana etika anak-anak di Desa 

Salemba saat berbicara kepada orang yang lebih tua. Meskipun kita akan menemukan 

beberapa anak yang tidak beradab, namun hal tersebut lahir dari keluarga yang tidak 

dapat mengasuh anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
34

 

e. Ade’ Mappadiolo 

Etika Mappadiolo adalah pola asuh yang mengajarkan anak-anak agar 

kedepannya senantiasa membantu dan menolong orang lain. Hal ini bertujuan agar 

menumbuh rasa empati pada anak sehingga peduli pada lingkungan sekitar.  Urgensi 

perlunya mengajari anak adab Mappadiolo ialah guna mendidik anak menjadi pribadi 

yang sederhana dan berbudi pekerti luhur sesuai ajaran leluhur suku Bugis di Desa 
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Salemba Kecamatan ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Tentu dengan adab yang baik 

akan menjadikan anak yang berbakti pada orang tua, nusa dan bangsa. 

Rumpun masyarakat Bugis di Desa Salemba dalam mengasuh anak 

menekankan bahwa seorang anak harus senantiasa memiliki sifat yang arif dan 

bijaksana serta sikap yang tegas dalam berinteraksi. Pola interaksi yang dihasilkan 

melalui proses pendidikan keluarga menghasilkan anak yang mengedepankan adab 

dan etika, sehingga lebih jauh tanpa arahan dan perintah hal tersebut akan terbawa 

hingga dewasa dan berumah tangga. 

Interpretasi mappadiolo dari sudut pandang seorang anak dan orang tua begitu 

luas, boleh kita menafsirkan bahwa mappadiolo itu adalah proses dimana anak 

mendahulukan ajaran atau tuntunan orang tua yang bernilai positif seperti mengaji, 

membaca, mengerjakan tugas sekolah dan lain sebagainya. Boleh juga dimaknai 

sebagai  lebih memprioritaskan ajaran orang lain seperti guru, keluarga eksternal, 

teman, dan lain sebagainya. Jadi ruang lingkup ajaran mappadiolo ini begitu luas jika 

dikaitkan pada lingkaran kehidupan anak sebagai insan terdidik.
35

 

f. Ade’ Manre 

Model pelajaran dalam asuhan masyarakat bugis di Desa Salemba juga 

menyinggung soal etika atau adab di meja makan.  Bagi masyarakat bugis di sana, 

makan yang baik adalah yang tidak banyak berbicara ketika makan, karena 

kecendrungan banyak orang adalah makan sambil berdiskusi banyak hal. Selain itu 
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hal lain yang diatur adalah, berpakaian sopan ketika makan, karena sering kali ada 

orang yang makan tanpa busana di meja makan. Kemudian perihal suara menguyah 

makanan, bagi keluarga bugis anak-anak diajarkan untuk tidak terlalu berisik ketika 

mengunyah makanan karena dianggap tidak baik dan mampu suaranya mampu 

menganggu orang disekitar.
36

   

1) Pembinaan Remaja Menuju Dewasa   

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahaun 2014, remaja adalah 

penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum 

menikah. Sehingga terdapat beberapa pengelompokkan usia remaja,
37

 diantaranya:  

a) Pra Remaja (11 atau 12-13 atau 14 tahun)  

Pra remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya satu 

tahun; untuk laki-laki usia 12 atau 13 tahun - 13 atau 14 tahun. Fase ini disebut juga 

fase negatif, karena terlihat tingkah laku yang cenderung negatif. Pada fase ini 

perkembangan fungsi-fungsi tubuh juga terganggu karena mengalami perubahan-

perubahan termasuk perubahan hormonal yang dapat menyebabkan perubahan 

suasana hati yang tak terduga. Remaja menunjukkan peningkatan reflektivitas tentang 

diri mereka yang berubah dan meningkat berkenaan dengan apa yang orang pikirkan 

tentang mereka.  
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b) Remaja Awal (13 atau 14 tahun - 17 tahun).  

Pada fase ini perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan mencapai 

puncaknya. Ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal 

terjadi pada usia ini. Proses pencarian jati diri terjadi pada masa ini karena statusnya 

tidak jelas. Pola-pola hubungan sosial mulai berubah menyerupai orang dewasa 

muda, remaja sering merasa berhak untuk membuat keputusan sendiri. Pada masa 

perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, pemikiran 

semakin logis, abstrak dan idealistis dan semakin banyak waktu diluangkan untuk 

teman sebayanya.
38

  

c) Remaja Akhir (17-20 atau 21 tahun).  

Pada masa ini, remaja ingin menjadi pusat perhatian, ingin menonjolkan 

dirinya, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat dan mempunyai energi yang besar, 

dan berusaha memantapkan identitas dirinya. Pada fase ini, stabilitas mulai timbul 

dan meningkat, citra diri dan sikap pandangan lebih relistis, perasaannya lebih 

tenang, dan dalam menghadapi masalah dihadapi secara lebih matang. Seiring dengan 

perkembangan usia, pendidikan dan pengasuhan yang diterima anak remaja harus 

sesuai dengan usia yang diikuti dengan berbagai kebutuhan yang berbeda pula.
39

 

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja 

sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup 
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matang untuk dapat dikatakan dewasa. Remaja sedang mencari pola hidup yang 

paling sesuai baginya dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba 

walaupun melalui banyak kesalahan. Karena pada masa remaja ini seseorang akan 

mengalami keguncangan dan ketidakstabilan emosi, kebimbangan dalam mencari 

pegangan hidup, dan keyakinan remaja pada Tuhan dan agama akan semakin 

guncang juga apabila terdapat perbedaan antara nilai yang dipelajarinya dengan 

kelakuan orang dalam masyarakat.  

