
 

 

 

 

 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI MADDOJA 

BINE                        SUKU BUGIS DI DESA BINUANG KABUPATEN BARRU 
 

 

 

Tesis 

 

 
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister 

Program Studi Pendidikan Agama Islam 

pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

 
Oleh : 

Nurasia 

NIM : 80200222053 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN 

MAKASSAR 

 2024 



 

 

i 

 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI MADDOJA 

BINE  SUKU BUGIS DI DESA BINUANG KABUPATEN BARRU 
 

 

 

Tesis 

 

 
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister 

Program Studi Pendidikan Agama Islam 

pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

 
Oleh : 

Nurasia 

NIM : 80200222053 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN 

MAKASSAR   

2024 

 

 



 

 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS 

Mahasiswa yang beranda tangan di bawah ini : 

Nama   : Nurasia 

NIM   : 80200222053 

Tempat/Tgl Lahir : Samarinda, 26 Juli 2000 

Prodi   : Pendidikan Agama Islam 

Fakultas/Program : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

Alamat   : Desa Binuang Kec. Balusu Kab. Barru 

Judul                           :Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi 

Maddoja Bine Suku Bugis di Desa Binuang 

Kabupaten Barru. 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini 

benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti penulis melakukan 

duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau 

seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi 

Hukum 

  

       Gowa, 10 Juli 2024 
Penyusun 

 

 

Nurasia 
NIM 80200222053 

 

 

  



 

 

iii 

 



 

 

iv 

 

KATA PENGANTAR 

ِِِبِسْمِِ
ٰ

ِِاللّ مٰن 
ْ
ح حِيْمِِِالرَّ الرَّ  

ِ
ْ
ا،ِوَمِن

َ
سِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
ِأ وْر 

ُ ِشُُ
ْ
ِبِالِلهِمِن

ُ
عُوذ

َ
،ِوَن

ُ
فِرُه

ْ
غ
َ
سْت

َ
ِوَن

ُ
ه
ُ
عِيْن

َ
سْت

َ
ِوَن

ُ
ه
ُ
مَد

ْ
ح
َ
ِن ِ

ه
ِلِلّ

َ
مْد

َ
ح
ْ
ِال
َّ
إِن

ِِ
َ
ِلا

ْ
ن
َ
ِأ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
ِ،أَ
ُ
ه
َ
ادِيَِل

َ
ِه
َ
لا
َ
لِلِْف

ْ
ض
ُ
ِي
ْ
،ِوَمَن

ُ
ه
َ
ِل ِمُضِلَّ

َ
لا
َ
دِهِِاُللهِف

ْ
ه
َ
ِي
ْ
ا،ِمَن

َ
مَالِن

ْ
ع
َ
اتِِأ

َ
ئ
ِّ
سَي

مِِْ
ِّ
ِوَسَل ِصَلِّ مَّ

ُ
ه
ه
لل
َ
.ِا
ُ
ه
ُ
ِوَرَسُوْل

ُ
ه
ُ
بْد

َ
ع اِ

ً
د مَّ

َ
ِمُح

َّ
ن
َ
ِأ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
ِ,ِوَأ

ُ
ه
َ
ِل
َ
ك
ْ
ي  
َ

شُ
َ
ِلا
ُ
ه
َ
د
ْ
ِاُللهِوَح

َّ
ِإِلا

َ
ه
َ
إِل

ِ
ُ
عْد

َ
ب اِ مَّ

َ
.ِأ نَ مَعِي ْ

ْ
ج
َ
بِهِِا

ْ
ِآلِهِِوَصَح

َ
لَ
َ
دٍِوَع مَّ

َ
مُح اِ

َ
دِن ِسَيِّ

َ
لَ
َ
ِع

ْ
ك ار 

َ
 وَب

Segala puji bagi Allah swt. atas limpahan Rahmat, karunia serta 

kekuatan untuk menyelasaikan tesis ini dengan baik. Shalwat dan salam 

senantia tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi 

yang menyelamatkan umatnya dari tebing-tebing kehancuran menuju puncak 

kejayaan.  

Penyelesaian tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak. 

Dengan demikian penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak 

terhingga serta penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua 

penulis, Bapak tercinta Agus dan Ibu Rimi atas doa-doa dan kasih sayangnya 

menjadi kekuatan penulis dalam menyelesaikan tesis ini, kepada cinta kasih 

saudari-saudari saya Susi, Susan dan Ainun. Serta saudara Vinky yang telah 

setia membantu saya dalam menyelesaikan tulisan saya 

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

dukungan moral dan material atas penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih 

secara khusus penulis tujukkan kepada yang terhormat : 

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar., Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag. 

selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A. selaku Wakil Rektor 

II, Prof. Dr. H. Muhammad Halifah Mustami, M. Pd. Selaku Wakil Rektor 

III, Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag. selaku Wakil Rektor IV atas 



 

 

v 

 

layanan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh kuliah di 

UIN Alauddin Makassar. 

2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag., selaku Direktur Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta Prof. Dr. Hasyim 

Haddade, S. Ag., M. Ag., selaku Wakil Direktur Pasacasarjana yang telah 

mengarahkan serta memfasilitasi penulis selama menempuh 

pendidikan sampai penyelesaian tesis di Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar. 

3. Dr. Saprin, M.Pd selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, dan Dr. 

Syamsuddin, S. Ag., M.Pd.I, Selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Agama 

Islam, serta staf administradi yang telah mengarahkan dan 

membimbing penulis selama mengikuti studi sampai penyusunan tesis 

ini. 

4. Dr. Muzakkir, M.Pd. I selaku Promotor dan Dr. Syamsuddin S. Ag., M.Pd.I,, 

selaku Koptomotor atas segala bimbingan dan sarannya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

5. Dr. Nuryamin, M.Ag. selaku Penguji I dan Dr. Muhammad Yahdi, M.Ag. 

selaku Penguji II, atas segala arahan, nasehat serta masukan yang 

diberikan kepada penulis saat ujian. 

6. Para Guru Besar dan Segenap Dosen Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar atas dukungan dan motivasi serta ilmu dan bimbinganya 

ilmiannya. 

7. Para Staf Pascasarjanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu 

dalam penyelesaian tahap administrasi. 

8. Para informan dalam penelitian yaitu masyarakat Suku Bugis Desa 



 

 

vi 

 

Binuang kabupaten Barru yang bersedia meluangkan waktunya untuk 

penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian penulis. 

9. Kepada pihak dan Lembaga Beasiswa Indonesia Bangkit yang telah 

memberikan kesempatan untuk mewujudkan mimpi penulis untuk 

melanjutkan pendidikan S2 hingga tahap penyelesaian ini. 

10. Teman-teman seperjuangan program beasiswa terkhusus teman-

teman kos yang telah membersamai kurang lebih dua tahun ini. Terima 

kasih atas segala bantuan dan pengalaman yang tak terlupakan. 

Akhirnya. Semoga bantuan yang diberikan bernilai ibadah dan pahala 

di sisi Allah swt., dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.  

Aamiin yaa Rabbal alamin. 

 

   Gowa,  10 Juli 2024 

     Penulis 

 

 

 

 

NURASIA 

                       NIM 80200222053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

 

DAFTAR ISI 

 

SAMPUL .............................................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..............................................................................  ii 
PERSETUJUAN UJIAN KUALIFIKASI TUTUP TESIS ..........................................  iii 
KATA PENGANTAR .......................................................................................................  iv 
DAFTAR ISI .......................................................................................................................  vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ......................  ix 
ABSTRAK...........................................................................................................................  xii 
BAB I  PENDAHULUAN ................................................................................................  1 

A. Latar Belakang ............................................................................  1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ........................................  9 

C. Rumusan Masalah .......................................................................  12 

D. Tinjauan Pustaka .........................................................................  13 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.................................................  19 

BAB II  TINJAUAN TEORETIS ....................................................................................  20 

               A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam ......................................................  20 

               B. Maddoja Bine .............................................................................  57 

               C. Suku Bugis  ................................................................................  63 

               D. Kerangka Konseptual .................................................................  68 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN ......................................................................  69 

               A. Etika Penelitian ..........................................................................    69 

               B. Jenis dan Lokasi Penelitian ........................................................  70 

               C. Pendekatan Penelitian  ................................................................  71 

               D. Sumber Data  ..............................................................................  73 

               E. Metode Pengumpulan Data  .......................................................  73 

               F. Instrument Penelitian  .................................................................  76 

               G. Teknik Analisis Data  .................................................................  78 

               H. Uji Keabsahan Data  ...................................................................  81 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................................  86 
                 A.  Gambaran Umum Suku Bugis di Desa Binuang ..........................  86 
                 B.  Pelaksanaan tradisi Maddoja Bine Suku Bugis di Desa Binuang 

Kabupaten Barru ..................................................................................    90 



 

 

viii 

 

   C.   Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Maddoja bine Suku  
Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru ....................................    13 

                 D.  Kepercayaan Masyarakat Suku Bugis di Desa Binuang Kabupat 
Barru terhadap Tradisi Maddoja bine ..........................................  133 

BAB V  PENUTUP ...........................................................................................................  140 
                 A.  Kesimpulan ..............................................................................................  140 
                 B.  Implikasi ....................................................................................................  141 
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................  142 

LAMPIRAN  ........................................................................................................................147 
INSTRUMEN PENELITIAN...........................................................................................153 
DOKUMENTASI  ...............................................................................................................165 
RIWAYAT HIDUP  ...........................................................................................................167 
 
 
 
 

 

  



 

 

ix 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada table berikut : 

11. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba b be ب 
 ta t te ت 
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 
 jim j je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د
 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س 
 syin sy es dan ye ش 
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط 
 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ 

bawah) 
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ف 
 qaf q qi ق 
 kaf k ka ك
 lam l el ل 
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha هـ 
 hamzah ’ apostrof ء
 ya y ye ى

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

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

tanda (’) 

12. Vocal 
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Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

Tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

 Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 
 
 Fatḥah a a ا

 Kasrah i i ا  

 
 
 Ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يِْ
َ
َ Fatḥah dan ya ai a dan i 

وِْ
َ
َ Fatḥah dan wau au a dan u 

 maula :  مَوْلَ 

13. Maddah 

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat 

dan Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 
َ
ىَ ا   | 

َ
َ 

Fatḥah 

dan alif atau ya 

ā a dan 

garis di atas 

ى   َ  Kasrah 

dan ya 

ī i dan 

garis di atas 
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ـو 
 
َ Dammah 

dan wau 

ū u dan 

garis di atas 

14. Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbuthah ada dua, yaitu : ta’ marbutah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasra, dan damma, transliterasinya (t). 

sedangkan ta’marbutah yang mati atau mendapatkan harkat sukun, 

transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan 

ta’marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta 

bacaam kedua kata itu terpisah, maka ta’marbutah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h). 

 rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الَأطْفَال  

لَةُ   almadīnah al-fāḍilah : الَْمَد يْ نَةُ الْفَاض 

 al-ḥikmah :  اَلْْ كْمَةُ 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan berikut ini yang dibakukan, adalah : 

1. swt.   = Subhanahu wa ta ala 

2. saw.   = Sallallahu ‘alaihi wa sallam 

3. a.s.  = ‘alaihi al-salam 

4. H  = Hijriah 

5. M  = Masehi 

6. SM  = Sebelum Masehi 

7. I.  = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 



 

 

xii 

 

8. w.  = Wafat Tahun 

9. QS…/…1-7 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Al Maun/107:1-7 

10. HR  = Hadis Riwayat 

11. UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 
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ABSTRAK 

Nama  : Nurasia 
NIM  : 80200222053 
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam 
Judul                 : “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Maddoja Bine 

Suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru” 
 

Pokok pembahasan penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan Islam 
dalam tradisi Maddoja Bine di Desa Binuang Kabupaten Barru, dengan 
rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi Maddoja bine 
suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru?; 2) Bagaimana nilai-nilai 
pendidikan Islam dalam tradisi Maddoja bine Suku Bugis di Desa Binuang 
Kabupaten Barru?; 3) Bagaimana kepercayaan masyarakat Suku Bugis di 
Desa Binuang Kabupaten Barru terhadap tradisi Maddoja Bine. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun yang 
menjadi fokus penelitian yaitu nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat 
dalam tradisi Maddoja Bine. pengumpulan data dilakukan dengan tiga 
tahapan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, 
peneliti bertindak sebagai instrument kunci, dan pedoman wawancara, 
pedoman observasi, catatan lapangan, dan rekaman suara merupakan 
instrument pendukung. 

Hasil penelitian menunjukkan 1) pelaksanaan tradisi Maddoja Bine 
selama dua sampai tiga hari dan terdiri dari beberapa prosesi, 2) nilai-nilai 
Islam yang ada dalam tradisi Maddoja Bine yaitu : mempererat tali 
silatuhrahmi, ikhtiar, mempererat hubungan kekeluargaan, tawakal, syukur. 
3) kepercayaan masyarakat Suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru 
terhadap tradisi Maddoja bine sangat kental dan sudah menjadi suatu 
kebiasaan  sebelum bertani, persepsi tersebut tidak terlepas dari 
kepercayaan nenek moyang yaitu Dewata Sewwa’e Sanggiang Serri, namun 
terpenting diketahui bahwa segala bentuk tradisi yang dilakukan sebagai 
wujud rasa syukur kepada Allah swt atas nikmat rejeki yang diberikan. 

Implementasi penelitian ini adalah : 1) Sebagai sumbangsih pemikiran 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pembinaan akhlak dan nilai 
nilai islam bagi masyarakat Suku  Bugis khususnya melalui tradisi Maddoja 
Bine. 2) Sebagai upaya untuk menjaga eksistensi keberadaan tradisi Maddoja 
Bine agar lebih dikenal masyarakat. Dan nilai-nilai Islam yang terkandung di 
dalamnya. 
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ABSTRACT 

Name  : Nurasia 
Reg. Number : 80200222053 
Departement : Pendidikan Agama Islam 
Tittle               : “The Values of Islamic Education in the Maddoja Bine Tradition 

of the Bugis Tribe in Binuang Village, Barru Regency” 
 

The main focus of this research is the values of Islamic education in the 

maddoja bine tradition in Binuang Village, Barru Regency, with the following 

research questions: 1) How is the maddoja bine tradition of the Bugis tribe in 

Binuang Village, Barru Regency implemented?; 2) What are the values of 

Islamic education in the maddoja bine tradition of the Bugis tribe in Binuang 

Village, Barru Regency?; 3) What is the belief of the Bugis community in 

Binuang Village, Barru Regency towards the maddoja bine tradition? 

This research is a descriptive qualitative study. The focus of the 

research is on the values of Islamic education found in the maddoja bine 

tradition. Data collection was carried out in three stages: observation, 

interviews, and documentation. In this study, the researcher acted as the key 

instrument, with interview guides, observation guides, field notes, and voice 

recordings serving as supporting instruments. 

The research results indicate: 1) The implementation of the maddoja 

bine tradition lasts for two to three days and consists of 11 processes: 

maddemme bine or soaking the seeds, lifting the rice seeds, ofong or 

incubation, cooking, preparation for sangiang serri, mabbaca doang or 

praying, communal eating, massureq, maccera bine, wrapping provisions, and 

finally sowing the rice seeds. 2) The Islamic values present in the maddoja 

bine tradition include strengthening social ties, striving (ikhtiar), reinforcing 

family bonds, trust in God (tawakal), and gratitude (syukr). 3) The belief of 

the Bugis community in Binuang Village, Barru Regency in the maddoja bine 

tradition is very strong and has become a customary practice before farming. 

This perception is rooted in the ancestral belief in Dewata Sewwa’e Sanggiang 

Serri, but it is important to note that all forms of the tradition are carried out 

as an expression of gratitude to Allah SWT for the blessings received. 

The implications of this research are: 1) to contribute to the 

development of knowledge, particularly in nurturing moral character and 

Islamic values within the Bugis community, especially through the maddoja 

bine tradition. 2) to make efforts to preserve the existence of the maddoja 

bine tradition so that it becomes more widely known and the Islamic values 

contained within it are appreciated. 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Gagasan budaya tradisional menawarkan gambaran luas tentang cara 

hidup orang-orang di Desa yang belum tentu terbiasa menggunakan teknologi 

kontemporer atau memahami bagaimana ekonomi beroperasi. Pola budaya 

tradisional itulah yang dimaksud bila dikatakan memiliki sifat-sifat alamiah 

yang bersumber dari alam. Budaya adalah cara hidup yang diwariskan dari 

generasi ke generasi dan berakar pada sejarah nenek moyang. Berbagai jenis 

tradisi budaya yang muncul dalam masyarakat, seperti perilaku, ritual, atau 

upacara yang terkait dengan sistem kepercayaan dan karya seni dari masa 

lalu.1 

Pelestarian budaya yang masih dilaksanakan oleh daerah yang 

mempercayainya menjadi salah satu pembeda dan memiliki nilai tersendiri. 

Apalagi di era sekarang ini budaya tradisional acap kali menjadi sorotan kanca 

internasional. Namun tak jarang sekarang ini kaum muda tak paham akan 

eksistensi suatu budaya. 

Kehidupan sosial masyarakat, banyak orang yang membicarakan 

tentang kebudayaan dan bahkan tidak ada seorangpun yang tidak mengetahui 

tentang apa itu kebudayaan, karena hal tersebut sangat lekat dan menyatu 

dengan kehidupan sehari-hari Masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada dan tidak 

mungkin dalam sekelompok kehidupan manusia yang tidak mempunyai 

kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan dan manusia ataupun sekelompok 

 

1Tini Suryaningsih, Ritual Kaago-Ago Meranu Relasi Manusia, Alam dan Makhluk Gaib 
(Makassar: Pustaka Sawerigading), h. 34. 
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Masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling 

mengisi demi keutuhan suatu kelompok kehidupan bermasyarakat.2 

Kebudayaan adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa atau ciri 

khas yang dimiliki daerah tertentu. Dengan kebudayaan juga menjadi aspek 

pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lain, begitupun dengan satu 

daerah dengan daerah lainnya. 

Sadar atau tidak bahwa dengan adanya kebudayaan sangatlah penting 

kehadirannya untuk masa depan suatu bangsa. Karena dengan adanya 

kebudayaan, suatu kelompok masyarakat dapat berperilaku baik atau buruk, 

dengan begitu kebudayaan sangat mempengaruhinya ketika dilakukan secara 

terus menerus dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.3 

Budaya menjadi warisan yang tak ternilai harganya, dengan 

pelaksanaan budaya secara berkelanjutan tentunya memiliki implikasi untuk 

menunjang kehidupan bagi masyarakat yang melestarikannya. 

Setiap muslim harus memiliki ketaatan serta kepatuhan dalam 

mengamalkan ajaran-ajaran ketuhanan yang telah ditetapkan dalam ajaran 

agama. Ajaran ketuhanan itu, berangkat dari nilai-nilai tauhid yang tidak hanya 

berarti percaya Allah saja, akan tetapi mencakup pengertian yang benar 

tentang siapa Allah swt yang dipercaya itu, dan bagaimana seseorang bersikap 

kepada-Nya serta terhadap obyek-obyek selain-Nya. Dengan demikian 

manusia yang berbudaya, harus memiliki kepercayaan kepada Rububiyah Allah 

wa Uluhidatillah sebagai dzat yang Maha Esa.4 

 

2Jaya, ‘Islam dan Kebudayaan Islami’, At-Ta’lim, Vol 4 (2013). h. 32. 

3Caca Handika, ‘Kebudayaan dalam Pandangan Hadis’, Diroyah : Jurnal Ilmu Hadis, Vol 
3 (2019), h. 62. 

4Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang 
Masalah Keimanan, Kemanusian dan Kemoderenan (Jakarta: Yayasan Wakaf, 2002), h. 75. 
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Seseorang yang paham akan  tauhid atau kepercayaan kepada sang 

pencipta tentunya juga sangat berhati-hati dalam melestarikan suatu 

kebudayaan tertentu. Namun bagi mereka masyarakat awan yang tak paham 

tersebut, akan dengan mudah terombang ambing dalam kepercayaan yang 

melenceng dari agama. Akan tetapi pada dasarnya kebudayaan yang masih 

dipercayai oleh masyarakat setempat apabila dikaji dengan baik-baik tentunya 

terdapat nilai-nilai baik yang terkandung di dalamnya. 

Kehidupan masyarakat tentunya terdapat banyak kebiasaan-kebiasaan 

ataupun tradisi yang populer secara luas di dalam kehidupan mereka. Tradisi 

tersebut baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berlaku secara 

umum, hal semacam tersebut dikenal dengan istilah urf.5 

Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan urf disandarkan kepada 

beberapa  beberapa dalil sebagaimana diantara firman Allah dalam surah QS 

al-A'raf/7: 199. 

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِِلْعُرْفِ وَاعَْرِضْ عَنِ الْْٰهِلِيَْ 

Terjemahnya : 

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 
jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.6 

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Buya 

Hamka, dalam menafsirkan QS al-A'raf/7: 199. “Ambillah cara memanfaatkan, 

dan suruhlah berbuat yang ma’ruf. Dan berpalinglah dari orang-orang yang 

bodoh”. Ini adalah suatu pedoman perjuangan yang diperintahkan Allah 

kepada RasulNya. Tiga unsur wajib yang harus diperhatikan dan dipegang 

teguh untuk menghadapi pekerjaan besar menegakkan dakwah kepada umat 

manusia. 

 

5Toha Andiko, Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses 
Problematika Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 139. 

6Al-Qur’an Dan Terjemahan Kemenag 2002. 
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Pertama, ambillah cara memaafkan. Dari berbagai macam tafsir, satu 

kita pilih yaitu, tafsir dari Hisyam bin Urwah bin Zubair, yang diterimanya dari 

pamannya Abdullah bin Zubair, bahwa arti ‘afwa disini adalah memaafkan 

kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam akhlak manusia. Tafsir seperti 

ini juga terdapat dari Ummul Mukminin Siti Aisyah. Tegasnya, menurut 

penafsiran ini, di akuilah bahwa tiap-tiap manusia itu betapa pun baik hatinya 

dan shalih orangnya, namun pasti dalam dirinya terdapat  kelemahan-

kelemahan. 

Kemudian lakukanlah yang kedua : Dan suruhlah berbuat yang ma’ruf. 

Di dalamnya ayat ini ditulis. ‘Urfi, yang satu artinya dengan ma’ruf, yaitu 

pekerjaan yang diakui oleh orang banyak atau pendapat umum, bahwa 

pekerjaan itu adalah baik. Telah ditafsirkan berkali kali bahwa kalimat ma’ruf 

ialah yang dikenal baik, demikian juga kalimat “Huruf. Dikenal baik oleh 

manusia, dipuji, disetujui dan tidak mendapatkan bantahan. 