Masa remaja adalah masa yang penuh kontradiksi. Sebagian orang 

mengatakan masa remaja adalah masa energik, heroik, dinamis, kritis, dan masa yang 

paling indah, tetapi ada pula yang menyebutkan bahwa masa remaja sebagai masa 

badai dan topan, dan masa rawan. Masa remaja termasuk masa yang sangat 

menentukan, karena pada masa ini mereka mengalami banyak perubahan, baik pada 

pada fisik maupun psikisnya. Remaja adalah masa peralihan atau perobahan dari anak 

–anak ke dewasa, pada usia remaja tumbuh percaya diri (self esteem) karena konsep 

dirinya sendiri yang meliputi perasaannya, diri dan tubuh yang dimilikinya.
40

  

Self esteem ini akan berpengaruh besar terhadap apapun yang dilakukannya 

dan apabila orang tua mengarahkannya ke hal yang bersifat positif, maka remaja akan 

berbuat apa yang disenanginya tanpa memikirkan resiko. Adapun sifat-sifat yang 

melekat pada diri remaja umumnya adalah dengan ciri-ciri sebagai berikut: 
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C. Faktor Pendukung dan Penghambat Orang Tua dalam Mengasuh Anak 

Kepedulian orang tua dalam pengasuhan anak dirumah yang baik yaitu 

dimulai sejak awal kehamilan mereka para orang tua sangat bahagia dan bersyukur 

atas amanah yang berikan oleh Alloh SWT yaitu seorang anak. Oleh sebab itu mereka 

para orang tua melakukan pembiasaan baik saat menjalani kehamilan seperti olahraga 

pagi, memberikan asupan yang baik untuk janin, mengelus perut, membaca sholawat 

dan berdoa untuk kelancaran persalinan. Para orang tua memiliki pembiasaan sendiri-

sendiri saat menjalani masa kehamilan sesuai dengan keadaan orang tua tersebut. 

Pengasuhan bagi masyarakat Bugis Desa Salemba seperti membersamai anak 

ketika dirumah dengan suasana yang gembira, Sabar dengan memaklumi karena anak 

mereka belum dewasa, dan menegur ketika melakukan kesalahan. Faktor pendukung 

orang tua dalam melakukan pembiasaan anak di rumah yaitu sifat penyabar orang tua, 

lingkungan keluarga dan komunikasi yang baik dengan anak. Orang tua memberikan 

nasehat dan sabar dalam menghadapi sikap anakya yang belum dewasa dan masih 

butuh arahan. Lingkungan keluarga merupakan faktor pendukung utama dalam 

pengasuhan anak di rumah, karena dalam keluarga anak mendapatkan pengasuhan 

pertama. Komunikasi yang baik dan pelan dengan anak mampu menjadi pendukung 

dalam pengasuhan anak karena anak akan lebih bisa menerima nasehat dari orang 

tua.
41

   

1. Faktor Internal  
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Keluarga merupakan hal yang paling fundamental atas tanggungjawab 

mengasuh anak di rumah, orang tua menjadi titik sentrum wujud karakter anak ketika 

dewasa sehingga internal keluarga harus punya treathmen untuk menghadapi 

tantangan mengasuh anak. Orang tua berkewajiban menciptakan suasana rumah yang 

nyaman bagi anak sehingga membantu menstimulus aura positif pada anak agar 

bahagia. Proses mengasuh anak tentu tidak terlepas dari faktor pendukung dan 

penghambat dalam upaya mendidik anak di rumah.   

Menurut Harlock yang dikutip oleh Aku Ibu Sehat faktor yang mempengarhi 

pola asuh orang tua sebagai berikut : kepribadian orang tua, persamaan pola asuh 

yang diterima orang tua, agama dan keyakinan, pengaruh lingkungan, pendidikan 

orang tua, usia orang tua, status sosial ekonomi, kemampuan anak dan situasi. Latar 

belakang pendidikan orang tua berpengaruh terhadap berhasilnya pembelajaran anak. 

Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi mempunyai ilmu, wawasan serta 

perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya.
42

 

Pendidikan Pranikah menjadi penting sebelum membina rumah tangga 

sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu orang tua anak, Ibu Nuraeni:  

“Tentu saja berpengaruh, karena latar pendidikan orang tua dapat 

mempengaruhi partisipasi orang tua dalam mendampingi pembelajaran daring 

anak, wawasan serta perhatian orang tua berpengaruh terhadap pendidikan 

anak”.
43
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Meskipun orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan rendah tidak 

menutup kemungkinan untuk sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Hal 

ini kembali ke kesadaran diri masing-masing orang tua anak. Seperti pendapat yang 

disampaikan oleh Anwar dan Ahmad mengatakan bahwa pertumbuhan otak anak 

ditentukan oleh bagaimana cara orang tua mengasuh dan memberi makan serta 

menstimulasi anak pada usia dini yang sering disebut critical period. Selain latar 

belakang pendidikan orang tua, tingkat ekonomi keluarga juga berpengaruh terhadap 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran daring, untuk memenuhi fasilitas belajar anak 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
44

 

Perjalanan mengasuh anak merupakan proses panjang dan dinamis, yang 

mana terjadi banyak faktor penghambat dan penunjang pada prosesnya. Hal tersebut 

menjadi bukti mengapa orang tua harus senantiasa belajar. Beberapa hambatan 

masyarakat Bugis di Desa Salemba dalam mengasuh anak sebagai berikut: 

a. Karakter Orang Tua 

Anak pada dasarnya adalah kertas putih yang belum tertulisi, olehnya itu 

karakter orang tua dalam mengasuh anak sangat mempengaruhi pertumbuhan 

karakter anak. Orang tua sering kali menjadi faktor penghambat dirinya sendiri dalam 

mendidik anak dan tidak menyadari hal tersebut hingga menyebabkan anak tumbuh 

mengikuti karakter orang tuanya. Orang tua yang kasar dalam bertutur maka anaknya 

pun akan begitu mengikut pada kebiasaan orang tuanya. Sehingga penting bagi orang 
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tua menciptakan susana yang kondusif dan nyaman bagi anak dengan memperbaiki 

karakter sebagai orang tua.
45

  

Orang tua yang berkarakter penyabar, murah senyum, lemah lembut, mencintai 

keluarga, dermawan kepada pasangan dan anak, tidak berkata kasar akan meenjadi 

faktor pendukung terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. 

Begitupun sebaliknya, orang tua yang mudah marah, kasar, tidak bertanggung jawab 

maka akan menciptakan lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan cenderung 

menjadikan anak itu nakal dan tidak terkendali.
46

 

b. Ekonomi Orang Tua 

Bagi masyarakat Bugis Desa Salemba kondisi ekonomi orang tua sering kali 

menjadi faktor penghambat dalam mengasuh anak, situasi ekonomi orang tua yang 

dibawah garis ekonomi menengah. Dibandingkan keluarga dengan ekonomi 

menengah keatas tentu treathmen yang dilakukan terhadap anak akan jauh lebih baik. 

Hal ini tentu sangat mempengaruhi pertumbuh kembangan anak sejak usia dini 

hingga dewasa.
47

  

Orang tua sebagai penanggungjawab harus ekstra kerja keras untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi anak yang lumayan tinggi. Mulai dari kebutuhan makanan 

pokok, pakaian, uang jajan, kebutuhan sekolah dan lain sebagainya. Hal tersebut 
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dapat dipenuhi dengan usaha-usaha halal seperti berdagang, bertani, beternak dan lain 

sebagainya.
48

 

2. Faktor Eksternal 

Menurut Harlock yang dikutip oleh Al Tridonanto cara orang tua 

memperlakukan anak sangat mempengaruhi sifat anak. Faktor penghambat dalam 

memberikan pengasuhan anak dirumah yaitu lingkungan sekitar, emosi anak dan 

pekerjaan. Lingkungan yang mempengaruhi pengasuhan yaitu teman bermain dan 

keluarga selain bapak dan ibu. Faktor emosi anak yang masih belum bisa 

dikendalikan ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan bisa mempengaruhi 

mood anak. Anak akan melakukan hal yang tidak biasanya seperti yang biasanya 

penurut jadi membangkang. Faktor pekerjaan orang tua yang menyebabkan 

kurangnya kedekatan dengan anak sehingga tidak memperdulikan perkembangan 

anak.
49

  

Masyarakat Bugis Desa Salemba dalam kehidupan rumah tangga selalu 

mendidik anak dengan menggunakan ajaran orang, ajaran yang diterima begitu 

kompleks seputar etika bersosial di masyarakat umum. Pada fakta di lokasi penelitian 

menunjukkan bahwa banyak anak yang nakal lantaran faktor lingkungan yang tidak 

positif sehingga menstimulus anak untuk turut menjadi pribadi yang tidak baik. 

Contoh misalnya seorang anak SD yang melihat orang dewasa merokok ataupun 
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kasar, tentu hal ini menimbulkan rasa ingin tahu anak untuk mencoba hal negatif 

tersebut sehingga dapat merusak anak usia dini.
50

 

Perbandingan sederhananya adalah kita bisa melihat bagaimana anak kecil 

hingga dewasa tumbuh dan berkembang di beberapa negara Maju seperti Finlandia, 

Qatar, Kanada, Brunei Darussalam dan lain sebagainya. Negara dengan parenting 

anak terbaik lahir dari lingkungan yang positif, sehingga menciptakan karakter akhlak 

anak yang sholeh dan sholehah. Tentu selain, kondisi Desa Salemba pasca Pandemi 

Covid 19 yang melanda tentu mempengaruhi tatanan sosial di masyarakat. Proses 

transfer ilmu dari orang tua pada anak dan guru pada peserta didik tidak stabil, 

sehingga banyak anak yang malah stress dan cenderung sibuk bermain sosial media. 