Kemudian datanglah perintah yang ketiga: Dan berpalinglah dari orang-

orang yang bodoh. Maksud berpaling dari orang-orang bodoh adalah karena 

ukuran yang dipakai oleh orang bodoh itu adalah ukuran yang singkat. Mereka 

akan mengemukakan asal-usul yang hanya timbul dari pikiran yang singkat 

dan pandangan yang picik. Mereka harus memperurutkan perasaan hati, 

bukan pertimbangan akal.7 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyuruh supaya kita 

menggunakan urf, ayat diatas mengandung kata urf yang diserap dari kata 

ma'ruf. Kata urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai 

baik oleh masyarakat. 8 

 

7Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1982). h. 221-223. 

8Ahmad Sufyan Chen Abdullah, ‘Aplikasi Doktrin Al-Urf dalam Instrumen Pasaran 
Kewangan Islam Di Malaysia (University Malaya, 2002). h. 25. 
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Begitu pula dengan masyarakat Bugis yang masih melestarikan sebuah 

tradisi yaitu tradisi Maddoja Bine yang menurut kepercayaan mereka dinilai 

baik, sebagai bentuk penghormatan kepada Dewata Sangiang Serri sebagai 

rasa syukur kepada Allah swt. 

Dewata dalam kepercayaan masyarakat bugis disini adalah bukan 

merujuk pada kepercayaan agama Hindu, melainkan Dewata memiliki arti 

yaitu De’ artinya tidak, sedangkan Wata’ artinya wujud. Sehingga dapat 

diketahui bahwa Dewata itu kepercayaan kepada sesuatu yang tidak berwujud. 

Dalam hal ini kepercayan kepada Sang pencipta. 

Masyarakat Bugis sejak dulu telah mengetahui bahwa beras merupakan 

makanan pokok, sehingga beras dalam bentuknya yang sekarang ini perlu 

dijaga dan dimuliakan agar selalu tersedia sepanjang tahun. Karena lebih dari 

95% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok, 

pertanian padi berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 20 juta 

lahan pertanian pedesaan, menjadikan ketahanan pangan nasional sebagai 

sasaran yang penting dan strategis.9 

Kabupaten Barru adalah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, 

Indonesia. Adapun pembagian wilayah di Kabupaten Barru terdiri atas 

pegunungan, dataran, dan daerah pesisir. Dengan luas wilayah persawahan 

yang di setiap pelosok yang ada di Barru, mewajibkan setiap pemiliknya harus 

mampu mengolah dan menggarap lahannya untuk menghasilkan hasil panen 

yang baik. Adapun tradisi yang tak lepas dalam proses pembenihan padi yang 

dilakukan khususnya oleh masyarakat suku Bugis di Desa Binuang yaitu tradisi 

Maddoja Bine. 

 

9Sarifa Suhra dan Rosita, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Ritual Maddoja Bine 
pada Komunitas Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan", Al-Qalam, V.26. No.2 (2020), h. 387. 



6 
 

Maddoja Bine merupakan salah satu ritual yang dilakukan oleh nenek 

moyang terdahulu dan dilakukan secara turun temurun sampai saat ini, 

dimana dilakukan tiga hari dua malam, dibacakan sebuah Sureq Meong Palo 

Karellae dibacakan oleh para sesepuh yang dihadapkan dengan seonggok bibit 

padi yang akan ditanam di Posi Bola atau di tengah-tengah rumah, ritual 

tersebut rutin dilakukan sebelum menanam benih padi, agar padi melimpah 

ruah di dalam tradisi Maddoja Bine. 

Berbicara tentang sebuah tradisi tentunya tidak akan lepas dengan 

adanya aspek yang mengarah kepada proses ritual yang sakral atau dalam hal 

ini adalah aspek yang penting dalam menjaga keunikan dan kekhasan tradisi 

itu sendiri. Maddoja Bine merupakan salah satu tradisi yang tak lepas dari 

proses yang sakral dimana dalam pelaksanaanya terdapat beberapa proses 

yang harus dilakukan. Mulai dari penyediaan benih padi, juga diadakan proses 

Mabaca-baca makanan yang hanya boleh diolah oleh orang-orang yang bersih, 

sampai pada proses Massureq nya harus dilakukan dengan menggunakan baju 

Bodo putih. 

Yuyun Wahyuni, dkk dalam penelitiannya “Tradisi Mappano Bine dalam 

Masyarakat Bugis (Bone)”, mengemukakan bahwa tradisi Mappano Bine 

sebagai suatu aktivitas dan proses yang dilakukan dalam kehidupan 

masyarakat Bugis. Menurutnya tradisi ini merupakan bagian dari suatu 

kebudayaan yang harus dibina dan dilestarikan, karena sesungguhnya negara 

yang besar tercermin dari budayanya.  

Tujuan dari tradisi ini yaitu untuk memberikan penghormatan berupa 

sesajen dan prosesi tertentu. Namun banyak yang cenderung kurang 

mengetahui cara-cara dalam melakukan tradisi Mappano Bine ini karena hanya 

orang tua dulu yang paham dan menjalankan tradisi tersebut. Padahal pada 
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kenyataannya banyak nilai-nilai yang terkandung dan terimplementasikan 

dengan baik oleh masyarakat dalam tradisi tersebut. 10 

Selanjutnya hasil penelitian terdahulu oleh Saharuddin mengatakan 

bahwa pembentukan akhlak untuk membangun kualitas karakter bangsa 

tentunya tidak hanya dilakukan dalam sekolah formal dalam kelas yang 

dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun perlu diperluas lagi kedepan sampai 

pada tatanan kehidupan bermasyarakat. Salah satu wadah untuk membina 

pembentukan karakter dan juga akhlak tersebut adalah dengan melalui tradisi 

Maddoja Bine. Tradisi Maddoja Bine mengandung banyak nilai-nilai yang 

relevan dengan Pendidikan Islam. Seperti nilai aqidah, syariah dan akhlak 

berupa penghormatan kepada sesama makhluk ciptaan Allah swt (peduli 

lingkungan).11 

Mengingat bahwa dalam tradisi Maddoja Bine sarat dengan nilai-nilai 

pendidikan Islam, oleh karena itu peneliti meyakini bahwa dalam pelestarian 

tradisi Maddoja Bine ini dapat tumbuh dan dapat mengekspresikan tentang 

bagaimana nilai-nilai islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan begitu 

pendidikan harus berlangsung secara berkesinambungan agar kontinuitas 

terjamin. Dalam salah satu literatur Pendidikan diartikan suatu tahapan 

proses sebuah bangsa mempersiapkan anak muda generasi bangsa dalam 

menjalankan kehidupan sesuai tujuan hidup yang diinginkannya secara 

efisien. Pembinaan kesadaran individu merupakan proses pendidikan yang 

yang harus dilakukan oleh negara, agar generasi mudanya tidak hanya 

mengerti materi pengajaran semata namun juga dapat mewariskan kekayaan 

 

10Yuyun Wahyuni and Abdul Rahman, ‘Tradisi Mapano Bine Dalam Masyarakat Bugis 
(Bone)’, Journal of Art, Humanity & Social Studies, 3.1 (2023), 76–82. 

11Sarifa Suhra  dan Rosita, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ritual Maddoja Bine : 
(Watampone: Anggota IKAPI), h.12. 
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ilmu, budaya yang menjadi sebuah inspirasi dalam meraih tujuan pendidikan 

dalam berbagai aspek kehidupan.12 

Observasi awal dilakukan peneliti untuk mengetahui letak 

permasalahan yang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat mengenai 

pemahaman dalam tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini. Bukan 

hanya tradisi Maddoja Bine, tapi tradisi-tradisi lainnya dalam kaitannya 

dengan kepercayaan yang dianut. 

Observasi awal yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara 

kepada salah satu masyarakat Desa Binuang Kabupaten Barru yang 

melaksanakan tradisi Maddoja Bine yang secara turun temurun dari nenek 

moyang  beliau bernama Ibu Base. Ibu Base mengemukakan bahwa dalam 

pelaksanaan Tradisi Maddoja Bine ini terdapat nilai sakral yang dijunjung 

tinggi. Seperti dalam pelaksanaan Maddoja Bine ini diadakan prosesi Mabbaca-

Baca yaitu dihidangkan makanan di atas Baki dalam jumlah beberapa Baki. 

Namun makanan tersebut belum dapat dicicipi sampai selesai prosesi 

Mabbaca-Baca atau makanan tersebut dipanjatkan doa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Oleh karena itu dapat kita artikan bahwa salah satu prosesi dalam 

Maddoja Bine ini mengandung nilai nilai akhlak yaitu senantiasa mengingat 

kepada Allah swt. 

Data yang diperoleh setelah melakukan observasi awal di lapangan, 

diketahui bahwa banyaknya rangkaian ritual yang harus dilakukan dalam 

proses Maddoja Bine tersebut tentunya tak lepas dari adanya anggapan 

masyarakat yang notabene merupakan masyarakat suku bugis asli yang hanya 

memahami arti dari sebuah tradisi yang mereka lestarikan sebagai bentuk 

 

12Azyumardi Azra, Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam (Yogyakarta: 
Logos, 1999), h. 3. 
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pelestarian budaya dan penghormatan kepada leluhur, mereka hanya 

melakukan apa yang telah diajarkan oleh para tetua, tanpa menyadari adanya 

nilai-nilai Pendidikan Islam, dan pesan moral yang terkandung dalam tradisi 

Maddoja Bine tersebut. Sehingga membuat anggapan dari orang luar yang 

notabennya bukan masyarakat suku Bugis yang mengatakan bahwa tradisi-

tradisi seperti itu merupakan campuran budaya Hindu yang bercampur pada 

tradisi dan kebudayaan para leluhur terdahulu. Karena masyarakat Bugis 

terutama di Desa Binuang Kabupaten Barru merupakan masyarakat yang 

memeluk agama Islam. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka 

peneliti perlu melakukan pengkajian lebih dalam lagi mengenai nilai akhlak 

dalam tradisi Maddoja Bine yang akan mengatasi pemahaman masyarakat 

terkait dengan tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini. Oleh karena itu 

peneliti mengangkat judul penelitian yaitu “ Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

dalam Tradisi Maddoja Bine Suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini tentunya akan terbatas dalam ruang lingkup tradisi 

Maddoja Bine pada masyarakat suku Bugis  di Desa Binuang Kabupaten Barru, 

khususnya mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Maddoja Bine. 

2. Deskripsi Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada nilai-nilai Pendidikan 

Islam dalam tradisi Maddoja Bine suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten 

Barru. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah : 

a. Nilai Pendidikan Islam 
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Nilai sering kita temukan dalam percakapan sehari-hari, baik itu secara 

lisan maupun tulisan 

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai suatu 

proses pengubahan sikap dan tata perilaku seorang individu ataupun 

kelompok masyarakat dalam suatu upaya mendewasakan manusia dengan 

melalui proses pengajaran serta pelatihan.  Istilah pendidikan memiliki bentuk 

kata yang menyerupai dengan istilah dari Yunani yaitu paedagogie dan 

paedagogiek. Pedagogi memiliki arti pendidikan, sedangkan pedagogik 

memiliki arti ilmu pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan umum yaitu untuk 

menjadikan  seseorang menjadi manusia yang lebih baik lagi.13 

Disimpulkan bahwa nilai adalah suatu ide yang dijadikan sebagai 

standar dalam berperilaku. Sedangkan pendidikan Islam adalah serangkaian 

usaha yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mencapai kehidupan 

yang sempurna dan bahagia serta memiliki budi pekerti yang baik dan 

memiliki akhlak mulia sehingga selamat di kehidupan dunia dan akhirat. 