Tentu ini menjadi hambatan eksternal yang mampu diatasi kembali oleh tua. 

Secara menyeluruh masyarakat Bugis Desa Salemba dalam mengasuh anak 

selalu diperhadapkan pada problem teknologi dan pergaulan bebas di kawasan 

Kecamatan Ujung Loe. Tentu hal ini menjadikan orang tua harus ekstra hati-hati 

dalam mengawasi dan memperhatikan anak saat berinteraksi dengan lingkungannya 

sehingga terhindar dari hal-hal negatif dan buruk dikemudian.
51

 

D. Korelasi Pendidikan Akhlak Masyarakat Bugis dengan Pendidikan Islam 

Model pendidikan akhlak masyarakat Bugis di Desa Salemba mengadaptasi 

pendidikan nenek moyang suku Bugis dan erat juga kaitannya dengan pendidikan 
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Islam. Hal ini terjadi lantaran banyak masyarakat Bugis yang memeluk Islam 

sehingga pola asuh dan mendidik anak juga diisi dengan tinjauan keislaman yang 

dapat menjadi pegangan dalam mengasuh anak bagi masyarakat Bugi. Selama ratusan 

tahun hingga 2023  masyarakat bugis telah membuktikan bahwa pola pendidikan 

yang dilaksanakan dan diajarkan kepada generasi menjadi harapan akan kebahagiaan 

hidup di dunia dan Akhirat. 

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT. Orangtua punya 

tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dalam perawatan, pengasuhan, 

pendidikan dan perlindungan. Hal ini sesuai dengan Hadis yang mengatakan, 

"Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik" (HR. Ibnu Majah). 

Jadi orangtua adalah guru pertama dan utama. Keluarga adalah sekolah pertama dan 

utama, sekolah kehidupan' yang tidak tergantikan. Keluarga juga adalah tempat di 

mana anak paling banyak menghabiskan waktu untuk bertumbuh dan berkembang. 

Jika pendidikan anak di keluarga dilakukan dengan baik, maka tumbuh kembang 

anak akan optimal dan dapat melahirkan generasi berkualitas.
52

 

Generasi berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Setiap 

muslim, wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam semua aspek 

kehidupan. Allah SWT mengharuskan setiap umat agar jangan menghasilkan 

keturunan yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan 
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(QS. An- Nisa/4:9). Islam menuntun kita untuk membangun generasi yang kuat, 

berdaya, sejahtera dan bertakwa.
53

 

Membangun generasi berkualitas perlu dimulai jauh sebelum anak lahir. Ada 

banyak aspek yang perlu direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki anak: 

Kesiapan fisik, mental emosional, ekonomi dan akibat-akibat yang akan terjadi 

setelah memiliki anak. Setiap pasangan perlu paham bahwa jika ada anak, akan ada 

banyak perubahan dalam kehidupan keluarga. Bahkan perubahan ini akan dimulai 

sejak istri sudah hamil. Kondisi kehamilan akan mempengaruhi kondisi fisik dan 

psikologis istri. Apapun keadaannya, istri yang sedang hamil membutuhkan 

dukungan sepenuhnya dari suami agar kehamilan dapat dijaga dengan baik. Pada 

umumnya, pasangan yang sudah benar-benar siap akan berusaha menjaga agar 

tumbuh kembang pada anaknya selalu berkualitas dan optimal. 

Demi memastikan semuanya sudah siap, setiap pasangan perlu berdiskusi. 

Jika diperlukan, bahkan dapat melibatkan pihak lain yang dipandang mampu untuk 

memberi bimbingan. Seringkali banyak pasangan setelah menikah tidak 

membicarakan tentang perencanaan ini. Akibatnya, salah satu atau kedua belah pihak 

tidak siap begitu anak mereka lahir. Misalnya: bagaimana dengan pembagian peran 

dan tanggung jawab, kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul, bagaimana merawat 

dan mengasuhnya, dan lain-lain. Ketidaksiapan pasangan ini akan berdampak buruk 

pada tumbuh kembang anak. 
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Orangtua pasti berharap anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Semua orangtua berharap anaknya kelak menjadi orang sukses. Namun apakah anda 

sudah memiliki gambaran yang jelas tentang kesuksesan yang seperti apa? Langkah 

awal yang bijak menjadi orangtua adalah memiliki perencanaan yang matang. Salah 

satu perencanaan yang perlu dilakukan adalah membuat tujuan dalam mendidik anak. 

Tujuan akhir yang jelas akan menuntun kita pada jalan dan langkah-langkah yang 

jelas pula untuk mencapainya. 

1. Ciri-ciri Anak Asuh Berkualitas (sampai usia 6 tahun) 

Beberapa ahli berpendapat bahwa ada beberapa ciri kualitas anak yang 

sebaiknya sudah tercapai pada usia 6 tahun, yaitu:  

a. Nilai Agama dan Moral : 

1) Mengenal dan pembiasaan nilai-nilai Islam dan karakter Islami (sifat-sifat 

Nabi). 