Nilai pendidikan Islam yang dimaksudkan disini adalah bentuk atau 

suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang memperoleh pengetahuan-

pengetahuan yang dapat digunakannya sebagai bahan pertimbangan maka hal 

baik dan hal buruk. Dengan begitu manusia dapat berperilaku baik, dalam hal 

ini yang dimaksudkan dengan nilai pendidikan Islam yaitu nilai Aqidah, nilai 

syariah, dan nilai akhlak. Dan diharapkan ketiga nilai tersebut mampu 

diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Tradisi Maddoja Bine 

Maddoja Bine merupakan salah satu ritual pertanian yang biasa 

 

13Muhammad Yani, "Nilai Pendidikan dalam Ritual Massureq Meong Palo Karellae’e 
pada Upacara Maddoja Bine di Desa Leworeng Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng",  
Universitas Negeri Makassar, 2018, h.5-6. 
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dilaksanakan petani Bugis sebagai bentuk penghormatan ke Sangiang Serri 

(Dewi padi dalam keyakinan orang Bugis), Maddoja Bine dalam bahasa bugis 

berarti begadang atau berjaga dan tidak tidur, Bine berarti benih. Ritual 

Maddoja Bine dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas berjaga-jaga di malam 

hari untuk menunggu benih padi yang diperam di tempat khusus dalam hal ini 

Posi Bola sebelum ditabur di persemaian keesokan harinya.14 

Maddoja Bine merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bugis 

salah satunya di Desa Binuang Kabupaten Barru. Tradisi ini dilakukan Ketika 

para petani hendak menanam pagi. Dimana dalam prosesnya terdiri dari 

banyak proses, yang bersifat sakral. Prosesi tersebut dilaksanakan dengan 

syarat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

Pelaksanaanya melibatkan masyarakat setempat yang ikut serta 

membantu persiapan dan perlengkapan Maddoja Bine ini, namun secara 

khusus ada prosesi tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh tokoh adat atau 

tetua yang paham akan hal tersebut. Contohnya yaitu pada prosesi Massureq 

yang mana biasanya dibawakan oleh tokoh adat yang disebut dengan istilah 

Massureq. 

c.  Masyarakat Suku Bugis 

Suku Bugis atau To Ugi adalah salah satu suku di antara sekian banyak 

suku yang tersebar di Indonesia. Suku Bugis termasuk suku yang memiliki 

banyak tradisi atau upacara dalam kehidupannya, terutama masyarakat 

tradisional. Seperti tradisi dengan melakukan upacara-upacara sebagai media 

stabilitas kepada makhluk gaib, di antaranya, upacara yang berkaitan dengan 

pertanian Maddoja Bine, adat naik rumah baru, atau upacara adat yang 

 

14Safira Suhra dan Rosita, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ritual Maddoja Bine  : 
(Watampone: Anggota IKAPI). h. 8. 
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berhubungan dengan daur kehidupan seperti Mappano Lolo,dan lain-

lainnya.15 

Tabel 1.1 

 Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

    
Nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam tradisi Maddoja Bine 

− Nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam tradisi Maddoja Bine 

Suku Bugis di Desa Binuang 

Kabupaten Barru 

1. Akidah : doa, tawakal, 

memohon pertolongan 

kepada Allah 

2. Syariah : Berdoa, 

membaca al-AQur’an, 

syukur, dan percaya akan 

tadir dan ketetapan dari 

Allah swt.   

3. Akhlak : sikap toleransi, 

berlapang dada. Tanggung 

jawab, etika yang baik, 

sabar keteladanan, nilai 

sosial bermasyarakat, 

 

15Haeran, "Tradisi Macce rak Parek Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Suku 
Bugis di Tanjung Jabung Timur Jambi", Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 15 (2019), 133–47. 
h.137. 
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gotong royong dan kerja 

sama. 

− Pelaksanaan tradisi Maddoja 

bine suku Bugis di Desa 

Binuang Kabupaten Barru 

− Kepercayaan masyarakat suku 

Bugis di Desa Binuang dalam 

kehidupan bermasyarakat 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang 

diuraikan di atas maka masalah pokok penelitian ini dapat dijabarkan dalam 

bentuk pertanyaan. Masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Maddoja Bine Suku Bugis di Desa 

Binuang Kabupaten Barru? 

2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Maddoja Bine Suku 

Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru? 

3. Bagaimana kepercayaan masyarakat Suku Bugis di Desa Binuang 

Kabupaten Barru terhadap tradisi Maddoja Bine? 

D. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka merupakan momentum bagi peneliti untuk 

mendemonstrasikan mengenai hasil penelitian yang telah dikaji sebelumnya 

kemudian disesuaikan dengan rencana penelitian yang dilakukan oleh seorang 
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peneliti dalam sebuah kajian penelitian Setelah melakukan penelusuran 

terhadap buku-buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan judul yang 

diangkat oleh peneliti yaitu Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi 

Maddoja Bine Suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru. Adapun beberapa 

hasil referensi yang menurut peneliti relevan mengenai penelitian ini 

sebagaimana kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Nurhaliza dengan judul penelitian “Tradisi Maddoja Bine Desa 

Anabanua Kabupaten Wajo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi 

Maddoja Bine di Masyarakat Desa Anabanua Kecamatan Maniangpong 

Kabupaten Wajo. Bahwa Maddoja Bine adalah tradisi petani menjaga benih 

padi yang direndam, sebelum ditabur di sawah keesokan harinya sambal 

mengisi waktu pada malam Maddoja Bine tersebut, masyarakat biasanya 

menikmati hidangan kue-kue tradisional bugis yang khusus disediakan untuk 

acara Maddoja Bine.16 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa 

penelitian yang dilakukan oleh Nurhaliza memiliki relevansi dari segi objek 

yang diteliti yaitu tradisi Maddoja bine, namun yang menjadi letak perbedaan 

dengan penelitian ini yakni dari ruang lingkup yang diteliti dimana penelitian 

yang dilakukan oleh Nurhalisa fokus penelitiannya mengkaji hanya sebatas 

tentang Tradisi Maddoja Bine, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini 

fokus penelitiannya adalah untuk mengkaji tentang nilai-nilai Pendidikan 

Islam dalam tradisi Maddoja Bine Suku Bugis di Desa Binuang kabupaten 

Barru. 

Zelvinita Sari dengan penelitian “Makna-Makna Budaya dalam Ritual 

 

16Nurhalisa, ‘Tradisi Maddoja Bine Desa Anabanua Kabupaten Wajo’, Siwayang 
Journal, 2.1 (2023), 15–20. h. 17. 
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Maddoja Bine di Kampiri Desa Congko Kabupaten Soppeng”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan ritual Maddoja 

Bine ditemukan tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan 

tahap akhir. Hasil selanjutnya yaitu jenis-jenis tanda adalah ikon yaitu dupa, 

simbol benda, simbol kuliner, dan hasil selanjutnya yaitu makna-makna 

budaya yang terkandung dalam ritual Maddoja Bine yaitu gotong royong dan 

religi.17 

Adapun perbedaan penelitian antara penelitian Zelvinita Sari dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian terdahulu mengkaji tentang 

makna dan nilai budaya yang ada dalam tradisi Maddoja Bine Kampiri Desa 

Congko Kabupaten Soppeng, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan 

mengkaji khusus pada nilai-nilai pendidikan Islam apa  yang ada dalam tradisi 

Maddoja Bine di Desa Binuang Kabupaten Barru. 

Nur Azizah Usman dalam penelitiannya “Meaning and Value Behind 

Maddoja Bine Tradition in Tanete Rilau Community of Barru Regency”. Diketahui 

hasil penelitiannya bahwa masyarakat menganggap ritus tanah termasuk 

Maddoja Bine adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan 

amanat luhur. Nilai-nilai budaya luhur sampai saat ini masih dipertahankan 

oleh masyarakat sangat erat kaitannya dengan ajaran-ajaran sangiang serri 

yang mana dalamnya mencakup nilai agama, nilai sosial budaya, dan nilai 

ekonomi dan nilai pendidikan.18 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat 

perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah Usman dengan 

 

17Zelvinita Sari, "Makna-Makna Budaya dalam Ritual Maddoja Bine di Kampiri Desa 
Congko Kabupaten Soppeng Analisis Semiotika", 2019 h. 9. 

18Nur Azizah Usman, ‘'Meaning And Value Behind Maddoja Bine Tradition In Tanete 
Rilau Community Of Barru Regency'’. h. 15. 
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penelitian ini yakni fokus penelitiannya berfokus kepada arti dan nilai dalam 

tradisi Maddoja Bine, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan meneliti 

tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Maddoja Bine. 

Asiyah dalam penelitiannya yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

dalam Tradisi Bersih Desa di Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten 

Seluma”. Mengemukakan bahwa tradisi bersih Desa adalah suatu tradisi yang 

telah dilaksanakan dengan dasar doa sebagai bentuk bermunajat kepada Allah 

swt, dengan harapan diberikan kesejahteraan, keselamatan dan juga dijauhkan 

dari hal-hal buruk. 

Pelaksanaan tradisi Bersih Desa ini dilaksanakan pada tanggal 10 

Muharram. Adapun prosesi dalam tradisi ini yaitu Sebagian warga melakukan 

gotong royong membersihkan, juga Sebagian warga menyiapkan hidangan 

yang akan disajikan saat puncak acara berlangsung. Adapun nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi ini yaitu nilai aqidah, nilai 

ibadah, nilai akhlak dan nilai kemasyarakatan.19 

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka persamaan 

penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak dari 

prosesi pelaksanaanya, dimana kedua tradisi ini melibatkan masyarakat 

setempat untuk bergotong royong, terlepas dari masing-masing tradisi yang 

dipercaya, Adapun makna tersirat yaitu tetap menjaga ikatan persaudaraan 

dan sikap saling membantu antar sesama. 

Roby Krismoniansyah, Idi Warsah, Guntur Jaya, dan Muhammad Abduh, 

dalam penelitiannya yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi 

Suroan: Studi di Desa IV Suku Menanti, Sindang Dataran Kabupaten Rejang 

 

19Asiyah dan Alimni, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Bersih Desa di 
Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma", Jurnal Penelitian Dan Pengabdian 
Masyarakat, Volume 4, Nomor 2, (2019). h. 140-141. 
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Lebong. Mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Tradisi Suroan merupakan 

salah satu budaya yang sudah dilaksanakan turun temurun sejak berdirinya 

Desa tersebut. 

Tradisi Suroan dilaksanakan setiap tahun bertepatan pada tanggal 1 

Muharram, Adapun proses pelaksanaanya sama dengan tradisi-tradisi jawa 

lainnya, seperti membakar kemenyang, ayam kumbang yang sudah dibakar, 

mempersiapkan rempah-rempah dan tentunya hasil panen bumi, serta 

lantunan doa kepada leluhur dengan maksud meminta perlindungan kepada 

Allah swt, yang dipandu oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.20 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu keduanya merupakan penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif 

kualitatif dengan maksud peneliti secara langsung turun menganalisis objek 

penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau data yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Muhammad Fathurrozaq dalam penelitiannya “Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam dalam Tradisi Tedhak Siten di Desa Senden Kecamatan Kampak 

Kabupaten Trenggalek”, mengemukakan bahwa sesungguhnya tradisi dapat 

menjadi aspek perantara agar agama Islam dapat lebih berkembang, karena 

sesungguhnya tradisi bukan semata mata menjadi hal yang bertentangan 

dengan agama Islam. Sebagaimana dalam tradisi ini yang mengandung makna 

sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas kelahiran seorang anak.21 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan 

 

20Roby Krismoniansyah, Idi Warsah, Guntur Putra Jaya, dan Muhammad Abduh "Nilai-
Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Suroan : Studi di Desa IV Suku Menanti, Sindang Dataran 
Kabupaten Rejang Lebong", Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam, Volume 12.Nomor 01 
(2020). h. 6. 

21Muhammad Fathurrozaq, '‘Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tedhak Siten 
di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek'’ (Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim, 2019). h.  77. 
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penelitian yang akan dilakukan yaitu, kedua penelitian ini menganalisis 

tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam pelaksanaan 

tradisi yang dilaksanakan. 

Elihami dkk dalam penelitiannya “Transformasi Sosial dalam Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang”, mengemukakan bahwa 

suatu nilai atau sistem yang dipercaya oleh seseorang ataupun masyarakat 

tentunya memiliki perbedaan karakteristiknya masing-masing. Dengan 

adanya pendidikan Islam, diharapkan mampu memberikan arahan untuk 

membentuk pribadi manusia yang baik, baik itu dari aspek kehidupan duniawi 

sampai pada kehidupan akhirat.22 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu terletak pada aspek kajianya, dimana penelitian terlebih dahulu fokus 

pada kajian transformasi sosial artinya tentang bagaimana perubahan-

perubahan individu yang dipengaruhi oleh banyak faktor dan pendidikan 

agama Islam memiliki peranan penting dalam transformasi tersebut, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan kajiannya pada nilai 

pendidikan agama islam dalam lingkup tradisi. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Segala sesuatu yang dilakukan tentunya diharapkan akan mencapai 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini 

merupakan suatu usaha dan kegiatan yakni sebuah penelitian yang memiliki 

tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

22Elihami dan Firawati, ‘Transformasi Sosial dalam Nilai-Nilai Pendidikan Islam di 
Kabupaten Sidenreng Rappang’, Jurnal Edumaspul, Volume 1.Nomor 2 (2017). h.56. 
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1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tradisi dalam tradisi 

Maddoja Bine Suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai pendidikan Islam dalam 

tradisi Maddoja Bine Suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tradisi dalam tradisi 

Maddoja Bine Suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru. 

d. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepercayaan masyarakat Suku 

Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru terhadap tradisi Maddoja Bine 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi studi ilmiah, guna 

pengembangan ilmu pengetahuan antara ilmu pendidikan Islam dan tradisi 

atau kebudayaan. Guna mengembangkan pengetahuan generasi muda dalam 

berbagai aspek pengetahuan. 

b. Kegunaan praktis 

Kegunaan praktis merupakan input kepada masyarakat suku Bugis di 

Desa Binuang Kabupaten Barru untuk memahami keseimbangan antara 

budaya dan kepercayaan. Tentang bagaimana mengambil nilai-nilai yang 

terkandung dalam suatu tradisi yang dilaksanakan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam  

1. Pengertian Nilai 

Kata “nilai” berasal dari bahasa inggris yaitu value. Kata value berasal 

dari bahasa Latin valere, yang dalam bahasa Prancis kuno valour, yang artinya 

berguna, mampu akan dipemberdayakan, kuat, berlaku. Sedangkan jika 

ditinjau dari sudut harkat ilmu ekonomi dan keistimewaannya, ilmu adalah 

apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai suatu kebaikan.1 

Nilai adalah sebuah ide atau konsep yang dimiliki untuk memberikan 

pandangan terhadap sesuatu. Nilai biasanya digunakan untuk sesuatu yang 

abstrak, seperti baik, menarik, bagus jelek dan segala sesuatu yang bisa 

diberikan pendapat tentangnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia nilai 

biasanya digunakan sebagai suatu standar untuk memberikan pendapat 

kualitas akan sesuatu, seperti dalam penelitian ini adalah nilai tentang akhlak. 

Maka seseorang bisa memberikan pandangannya terhadap perilaku ataupun 

akhlak yang dimiliki tersebut, apakah itu perilaku atau akhlak yang baik, atau 

perilaku atau akhlak buruk. 

Rohmat Mulyana mengemukakan bahwa nilai merupakan sebuah 

patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya 

seperti cara-cara tindakan alternatif. Penekanan utama pada definisi ini adalah 

faktor eksternal yang mempengaruhi bagaimana perilaku manusia. Nilai juga 

merupakan konsepsi yang tersirat dan tersurat, yang mana sifatnya 

 

1Muslimah, Penanaman Nilai Tanggung Jawab (Pengembangan Rasa Berkuasa dan 
Membantu Mengambil Keputusan) (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 18. 
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membedakan antar individu atau ciri-ciri kelompok dari apa yang 

diinginkannya, yang dapat mempengaruhi tindakan terhadap bagaimana cara, 

tujuan antara dan tujuan akhir.2 

Berdasarkan definisi dari Rohmat Mulyana dapat diketahui bahwa nilai 

menjadi sebuah patokan yang digunakan untuk dapat mempengaruhi individu 

untuk dapat menentukan pilihannya. Dengan adanya penilaian dari orang lain 

tentunya akan memberikan pandangan yang berbeda-beda setiap individu. 

Biasanya setiap individu memiliki penilaian yang berbeda akan sesuatu hal. 

Meglino dan Ravlin mendefinisikan bahwa nilai sebagai keyakinan 

tentang diinternalisasi sesuai perilaku, tentang dampak bagaimana seseorang 

individu menafsirkan informasi.3 

Sedangkan menurut ahli di atas mengemukakan bahwa nilai menjadi 

sebuah keyakinan terhadap suatu perilaku individu, dengan adanya keyakinan 

terhadap perilaku tersebut akan memberikan dampak dalam mengolah suatu 

informasi yang diperoleh 

Nilai adalah sesuatu yang tidak berwujud namun memiliki sifat 

mensifati dan disifatkan terhadap suatu hal yang memiliki karakteristik dari 

perilaku seseorang dan mempunyai hubungan yang berkaitan dengan fakta, 

norma, tindakan, moral, perilaku serta keyakinan. Muhmidayeli 

mengemukakan bahwa nilai ibaratkan gambaran sesuatu yang indah dan 

menakjubkan serta membuat kita bahagia dengan orang-orang sekitar.4 

Nilai menjadi suatu pandangan yang tidak memiliki wujud tetapi bisa 

 

2Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 
10. 

3Meglino dan Ravlin, Pengantar Filsafat (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), h.318. 

4Ade Imelda Frimayanti, ‘Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama 
Islam’, Al-Tadzkiyyah : Jurnal Pendidikan Islam, 8 (2017), h. 12. 
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diidentifikasi karakteristiknya karena biasanya nilai bisa ditafsirkan melalui 

suatu perilaku yang kemudian dihubungkan dalam kehidupan sehari-harinya. 

Nilai baik yang dimiliki oleh seseorang tentunya akan memberikan dampak 

yang baik pula terhadap dirinya sendiri. 

Nilai dapat diartikan dengan sesuatu yang dianggap berharga dan dapat 

menjadi tujuan yang hendak dicapai, juga ada yang mendefinisikan bahwa 

nilai-nilai yang perlu ditanamkan pada anak yang meliputi konsep ketuhanan 

yaitu kepercayaan, ibadah, ajaran, pandangan, dan sikap hidup, serta amalan 

hidup budi pekerti. 

2. Pengertian Pendidikan Islam 

a.  Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan dalam Bahasa Arab yakni al-tarbiyah berasal dari kata 

rabba yarubbu, yang memiliki arti memperbaikinya dengan kasih sayang dan 

sebagaimananya, sehingga menjadi baik setahap demi setahap. Secara 

terminologi, pendidikan Islam merupakan suatu usaha untuk mengubah 

tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya ataupun kehidupan 

bermasyarakat dan kehidupan dengan alam sekitarnya melalui pendidikan, 

dan adanya perubahan tersebut dilandasi oleh nilai-nilai Islam.5 

Asiyah dan Alimni mengutip dari Hasan Langgulung mengemukakan 

bahwa pendidikan Islam dengan suatu proses spiritual, akhlak, dan intelektual 

dan sosial yang berusaha untuk membimbing manusia dan memberikan nilai-

nilai, prinsip-prinsip dan juga ideal dalam kehidupan yang bertujuan untuk 

mempersiapkan bekal kehidupan dunia akhirat. Sedangkan Yusuf Qardhawi 

mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bentuk pendidikan manusia 

 

5Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren (Jakarta: 
Rajagrafindo Persada, 2005), h. 19. 



23 
 

seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan 

keterampilannya.6 

Pendidikan Islam berdasarkan definisi dari Hasan Langgulung adalah 

sebuah pembelajaran yang mengajarkan tentang tata cara berakhlak yang 

baik, Pelajaran keagamaan, dan pembelajaran lainnya yang bertujuan untuk 

memberikan pengajaran kepada individu untuk dapat mempersiapkan amal 

perbuatan, baik untuk kehidupan dunia hingga pada kehidupan akhirat. 

Menurut Abdurrahman dikutip dari Ki Hajar Dewantara, bahwa 

pendidikan Islam harus bertujuan menciptakan keselamatan dan juga 

kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan itulah yang paling mudah untuk 

kita pahami sesuai dengan konsep tujuan hidup manusia, baik sebagai abdi 

maupun sebagai khalifah.7 

Selaras dengan definisi Hasan Langgulung, Ki Hajar Dewantoro juga 

mengemukakan hal yang serupa yaitu bahwasannya Ilmu Pendidikan Islam 

yang dipelajari bisa menjadi wawasan untuk dapat menjalani kehidupan dunia 

dan akhir. Dengan adanya wawasan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk dapat mengetahui hal baik dan hal buruk. 

Abdul Fattah Jalal mendefinisikan pendidikan Islam atau al-ta’lim 

sebagai suatu proses pemberian pengetahuan, pengertian, pemahaman, rasa 

tanggung jawab dan penanaman Amanah, sehingga penyucian ataupun 

pembersihan manusia dari kotoran dan menjadikan diri manusia berada 

dalam kondisi yang memungkinkan untuk dapat menerima al-hikmah serta 

 

6Asiyah dan Alimni, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Bersih Desa di 
Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma", Jurnal Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat, Volume 4, (2019). h. 138. 

7Abdurrahman, Ilmu Pendidikan dan Pendekatan Islam (Jakarta: AL-Qushwal, 1988), 
h. 46. 
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dapat mempelajari apa yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya.8 

Al-ta’lim atau pendidikan Islam menyangkut aspek pengetahuan dan 

keterampilan yang sangat dibutuhkan seseorang dalam hidup sebagai 

pedoman untuk dapat berperilaku dengan baik. Al-ta’lim merupakan proses 

yang terus menerus diusahakan semanjak lahir, sebab manusia dilahirkan 

tanpa adanya pengetahuan, tetapi dibekali dengan berbagai bakat dan potensi 

yang dapat menjadi persiapannya dalam meraih dan memahami ilmu 

pengetahuan serta dapat memanfaatkannya dalam kehidupan 

bermasyarakat.9 

Sebagaimana diketahui bahwa istilah al-talim memiliki arti sebagai 

bentuk pengajaran dan pemberian pengetahuan yang bisa digunakan oleh 

manusia sebagai pedoman dalam berperilaku. At-ta'lim biasanya digunakan 

untuk meningkatkan khasana ilmu pengetahuan manusia dari segi kognitifnya. 

Pendidikan merupakan sebuah bentuk latihan, mental, moral dan fisik 

yang bisa menghasilkan kepribadiaan manusia yang berbudaya tinggi maka 

pendidikan berarti menumbuhkan personalitas atau kepribadian serta 

menanamkan rasa tanggung jawab. 

b. Tujuan pendidikan Islam 

Tujuan dan sasaran pendidikan tentunya berbeda berdasarkan 

pandangan hidup dari masing-masing pendidik atau lembaga pendidikan. 