2) Mengenal dan memahami ritual ubudiyyah (ibadah) dan pengetahuan 

b. Fisik : 

1) Memiliki kemampuan gerak kasar dan gerak halus yang sesuai standar usia 

2) Sehat dan jarang sakit 

c. Kognitif : 

1) Rasa ingin tahu yang tinggi (eksploratif), kreatif dan mampu memecahkan 

masalah. 

2) Memiliki kemampuan mental (kepandaian) yang bertambah dalam berpikir 

logis dan berpikir simbolik. Bahasa. 
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3) Mampu memahami dan mengungkapkan bahasa. 

4) Keaksaraan: memiliki kesiapan untuk belajar membaca dan menulis. 

d. Sosial Emosional : 

1) Memiliki kesadaran diri dan rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang 

lain 

2) Mampu beradaptasi dan bersosialisasi. 

e. Seni : 

1) Mampu menikmati alunan lagu/musik. menikmati bermain peran, menikmati 

kegiatan menggambar dan kegiatan seni yang lain. 

2) Tertarik dengan berbagai kegiatan seni 

Tujuan pendidikan menurut Islam adalah terciptanya insan kamil (manusia 

sempurna). Sempurna dalam arti memegang nilai- nilai Islam dan moral yang baik, 

memiliki kesehatan jasmani yang baik, bahagia, memiliki kehidupan sosial baik, 

sejahtera (memiliki uang), dan keluarga yang harmonis. Tujuan pendidikan tetap 

terkait dengan tujuan diciptakannya manusia. Allah menciptakan manusia untuk 

beribadah hanya kepada-Nya (QS. Adz Dariyat/51:56), dan juga agar memakmurkan 

bumi, membuat alam menjadi lestari. (QS. Hud/11:61).
54

 

Format pendidikan Islam yang sistematis mengajarkan kita mendidikan anak 

juga dapat dilihat dari pola asuh masyarakat Bugis di Desa Salemba yang sangat erat 

kaitannya dengan pendidikan Islam. Ketika orang tua pada masyarakat bugis yang 
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mendidikan anaknya sejak usia 4-5 tahun untuk belajar membaca Iqro‟ di rumah atau 

di masjid. Selain itu sejak usia 6-7 tahun anak-anak masyarakat Bugis Desa Salemba 

telah diajarkan untuk belajar ilmu umum seperti berhitung, membaca, etika berbicara, 

etika meminta sesuatu dan lain sebagainya. Jadi banyak hal mendasar yang diajarkan 

oleh para orang tua masyarakat Bugis di Desa Salemba. 

Demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut, sejak awal orangtua perlu memiliki 

gambaran yang jelas dan detail. Tujuan yang jelas akan menuntun kita untuk menuju 

ke sana. Tujuan akan mengingatkan kita akan upaya-upaya dan tugas-tugas yang 

perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika kita tidak memiliki gambaran 

yang jelas dan detail, kita juga tidak akan tahu bagaimana dapat mencapainya. 

2. Mengasuh Anak dengan Cinta dan Kasih Sayang 

Nabi Muhammad saw adalah seorang ayah yang sangat sayang dan penuh 

perhatian kepada anak. Berdasarkan kisah, beliau adalah orang yang senang dan dekat 

dengan anak. Beliau tidak segan untuk menggendong anak, mengusap kepalanya dan 

mencium anak dengan penuh kasih sayang. Beliau juga bercanda, bercerita dan 

bermain dengan anak-anak. Banyak ahli psikologi modern yang mengatakan bahwa 

cinta dan kasih sayang ini sangat penting. Anak membutuhkan kasih sayang untuk 

mengembangkan kepercayaan dasar. Kepercayaan dasar ini sangat penting dalam 

membentuk kepribadian anak, terutama keterampilan sosialisasinya. Kasih sayang 

dalam bentuk penghargaan berdampak pada kemandirian dan rasa percaya diri yang 

baik dan mengutamakan pendidikan karakter atau budi pekerti. 
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Nabi Muhammad saw adalah sosok yang menjadi panutan dalam membangun 

karakter. Rukun Iman dan Rukun Islam adalah nilai-nilai Islam yang pokok dalam 

membangun karakter anak. Agama Islam mengajarkan anak untuk memiliki sikap 

moderat (At-tawassuth), seimbang dalam segala hal (At-tawazun), berani 

menegakkan keadilan (Al-i'tidal), dan toleransi (at-tasamuh) dalam melaksanakan 

kebaikan dan mencegah keburukan (amar ma'ruf nahi munkar). Nabi Muhammad saw 

juga memiliki sifat-sifat yang dapat kita ajarkan pada anak kita, yaitu: jujur atau 

berkata benar (Shidiq), dapat dipercaya (Amanah), menyampaikan kebenaran 

(Tabligh), dan cerdas (Fathanah).
55

 