Dengan begitu perlu adanya perumusan pandangan hidup Islam yang akan 

memberikan arahan tujuan dan sasaran pendidikan Islam. Sebagaimana dalam 

ayat al-Qur’an di bawah ini memberikan landasan dan pandangan bahwa : 

sungguhlah Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Sebagaimana 

 

8Abdul Fattah Jalal, Min Al-Usuli Al-Tarbawiyah Fi Al-Islam (Mesir: Darul Kutub 
Misriyah, 1977). h. 31 

9Jalal. h. 32. 
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dijelaskan dalam QS. Lukman/31:13 

ٖوَاِذْ قاَلَ لقُْمٰنُ لِِبنِْه ٖوَهُوَ يعَِظهُ    رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيْمٌ      يٰ بُنَََّ لَِ تُشْركِْ بِِللِّٰٰۗ اِنَّ الشِٰ

Terjemahnya : 

Dan (ingatlah) Ketika Lukman berkata kepada anaknya, Ketika dia 
memberi Pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezaliman yang besar.10 

Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya al- Misbah mengemukakan 

bahwa, Dan ingatlah Ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia 

menasihati anaknya bahwa, wahai anakku saying! Janganlah engkau 

menyekutukan Allah dengan apapun itu, dan jangan pula menyekutukan-Nya  

sedikitpun, lahir maupun batin. Persekutuan yang secara jelas ataupun 

tersembunyi. Sesungguhnya syirik yaitu menyekutukan Allah adalah 

kezaliman yang amat besar, dan hal tersebut menempatkan sesuatu yang 

sangatlah agung di tempat yang sangat rendah. 

Kata ya’izhuhu berasal dari kata wa’zh yaitu nasihat yang berkaitan 

dengan kebaikan dan meresap ke dalam hati. Ada pula yang memaknainya 

bahwa sebagai perkataan yang berisi suatu peringatan serta ancaman. 

Disebutkan kata ini setelah kata dia berkata guna memberikan sebuah ilustrasi 

mengenai bagaimana ucapan beliau diberikan. Yaitu dengan tidak 

meninggikan suara ataupun membentak, namun dipenuhi dengan rasa kasih 

sayang seperti dipahami dari cara memanggil anaknya dengan mesra. 

Penggunaan kata tersebut juga menyiratkan bahwa nasihat itu dilakukan 

secara terus menerus dari waktu ke watu, seperti dari bentuk kata kerja masa 

sekarang dan masa yang akan datang pada kata ya’izhuhu. 

Sedangkan Ulama yang memaknai kata wa’zh dengan makna perkataan 

 

10Al-Qur’an dan Terjemahan Kemenag 2002. 
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yang berisi peringatan dan ancaman, mengungkapkan bahwa kata tersebut 

menyiratkan bahwa anaknya Luqman itu musyrik, sehingga ayahnya yang 

menyandang hikma itu selalu menasehati hingga akhir anaknya memegang 

ketauhidan. Pendapat tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Thahir ibn 

Asyur, ini hanya prasangka yang tak berdasar kuat. Nasihat serta ancaman 

tidak mesti harus dihubungkan dengan kepercayaan musyrik. Di samping hal 

tersebut, berhusnudzon kepada anaknya Luqman itu lebih baik dari pada 

bersu’udzon. 

Luqman mengawali nasihat dengan menitikberatkan atas perlunya 

menjauhi perbuatan syirik atau menduakan Allah. Larangan ini juga menjadi 

ajaran mengenai wujud dan keEsaan Allah. Bahwa susunan pesannya 

berbentuk larangan, jangan sampai menyekutukan Allah untuk menekan 

perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang 

baik.11 

Manusia yang berpredikat muslim, sesungguhnya benar-benar akan 

menjadi penganut agama yang baik, dengan menaati ajaran agama Islam dan 

menjaga agar Rahmat Allah senantiasa melekat dalam dirinya. Harus mampu 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajarannya sesuai iman dan Aqidah 

Islamiah. 

 Menurut Al-Nahlawi menunjukan tujuan umum pendidikan Islam yaitu 

sebagai berikut : 

1) Pendidikan akal dan persiapan pikiran 

2) Menumbuhkan potensi dan bakat bawaan pada anak-anak 

3) Memberikan perhatian pada kekuatan dan potensi generasi muda dan 

mendidik mereka sebaik-baiknya, baik itu laki-laki maupun Perempuan 

 

11Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1994), h. 87. 
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4) Berusaha untuk menyumbangkan segala potensi dan bakat manusia 

5) Tujuan akhir/Tertinggi yaitu terwujudnya insan kamil atau manusia 

paripurna. 

Sedangkan Muhammad Athiyah Al Abrasyi mengemukakan bahwa 

akhir pendidikan Islam yaitu sebagai berikut : 

1) Pembinaan akhlak 

2) Menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan akhirat 

3) Penguasaan ilmu 

4) Keterampilan bekerja dalam kehidupan masyarakat.12 

Pendidikan Islam bermuara kepada hal-hal sebagai berikut yaitu, 

pertama memberikan pembinaan akhlak karena dengan adanya pemahaman 

yang mendasar tentang pendidikan Islam dimana didalamnya termuat tentang 

bagaimana akhlak baik dan akhlak buruk. Maka dengan adanya pemahaman 

tersebut memberikan pilihan kepada seseorang tentang bagaimana 

berperilaku dan berakhlak baik. Baik itu kepada diri sendiri, kepada Allah swt, 

kepada sesama manusia serta sesama makhluk hidup. 

Kedua, mempersiapkan anak untuk hidup dunia akhirat, berkaitan 

dengan penjelasan pertama yang artinya pendidikan Islam yang dipelajari 

didalamnya memuat pelajaran-pelajaran tentang bagaimana cara orang tua 

untuk mendidik anaknya agar memiliki bekal dunia dan akhirat. Karena 

sesungguhnya madrasah pertama seorang anak adalah ibunya (orangtua). 

Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan 

pendidikan Islam baik itu dalam ruang lingkup formal dan informal. 

Penguasaan ilmu, pendidikan Islam sebagai salah satu pembelajaran 

 

12Fikri Abdul Aziz, ‘Moral Peserta Didik Dan Pendidikan Islam Menurut Pemikiran 
’Athiyah Al-Abrashyi’, Jurnal El- Tarwawi, Volume 13 (2020). h. 46. 



28 
 

memiliki peranan penting, karena dengan begitu seseorang bisa mengenal 

bagaimana dasar-dasar Islam dengan baik, tentang ajaran akhlak, memberikan 

contoh yang baik dan dalam pendidikan Islam mengajarkan kita untuk 

menuntut ilmu setinggi mungkin. 

Keterampilan bekerja dalam kehidupan bermasyarakat, hal terpenting 

dalam pendidikan Islam itu tentang bagaimana cara kita untuk senantiasa 

menjaga ikatan persaudaraan antar sesama. Seperti menghargai pendapat 

orang lain, senantiasa bertutur kata yang baik, tolong menolong dan segala 

perbuatan yang bisa menjaga hubungan bermasyarakat kita tetap terjalin. 

Karena sesungguhnya salah satu jalur rezeki kita melalui ikatan persaudaraan 

yang baik. 

3. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

a. Nilai Aqidah 

1) Pengertian Aqidah  

Pengertian Aqidah secara etimologis Aqidah berakar dari kata aqida-

ya’qidu ‘aqdan-aqidatan. Kaitan antara arti dari kata aqdan dan Aqidah yaitu 

keyakinan yang tersimpul kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan 

mengandung perjanjian. Oleh karena itu Aqidah merupakan sesuatu yang 

diyakini oleh seseorang.13 

Aqidah adalah keyakinan yang tertanam dalam hati seseorang muslim. 

Adapun contoh penerapan aqidah dalam kehidupan sehari-hari yaitu percaya 

akan adanya hari akhir. Seseorang yang percaya akan datangnya hari akhir 

tentunya akan mempersiapkan amalan baik sebanyak mungkin untuk 

kehidupan akhiratnya, seperti senantiasa berbuat baik antar sesama 

 

13Muhammad Amri, La Ode Ismail Ahmad, and Muhammad Rusmin, Aqidah Akhlak 
(Makassar: Semesta Aksara, 2018), h. 2. 
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Akidah diidentikkan dengan perjanjian dan pengesahan sebuah 

sumpah. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS An-Nahl/16: 91 yaitu : 
 َ عَلُْ مُ اللّٰٰ َٰ اَنَ بَ عْدَ تَ وَِْيْدِهَا وَقَدْ  وا الََِْْ فِيْلًا اِۗنَّ  وَاوَْفُ وْا بِعَهْدِ اللِّٰٰ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَِ تَ ن ْقُض             ُ عَلَيْكُمْ ََ

َ يَ عْلَمُ مَا تَ فْعَلُوْنَ   اللّٰٰ
Terjemahnya : 

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah 
kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah 
menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya 
Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.14 

Abu Ja’far dalam tafsir ath-Thabari yang dikutip dalam tulisan Sariaji 

Lina Ervina dkk, mengemukakan bahwa ayat diatas menjelaskan tentang 

bagaimana perintah untuk memenuhi janji dan menghormati kesepakatan, 

karena janji adalah masalah serius dan krusial. Abdullahi adalah kata yang 

bersifat umum yang mencakup semua janji, kesepakatan dan perjanjian yang 

dinyatakan dengan lisan dan komitmen oleh seseorang seperti dalam jual beli, 

fakta dan kesepakatan dalam masalah yang sesuai dengan nilai-nilai agama 

Semua perjanjian wajib terpenuhi dan haram untuk dibatalkan atau 

diremehkan, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Abu Ja'far dalam 

tafsirnya, “Penuhilah wasiat yang telah diwasiatkan Allah swt kepada kalian 

dengan menaati segala perintahNya dan menjauhi segala larangan-Nya serta 

beramal dengan kitab-kitab dan sunnah Rasul. 

Kemudian Allah swt menggambarkan bahwa perbuatan yang 

melanggar sumpah seperti seorang perempuan kurang waras yang 

menguraikan benang hasil pemintalan yang telah dipintal dengan kuat dan 

kokoh. Lalu Allah swt mengancam keras orang-orang yang melanggar sumpah 

 

14Zaini Dahlan, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid V Juz 13-15 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti 
Wakaf, 1991), h. .454. 
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dengan menjadikan sumpah yang diucapkan hanya sebagai tipuan.15 

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengemukakan bahwa aqidah merupakan 

sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia yang 

sesuai dengan akal, serta fitrah. Kebenaran itu ditanamkan di dalam hati dan 

diyakini keberadaan secara pasti dan kesahihannya, dan ditolak secara sesuatu 

yang bertentangan dengan kebenaran tersebut.16 

Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat diketahui bahwa siapa 

saja yang berjanji maka ia harus menepati dan memenuhinya. Karena janji 

bagaikan hutang dan orang yang tidak menepatinya maka menjadi salah satu 

dari tanda-tanda orang yang munafik dan Allah swt melaknat dan memberikan 

ancaman kepada orang-orang yang melanggar sumpahnya. 

Kebenaran yang dimaksudkan disini adalah segala sesuatu yang telah 

dijelaskan dalam al-Qur’an dan As-Sunnah, berdasarkan kesepakatan para 

Ulama. Yang dapat diterima berdasarkan akal masing-masing. 

Hasan al-Bannah mengemukakan bahwa  aqidah Islam merupakan 

suatu kepercayaan yang dibenarkan oleh hati seseorang yang bersumber dari 

al-Qur’an dan As-Sunnah, yang menjadikan jiwa menjadi tenang, tentram dan 

bersih atas keraguan. Keyakinan harus lahir dengan perbuatan atau dengan 

lain kata bahwa aqidah Islam harus dilandaskan pada setiap aspek 

kehidupan.17 

Kepercayaan yang dimiliki seseorang sesungguhnya merupakan salah 

satu anugerah yang dimiliki orang seseorang, karena dengan kepercayaan 

 

15Sariaji Lina Erfina and Muhiddinur Kamal, ‘A n w r u L’, 3.April (2023), 228–37. h. 
234-235. 

16Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 
Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1993), h. 1-2. 

17Hasan Al-Banna, Konsep Pembaruan Masyarakat Islam (Jakarta: Gema Insani, 1988), 
h. 33. 
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tersebut akan membuatnya merasa aman akan segala hal yang dilakukannya, 

seperti percaya bahwa Allah senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. Maka 

dengan begitu dia akan merasa takut apabila akan melakukan hal tercela. 

Ulama fiqh mengemukakan bahwa aqidah adalah sesuatu yang diyakini 

dan dipegang teguh, serta sangat sukar untuk dapat diubah. Sesungguhnya ia 

beriman berdasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan kenyataan, seperti halnya 

beriman kepada Allah swt, para Malaikat Allah,dan Rasul-rasul Allah, adanya 

kadar baik dan buruk, dan meyakini hari akhir.18 

Syariat Islam terdiri dari dua pangkal utama. Pertama adalah aqidah, 

aqidah adalah suatu keyakinan yang ada pada rukun iman tersebut, letaknya 

di dalam hati dan tidak ada kaitanya dengan cara-cara perbuatan dalam hal ini 

perbuatan ibadah, selanjutnya yang kedua adalah perbuatan, perbuatan yang 

dimaksudkan adalah cara-cara amal atau ibadah seperti halnya tata cara 

sholat, puasa, zakat, dan seluruh bentuk ibadah disebut sebagai cabang. 

Nilai perbuatan baik buruknya ataupun diterima dan ditolaknya semua 

tergantung yang pertama. Oleh karena itu syarat yang diterimanya ibadah itu 

ada dua : pertama adalah ikhlas karena Allah swt, yaitu sesuai dengan aqidah 

Islamiyah yang benar dan baik. Kedua adalah mengerjakan ibadahnya yang 

sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw.19 

Segala perbuatan yang dilaksanakan dengan penuh rasa ikhlas akan 

memberikan kedamaian dalam melaksanakan begitu pula dalam beribadah. 

Karena sesungguhnya ibadah itu adalah kerelaan yang ada dalam diri 

seseorang. Apabila dia paham akan kewajiban-kewajiban yang harus 

 

18Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2008), h. 116. 

19Muhammad Ikbal Koerul Khumaini, ‘Nilai-Nilai Aqidah pada Ajaran Kejawen di 
dalam Persaudaraan Setia Hati Terate Di Madiun’ (Institut Agama Islam Negeri, 2017). h. 42. 



32 
 

dilaksanakan. Maka akan ada rasa sadar dan ikhlas dalam menjalankannya. 

Aqidah adalah suatu bentuk masalah yang bersifat fundamental dalam 

ajaran Islam, juga tentunya menjadi titik tolak permulaan umat Muslim. Dan 

sebaliknya tegaknya aktivitas keislaman dalam kehidupan seseorang yang 

dapat menerangkan bahwa dirinya memiliki aqidah ataupun menunjukkan 

bagaimana kualitas yang dimilikinya. Masalahnya karena imam itu bersegi 

teoritis dan ideal hanya dapat diketahui melalui bukti lahiriah di dalam hidup 

dan kehidupan sehari-hari.20 

Aqidah dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang paling mendasar 

bagi setiap umat Islam. Aqidah menjadi pondasi dalam beragama, karena 

dengan adanya aqidah yang kokoh akan membentuk pribadi yang taat akan 

setiap kewajiban dan akan menjauhi setiap larangan yang telah ditetapkan. 

Islam sangat menekankan pada paham beragama terhadap ilmu aqidah, 

karena aqidah adalah seluruh pokok ajaran agama yang sumbernya dari Allah 

swt. Diterangkan pula bahwa apabila ada agama yang dasarnya tidak 

bersumber pada aqidah tersebut maka agama tersebut adalah agama yang 

batil dan tidak bernilai. Agama Islam sangat melarang keras adanya keingkaran 

atau faham atheisme dari orang yang tidak paham akan tuhan dan 

penciptanya, serta Al-Qur’an senantiasa menyangkal adanya pendirian orang-

orang yang musyrik, memuja tuhan selain Allah, menentang orang yang tak 

percaya akan malaikat-malaikat, serta kitab-kitab suci dan hari akhir atau 

kiamat.21 

Penanaman aqidah yang baik akan menjauhkan diri seseorang dari 

keingkaran kepada penciptanya. Di era modernisasi sekarang ini pemahaman 

 

20Nasruddin Razak, Dienul Islam (Bandung: Al-ma’arif Bandung, 1984), h.120. 

21Syekh Mahmud Syaltout, Aqidah Dan Syariah Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 
4-5. 
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aqidah menjadi hal yang harus diperkuat dan harus dimulai sejak dini, karena 

tanpa aqidah seseorang mungkin saja terombang ambing dalam pemahaman 

yang fana. 

2) Dasar-Dasar Aqidah 

Dasar hukum aqidah Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist, dalam Al-Qur’an 

dan Hadist terdapat banyak pokok-pokok pembahasan tentang ajaran agama 

Islam. Yang paling dasar yaitu iman, seperti iman kepada Allah swt, Malaikat, 

kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, serta qada dan qadar. 

a) Iman kepada Allah 

Beriman kepada Allah swt merupakan beriman kepada keEsaan-Nya, 

Uluhiyyah-Nya, serta Asma dan sifat nya. Adalah mengikrarkan tiga jenis 

tauhid, menyakitinya dan mengamalkannya.22  

Iman kepada Allah menjadi rukun pertama, yang artinya mempercayai 

dan meyakini dengan segenap hati akan keEsaan Allah swt. Adapun perilaku 

yang menunjukkan sikap beriman kepada Allah swt seperti melaksanakan 

sholat 5 waktu. 

Ada tiga jenis tauhid yang menjelaskan tentang  keEsaan Allah swt yaitu 

sebagai berikut : 

Pertama Tauhid rububiyyah, tauhid rububiyyah, adalah mentauhidkan 

Allah swt dengan perbuatan-perbuatan-Nya, dan adanya pengakuan yang pasti 

bahwa Allah swt adalah tuhan, pencipta, pemilik dan pengatur segala sesuatu 

hal serta yang bertindak padanya.23 

Tauhid rububiyyah menjelaskan tentang bagaimana kebesaran Allah 

 

22Abdul bin Abdil Hami Al-Atsar, Panduan Aqidah Lengkap, Terj. Bahasa Arab oleh 
Ahmad Syaikhu (Bogor: Pustakan Ibnu Katsir, 2005), h. 50. 

23Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Jadid Penjelasnnya Lengkap Kitab Tauhid, 
Terj. Bahasa Arab Oleh Abdurrahman Nuryaman (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2018), h. 1. 
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swt dengan segala perbuatan-perbuatan-Nya. Yakin bahwa Allah swt yang 

mengatur segala tatanan kehidupan seperti menciptakan, memberikan rezeki, 

menghidupan dan mematikan. Serta sesungguhnya tidak ada sekutu bagi-Nya 

dalam mengatur semua hal tersebut. 

Kedua Tauhid uluhiyyah, tauhid uluhiyyah, adalah menegaskan bahwa 

Allah swt dengan segala macam ibadah yang zhahir maupun batin. Tauhid 

Uluhiyyah lah yang ditugaskan kepada para rasul ketika Allah swt mengutus 

mereka  untuk menegakkan tauhid inilah kitab-kitab suci diturunkan.24 

Tauhid Uluhiyyah menjelaskan tentang bagaimana cara kita sebagai 

seorang hamba Allah swt harus mengesakan-Nya, yaitu beribadah hanya 

kepada-Nya, berdoa, bernazar, bertawakal, bertaubat dan segala hal kembali 

kepada-Nya yang dilaksanakan secara lahiriyah maupun batiniyah 

Tauhid al-Asma wash Shifat, tauhid al-asma wash shifat adalah beriman 

kepada sifat-sifat yang Allah swt sedangkan bagi diri-Nya dan sifat—sifat serta 

apa-apa yang Rasul -Nya sandangkan bagi-Nya, berupaya nama-nama yang 

paling indah dan sifat-sifatnya yang paling sempurna.25 

Memahami tauhid Asma Wash Shifat, artinya kita sebagai seorang 

hamba Allah swt meyakini bahwa hanya Allah swt yang memiliki sifat husna 

(terbaik), ‘ulya (paling tinggi atau sempurna). Dan sebagai seorang hamba 

hendaklah beribadah kepada Allah swt sesuai dengan tuntunan asma dan sifat-

Nya. 

b) Iman Kepada Malaikat 

Iman kepada Malaikat termasuk salah satu rukun iman. Malaikat 

 

24Wahab. l-Jadid Penjelasnnya Lengkap Kitab Tauhid, Terj. Bahasa Arab oleh 
Abdurrahman Nuryaman, h. 1. 

25Wahab. l-Jadid Penjelasnnya Lengkap Kitab Tauhid, Terj. Bahasa Arab oleh 
Abdurrahman Nuryamanh, h. 2. 
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merupakan makhluk Allah swt. yang tercipta dari nur ilahi yang artinya cahaya 

Allah swt, yang bertugas untuk mengurus segala urusan yang telah 

diperintahkan oleh-Nya. Iman kepada Malaikat artinya kita mengakui 

keberadaan mereka yang senantiasa taat kepada Allah swt. Allah swt telah 

menciptakan berbagai makhluk dengan segala bentuk ragam dan keadaan. 

Malaikat diciptakan untuk senantiasa mengabdi kepada-Nya, yang tidak 

pernah membangkang dan tidak pernah pula merasa letih sedikitpun.26 

Rukun iman kedua adalah iman kepada Malaikat. Bertugas untuk 

mengatur segala perintah dari Allah swt, yang senantiasa mengawasi 

perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Bagi mereka yang 

mengimaninya tentunya akan senantiasa berhati-hati dalam bertingkah laku. 

c) Iman Kepada Kitab-Kitab Allah 

Iman kepada kitab Allah swt berarti membenarkan dengan sungguh-

sungguh apa yang difirmankan Allah swt, dan apa yang telah diwahyukan 

kepada manusia yang dipilihnya secara khusus, yakni para Nabi dan Rasul, 

agar disampaikan kepada manusia yang akan dijadikan sebagai pedoman 

dalam menjalani kehidupan. Dalam hal ini wahyu Allah ini kemudian 

dikumpulkan dalam susunan lembaran atau kitab-kitab suci yang kita baca dan 

amalkan hingga sekarang ini.27 

Dalam al-Qur’an telah disebutkan bahwa Allah swt memiliki empat 

kitab yang diturunkan, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa as, kitab Zabur 

kepada Nabi Daud as, kitab Injil kepada Nabi Isa as, dan terakhir penyempurna 

dari segala kitab adalah al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

 

26Rudi Ahmad Suryadi, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kementerian Agama 
Republik Indonesia, 2019), h. 17 

27Marzuki, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 2 SMP (Surakarta: Mediatama, 
2005), h. 22. 
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Saw. 

d) Iman Kepada Rasul-Rasul Allah 

Iman kepada Rasul adalah meyakini sesungguhnya rasul itu adalah 

benar-benar utusan Allah swt, yang ditugaskan agar membimbing umatnya 

menuju jalan yang benar dan selamat di dunia dan akhiratnya. Menjadi suatu 

kewajiban yang hakiki bagi setiap muslim karena merupakan bagian dari 

rukun iman yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk mewujudkannya, kita 

diwajibkan untuk menerima ajaran-ajaran yang telah dibawa Rasul-Rasul 

Allah swt.28 

Umat Islam diperintahkan untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 

Karena sesungguhnya para Rasul diutus oleh Allah swt untuk memberikan 

kabar gembira bagi mereka yang senantiasa melaksanakan amal baik sekaligus 

memberikan peringatan bagi mereka yang berniat buruk. 

e) Iman Kepada Hari Kiamat 

Hari kiamat merupakan hari dihancurkan dan dibinasakannya alam 

semesta yang menjadi tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan 

yang kekal di akhirat. Iman kepada hari kiamat yaitu meyakini dengan 

sungguh-sungguh dan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu benar akan adanya 

dan akan berakhirnya kehidupan dunia. Alam akhirat menjadi tempat manusia 

untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sewaktu 

hidup didunia dan akan memperoleh balasan yang setimpal atas segala 

perbuatannya.29 

Sesungguhnya kehidupan yang kekal hanyalah milik-Nya. Umat Islam 

 

28Mustahdi dan Mustakim, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (Jakarta: Pusat 
Kurikulum dan pembukuan Balitbang Kemendikbud, 2017), h. 108. 