Penjelasan mengenai mengasuh anak dengan kasih sayang juga dapat kita liat 

pada mayoritas keluarga suku Bugis yang mendidik anaknya dengan penuh cinta dan 

keikhlasan. Hal tersebut terwujudkan pada sikap orang tua menghadapi anak sejak 

usia dini hingga dewasa lalu menikah. Menurut Retno Budianto bahwa anak-anak 

yang dididik di sekitar Desa Salemba adalah anak-anak yang terdidik secara islamih 

tapi erat dengan ajaran kesukuan juga, sehingga hal ini membentuk pribadi anak yang 

lembut secara batin, dan tegas secara fisik.
56

 

3. Prinsip-Prinsip Belajar dan Mendidik Anak 

a. Meniru 
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Anak belajar dari contoh (meniru). Mereka adalah peniru ulung. Keteladanan 

dari kedua orangtua menjadi sangat penting. Anak-anak lebih banyak menghabiskan 

waktu di rumah bersama orangtua, maka orangtualah yang paling sering ia lihat untuk 

ditiru. Untuk itu setiap perilaku orangtua akan menjadi contoh dan panutan baginya. 

a. Belajar adalah Proses 

Belajar adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan waktu yang panjang. 

Bagi anak, untuk mempelajari satu hal tidak cukup hanya sekali lalu dia langsung 

bisa. Dibutuhkan pengulangan. Misalnya dalam hal menanamkan sikap hidup bersih 

dengan membuang sampah di tempatnya. Dibutuhkan pembiasaan secara konsisten 

berbulan-bulan bahkan bertahun- tahun agar perilaku tersebut menjadi karakternya. 

b. Menyenangkan 

Dunia anak adalah dunia bermain. Namun sejatinya setiap kali mereka 

bermain, mereka sedang belajar. Melalui bermainlah mereka belajar, karena hati 

mereka senang maka banyak hal yang mereka pelajari. 

c. Bertahap 

Tumbuh kembang seiring sejalan dengan bertambahnya usia anak. Setiap 

bertambah usia, maka kemampuan mereka juga bertambah. Anak belajar secara 

bertahap sesuai dengan usia dan kematangannya. Sebagai orangtua, perlu 

memberikan rangsangan yang juga sesuai dengan usia dan kematangannya. 

d. Pengulangan 

Dalam proses belajar, dibutuhkan pengulangan. Pengulangan adalah 

penguatan. Semakin sering anak mengulang pengalaman belajarnya, maka semakin 
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kuat dia menguasainya. Maka dari itu salah satu metode yang paling efektif dalam 

proses belajar anak adalah pembiasaan. Terutama pembiasaan dengan berbagai 

kegiatan yang menyenangkan. 

4. Pendidikan Akhlak Masyarakat Bugis  Desa Salemba Tinjauan Al-Qur‟an dan 

Hadits  

Model pola asuh masyarakat Bugis di Desa Salemba sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Retno Budianto bahwa mengadaptasi dari ajaran nenek moyang 

kesukuan Bugis dan ulama Islam yang datang menyiarkan Islam di Tanah Bugis. 

Lebih lanjut pada perkembangannya Islam dan Bugis mulai menyatu dalam konteks 

kebudayaan lokal yang terejawantahkan dalam wujud adat istiadat masyarakat Bugis 

secara umum. Ikhtiar orang tua pada masyarakat Bugis merupakan wujud jihad 

fisabillah yang merupakan anjuran Rasulullah Saw, sehingga menjadi kewajiban bagi 

orang tua tidak hanya pada kalangan masyarakat Bugis tetapi lebih luas seluruh umat 

muslim guna melahirkan generasi emas.
57

 

 Wujud pendidikan akhlak masyarakat Bugis di Desa Salemba pada data yang 

diperoleh di lapangan menghasilkan beberapa point pola asuh, diantaranya : 

a. Menghormati Orang Tua 

Hormat pada orang tua menjadi wajib sebagai sikap seorang anak kepada 

orang tuanya yng telah melahirkan, merawat dan mengasihi anak. Adapun wujud 

penghormatan tersebut meliputi banyak hal, namun secara umum dapat disimpulkan 
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bahwa menghormati orang tua jalannya ialah mengikuti arahan dan aturan (kebaikan) 

mereka. Secar khusus jik di uraikn penghormatan tersebut dapat berwujud menjaga 

aib orang tua, sopan berbicara dengan mereka, tidak melakukan hal yang dilarang, 

selalu berkabar dengan orang tua terkait kondisi anak, dan lain sebagainya.
58

 

Menghormati orang tua dalam tinjauan keislaman lebih dalam dijelaskan pada Surah 

Al-Isra‟ ayat 23 yang berbunyi : 

                               

                           

    

Terjemahnya :  

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu 

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. 

Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh agama 

apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih 

kasar daripada itu”. 

Dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan ketika dijelaskan tafsir ayat di atas, bahwa 

dilarang bagi seorang anak untuk berkata kasar kepada kedua orang tua, walaupun 

sekadar mengucapkan kata Uffin yang itu maksudnya menunjukkan pada sikap 

kemalasan atau keberatan hati. Seorang anak dilarang untuk memperingatkan 
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keduanya dengan kasar, dan hendaknya mengucapkan perkataan yang indah dan 

halus kepada keduanya. Sementara itu dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan seorang 

anak dilarang untuk berbicara kepada mereka ucapan yang buruk, bahkan jangan pula 

berkata sekadar kata ah sekaliapu nia merupakan tingkat terendah dari ucapan yang 

buruk.
59

 Berdasarkan uraian ayat dan tafsiran maka pola asuh masyarkat Bugis Desa 

Salemba erat kaitannya dengan pola edukasi dalam Islam yang menganjurkan bahkan 

mewajibkan seorang anak menghormati orang tua mereka serta patuh pada hal baik 

yang diperintahkannya. 

b. Belajar Tentang Hal Tabuh (Pamali) 

Bagi masyarakat Bugis, mereka memiliki segudang larangan yang kemudian 

di istilahkan Pamali pada anak mereka, wujud Pamali tersebut sangat banyak 

misalnya dilarang menyisakan makanan di piring, duduk diatas bantal, dilarang 

membuang-buang air di toilet (Mubazir), tidka boleh keluar sampai maghrib 

khususnya anak gadis, serta banyak lagi contoh lainnya. Beragamnya aktivitas yang 

dikaitkan dengan aktivitas ini  kemudian jika ditinjau dalam Al-Qur‟an dan Ash-

Sunnah maka kita akan menemukan banyak nilai positif jika dipatuhi. Dalam Islam 

sendiri banyak larangan juga seperti tidak boleh mubazir makanan atau minuman, 

menjaga diri saat beraktivitas diluar rumah bagi perempuan dan lainnya.
60
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Contoh yang begitu kompleks diatas kemudian mengarahkan kita pada benang 

merah bahwasanya ajaran masyarakat Bugis Desa Salemba tentu senantiasa berkaitan 

dengan ajaran Islam. Hal ini juga menjadi bukti bahwa islam itu ilmiah sebagai 

Rahmat-Nya. 

c. Belajar Terkait Keislaman dan Adat-istiadat Suku Bugis 

Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin senantiasa menyebar tanpa paksaan 

dan kekerasan, pola islamisasi yang terjadi berdasarkan diskusi sejarah dimana Islam 

masuk ke Indonesia dengan pola melebur dengan tradisi lokal yang ada pada suku-

suku di Nusantara. Hal ini menandakan bahwa masyarakat memeluk Islam dengan 

damai dan justifikasi bahwa ajaran nenek moyang mereka itu menyimpang dari 

Islam. Meskipun terdapat beberapa kekeliriuan yang bersifat fundamental, namun hal 

tersebut telah diselesaikan oleh ulama terdahulu dengan mengedukasi masyarakat.
61

 

Masyarakat Bugis di Desa Salemba adalah komunitas masyarakat yang tidak 

hanya taat pada ajaran islam, tetapi juga taat pada adat-istiadat suku Bugis. Sehingga 

menampilkan pola kehidupan sosial yang dinamis dan adaptif sebaagai wujud 

keislaman dan kesukuan masyarakat Bugis di Desa Salemba. Masyarakat Bugis di 

lokasi penelitian in, telah memeluk Islam sejak generasi nenek moyang mereka, 

sehingga mereka adalah masyarakat muslim yang berislam secara genetik atau 

warisan.
62
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Karakter masyarakat Bugis di Desa Salemba yang terbilang tegas dan teguh 

dalam pendirian, menjadikan mereka berupaya mewujudkan masyarakat yang 

berislam secara kaffah dan juga menjaga kearifan lokal. Hal ini dilihat dari upaya-

upaya orang tua masyarakat Bugis yang mendidik akhlak anak mereka dengan 

menggunakan berbagai metode mendidik dalam Islam dan Bugis. Perpaduan pola 

asuh tersebut saling menguatkan demi terciptanya generasi yang tidak hanya taat 

kepada Allah Swt, tapi juga mampu menjaga komunitasnya.
63

 

Orang tua pada komunitas masyarakat Bugis di Desa Salemba sejak kecil 

telah mengimbau dan mengajarkan kepada anak mereka tentang hal-hal dasar dalam 

Islam, seperti menghafal rukun Islam, Rukun Iman, menghafal huruf Hijaiyah, 

menghitung menggunakan bahasa Arab, belajar sholat, mengaji, dan lain sebagainya. 

Tidak nya itu, anak-anak mereka pun diajari banyak hal seputar tradisi masyarkat 

Bugis, seperti bahasa, etika berinteraksi dengan orang sekitar, etika saat makan, etika 

saat bepergian, serta banyak hal lainnya.
64

 

Konsep dasar ajaran Islam adalah mengerjakan hal-hal baik dan benar sesuai 

tuntunan Al-Qur‟an dan Hadis, sehingga jika suatu waktu ada hal dalam tradisi suku 

kita yang tidak mengarahkan kita pada kemungkaran maka boleh dan halal dilakukan. 

Hal ini akan membawa pengaruh positif dan tentu tambahan pahala pada proses 

mengejar rahmat-Nya.   

d. Belajar Mappatabe, Mabbicara na Mappadiolo 
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Secara garis besar, etika-etika yang diajarkan oleh orang tua pada anaknya 

memuat nilai-nilai pendidikan akhlak yang berakar dari ajaran Islam dan pendidikan 

suku Bugis. Pendidikan akhlak masyarkat Bugis di Desa Salemba secara umum 

terjadi pula di berbagai daerah yang mayoritas penduduknya bersukuan Bugis. 

Namun, lebih jauh prihal pengkajian implementasi nilai-nilai keislaman dan kesukuan 

tentu memiliki indeks berbeda ditiap-tiap daerah. Hal ini memicu adanya 

perkembangan atas perubahan-perubahan sosial di masyarkat khususnya di Desa 

Salemba.
65

 

Masyarakat Bugis selalu berikhtiar mengasuh anak dengan metode yang 

sesuai tuntunan Islam, dan dipadukan dengan konsep-konsep hidup dalam suku 

Bugis. Uraian tersebut terejawantahkan dengan mengajarkan anak-anak mereka etika 

berbicara, etika mappatabe dan etika mappadiolo. Sekilas hal ini adalah hal sepele, 

namun lebih dalam memperhatikan realitas sosial dengan banyaknya tantangan 

zaman sehingga kondisi etika sosial di masyarakat secara umum di Indonesia 

megalami krisis.
66

 

Krisis etika menimbulkan kesenjangan antar generasi yang makin kesini 

sering terjadi benturan komunikasi dan interaksi. Hal tersebut menjadi tanda bahwa 

pola asuh yang ada pada komunitas masyarkat Bugis Desa Salemba adalah solusi atas 

sulitnya menaklukan zaman yang makin lama semakin parah. Dengan melakukan 

edukasi kepada anak yang berakar pada nilai-nilai keislaman dan kesukuan Bugis 

                                                             
65

 Mujahid, Usia 54 Tahun, Kepala KUA Ujung Loe, Wawancara pada 08 Agustus 2023. 

66
 Mujahid, Usia 54 Tahun, Kepala KUA Ujung Loe, Wawancara pada 08 Agustus 2023. 



121 
 

yang insya Allah akan menjawab segala kegelisahan masyarakat luas. Terlebih lagi, 

hal-hal yang diajarkan dalam keluarga bugis adalah hal yang sangat dianjurkan dalam 

Islam, seperti menghormati orang tua, mendahulukan membantu orang lain, etika 

berbicara dengan orang, dan lain sebagainya.
67
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusah masalah yang menjadi obyek penelitian dalam 

kaitannya dengan temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan, maka dirumuskan 

tiga kesimpulan pokok sebagai berikut : 

1. Pola asuh masyarakat Bugis di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba terdapat nilai-nilai keislaman dan kebudayan lokal 

suku Bugis. Adapun bentuk-bentuk pola asuh tersebut berwujud orang tua 

yang senantiaasa mengajarkan anak-anaknya prinsip Siri‟ na Pacce, 

mengajarkan pondasi keislaman dan adat-istiadat, mengenal Pamali, etika 

ma’bicara, etika mappadiolo, Pappoji tau Matoa, Ade’ Manre dan banyak 

lagi pelajarn lainnya. 

Proses mengasuh anak pada masyarakat Bugis di Desa Salemba tentu tidak 

selalu berjalan mulus dan mudah, terdapat berbagai tantangan dari masa ke 

masa, model tantangannya pun terbagi dalam dua aspek yaitu internal dan 

eksternal. Dalam lingkup eksternal keluarga menjadi tantangan dalam 

pengasuhn anak agar terdidik menjadi pribadi yang baik. Sebelum menjadi 

orang tua, terlebih dahulu perlu memperhatikan bekal pengetahuan agar tau 

metode mendidik akhlak anak. Tentu orang tua yang acuh dan tidak memiliki 

ilmu mengasuh anak akan kesulitan dalam menghadapi tantangan tersebut. 
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Tantangan eksternal sendiri berasal dari lingkungan di Desa Salemba yang 

tentu telah terkontaminasi dengan virus seperti, kecanduan bermain 

handphone, lingkungan toxic, mudahnya mendengar hal negatif dari tetangga 

atau teman sebaya yang tidak terdidik, serta banyak hal lainnya. 

2. Pola asuh masyarakat Bugis di Desa Salemba adalah warisan generasi 

sebelumnya yang telah lama terintegrasi dengan nil-nilai keislaman, sehingga 

dalam implementasinya tidak bertentangan dengn Islam, melainkan 

menunjukkan bahwa dengan mengikuti adat-istiadat tersebut membuat kita 

lebih dekat dengan Allah Swt dn lebih menjaga warisan pendahulu sebagai 

sesuatu yang berharga. 

B. Implikasi Penelitian 

Dari beberapa kesimpulan diatas maka implikasi penelitian dari tesis ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengenal dan mempelajari konsep-konsep pendidikan akhlak suku 

Bugis di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

2. Bagi masyarakat diharapkan mampu mempelajari konsep pendidikan akhlak 

suku Bugis sebagai rencana keberlanjutan dalam mendidik anak usia dini 

hingga dewasa, dan mengurangi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan 

ajaran Islam. 
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3. Secara umum masyarakat di Kabupaten Bulukumba mampu  menghayati akan 

nilai-nilai luhur agama Islam dan kearifan lokal suku Bugis dalam metode 

pendidikan akhlak. 

.
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