29Susiba dan Yasnel, Aqidah Akhlak (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2014, 
.h. 71. 
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yang mengimani adanya hari akhir akan mempersiapkan bekal untuk 

kehidupan yang kekal. Dunia hanyalah persinggahan sesaat untuk menguji 

manusia apakah sanggup berbuat baik atau sebaliknya. 

f) Iman Kepada Qadha dan Qadar 

Qadha dan qadar adalah salah satu rukun iman yang hukumnya wajib 

untuk kita yakini dengan penuh oleh umat Islam. Dengan meyakini 

sepenuhnya akan takdir yang ditetapkan oleh Allah swt atas diri serta akan 

memahami dengan benar akan kemaslahatan dari takdir tersebut. Oleh karena 

itu janganlah menyia-nyiakan hidup, senantiasalah untuk semakin bersungguh 

sungguh untuk berusaha dan mengamalkan segala perbuatan baik.30 

Qada dan qadar adalah meyakini akan takdir yang telah ditetapkan oleh 

Allah swt. Manusia telah memiliki garis takdirnya masing-masing akan tetapi 

perlu diketahui bahwa setiap manusia juga tidak boleh hanya berdiam diri 

menunggu tanpa berusaha dan berdoa. Contohnya rezeki memang telah diatur, 

namun sangat pentingkah manusia untuk bekerja untuk bisa memperoleh 

rezeki tersebut. Sesungguhnya Allah swt tidak akan mengubah keadaan suatu 

kaum sebelum kaum tersebut berusaha sendiri. 

3) Urgensi Aqidah 

Sesungguhnya apa yang ada di alam semesta merupakan suatu tanda 

adanya wujud Allah swt dan bahwa dunia yang kita tempati merupakan 

ciptaan-Nya. Adapun urgensi penanaman aqidah dalam pendidikan Islam 

yaitu: 

a) Aqidah adalah bentuk misi utama ajaran Islam yang dibawah oleh para 

rasul sebagai utusan Allah swt. 

 

30Mulyana Abdullah, ‘Implementasi Iman Kepada Al-Qadha dan Al-Qadar dalam 
Kehidupan Umat Muslim’, Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 18.1 (2020). 1–11. h. 11. 
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b) Aqidah diibaratkan sebagai pondasi dasar pada suatu bangunan. Besar 

kuatnya pondasi dasar, maka akan besar pula kekuatan bangunan yang 

akan ditegakkan. Dan begitu juga dalam ibadah, muamalah dan akhlak. 

c) Aqidah yang kokoh adalah sebuah motivasi yang murni dalam berperilaku 

baik serta beramal sholeh. 

d) Aqidah yang kokoh juga tentunya akan mengarahkan pada terciptanya 

kehidupan yang lebih baik kedepannya.31 

Disimpulkan bahwa aqidah dalam pendidikan Islam menjadi pilar kuat 

untuk dapat membangun karakter manusia yang taat kepada sang pencipta, 

dengan pembelajaran aqidah manusia dapat menjalankan kehidupan yang 

benar tanpa tersesat yang dapat menjerumuskannya pada siksaan api neraka. 

b. Nilai Syariah 

Syariat secara etimologi berakar pada kata syraah yang berarti sesuatu 

yang dibuka secara lebar.32 Syariah atau syariat berasal dari kata syara’a 

berarti jalan menuju mata air. Dari asal katanya syariat Islam berarti jalan yang 

harus ditempuh oleh umat muslim. Secara istilah, syariat adalah aturan 

ataupun undang-undang yang telah diturunkan oleh Allah swt untuk mengatur 

segala hubungan, baik hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan 

manusia sesama manusia, serta mengatur hubungan manusia dengan alam 

semesta.33 

Syariat atau syariah mencakup tentang dasar-dasar hukum yang telah 

 

31Fitriana Rusyai Ali Ahmad, ‘Urgensi Penanaman Aqidah dalam Pendidikan Islam’, 
Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Tadarus Tarbawy, 1.2 (2019) . h. 104-105. 

32Umar Shihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Semarang: Dina Utama, 
1996), h. 11. 

33Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama 
Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi 
Umum (Jakarta: Departemen Agama Islam, 2001), h. 88. 
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ditetapkan oleh Allah swt, yang didalamnya telah mengatur segala aspek 

kehidupan, tentang bagaimana cara manusia berperilaku dalam 

kehidupannya, dengan tujuan agar manusia dapat menjalankan kehidupan 

dunia dengan sebagaimana mestinya dan untuk mempersiapkan amalan untuk 

kehidupan akhir kedepannya. 

Deden Makbuloh mengutip dari Muhammad Idris As-safi’I yang dikenal 

dengan Imam Syafi’I :  Syariah merupakan peraturan-peraturan yang lahir dan 

bersumber dari wahyu dan kesimpulan-kesimpulannya berasal dari wahyu 

yang berisi tentang tingkah laku manusia.34 

Syariah adalah segala peraturan yang bersumber pada al-Qur’an dan 

Sunnah yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan. Syariah tidak hanya 

berisi hukum dan aturan saja, melainkan juga memberikan solusi penyelesaian 

atas masalah yang dihadapi umat muslim dalam menjalani kehidupan ini. 

Syariah Islam tentunya mengatur tentang tata hubungan antara 

seseorang dengan dirinya sendiri untuk dapat mewujudkan sosok manusia 

yang memiliki amal yang saleh. wujud kesalehan seorang individu 

tercerminkan melalui sosok pribadi muslim yang paripurna. Dalam Islam 

mengakui manusia sebagai makhluk sosial, oleh karena itulah Syariah 

mengatur tata hubungan manusia dengan manusia lainnya sebagai bentuk 

muamalah untuk mewujudkan suatu kesalehan sosial.35 

Ajaran Islam, aqidah saja tidak cukup, tidak cukuplah makna percaya 

kepada Allah swt, jika perintah dan larangannya tidak kita taati, karena kita 

ketahui bahwa agama bukan hanya tentang kepercayaan. Melainkan agama 

 

34Deden Makbuloh, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 121-
216. 

35Nilai Aqidah, Syariah dan Al-dharuriyat, dan Andi Muhammad Asbar, ‘Al-Sittah 
sebagai Dasar Normatif Pendidikan Islam’, AJIE: Al-Ghazali Journal of Islamic Education, 1.1 
(2022), 87–101. h. 95. 
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adalah imam yang disertai dengan perbuatan amal saleh. Iman senantiasa 

mengisi hati, ucapan mengisi lidah serta dengan perbuatan dapat mengisi 

gerak kehidupan manusia. 

Nilai syariah menunjukkan pada tingkah praktek keagamaan, tentang 

seberapa besar tingkat kepatuhan seorang muslim dalam melaksanakan 

praktek ritual keagamaan. Adapun keterkaitannya dalam penerapan nilai -nilai 

religus di Sekolah yaitu tentang bagaimana seluruh komponen sekolah dapat 

memberikan pengajaran kepada siswa dalam memahami agama Islam secara 

Kaffah atau utuh. Sehingga dapat menenrapkannya di lingkuan hidup secara 

baik dan benar.36 Adapun dibawah ini yang termasuk nilai Syariah yaitu 

meliputi : 

1) Ibadah  

Ibadah berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti pengabdian, 

penyembahan, ketaatan, merendahkan diri serta senantia berdoa. Sedangkan 

secara istilah ibadah adalah konsep untuk segala bentuk perbuata yang disukai 

dan diridhai oleh Allah dari segi perkataan dan perbuatan yang jelas ataupun 

abstrak.37 

Ibadah adalah bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Allah swt atas 

segala aturan-aturan-Nya. Yang dibuktikan melalui perbuatan baik yang tidak 

terlihat dan yang terlihat. 

Secara umum ibadah adalah perilaku yang mencakup segala kehidupan 

yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah swt, yang dilakukan 

dengan penuh keikhalasan agar kita mendapatkan ridha dari Allah swt. oleh 

 

36Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam (Palangka Raya: Erlangga, 2011), h. 
31-32. 

37Khoriah, ‘Nilai-Nilai Ibadah dalam Novel Burung-Burung Cahaya Karya Jusuf A.N’ 
(Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019). h. 20. 
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karena itu ibadah dalam hal inilah yang menjadi tugas hidup yang harus 

dilaksanakan oleh manusia. 

Ibadah secara khusus adalah bentuk persembahan, yaitu persembahan 

manusia kepada Allah swt sebagai bentuk wujud dari penghambaan diri 

kepada sang pencipta. Orang yang percaya iman kepada Allah swt, maka setiap 

detak nafas serta gerak langkahnya dan aktivitas yang dilakukannya akan 

senantiasa diniatkan sebagai bentuk pengorbannya kepada Allah swt.38  

Sebagaimana dalam QS al-Maidah/5: 48 yaitu :  

ا بَلَْ يَ دَيْ هِ مِنَ الْكِ  ٰبِِ وَمُهَيْمِن اا عَلَيْ هِ فَ اْ كُمْ           دِٰق اا لِٰم َ اَ   وَانَْ زَلْنَ ا  الِيَْ َ  الْكِ  ٰبَِ بِِقَْ ِٰ مُ               َ نَ هُمْ بِ ِ  بَ ي ْ
ا ۗوَلَ انَْ زَلَ   اٰ هَا رْعَوا وَّمِن ْ عَلْنَا مِنْكُمْ ش   ِ َٰ  لِكُلٍّٰ 

اۤءَكَ مِنَ اقَْ ِٰۗ َٰ ُ وَلَِ تَ  َّبِعْ اهَْوَاۤءَهُمْ عَمَّا  ُ  اللّٰٰ اۤءَ اللّٰٰ وْ ش   َ
ِِٰۗۗ اَِ  اللِّٰٰ  ََْْٰ َ بِقُوا ا لُوََُمْ فِْ مَا  اٰتٰىكُمْ فاَس  ْ ي ْعاا فَ يُ نَ بِٰئُكُمْ  لََعََلَكُمْ امَُّوا وَّاِ دَةا وَّلٰكِنْ ليَِٰ ب ْ عُكُمْ جََِ  مَرِْٰ

ُ مْ فِيْهِ تَََْ لِفُوْنَ  ن ْ َُ     بِاَ 
Terjemahnya : 

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu 
(Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-
kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah 
perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah  
engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran 
yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami 
berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya 
kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji 
kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka 
berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu 
semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang 
dahulu kamu perselisihkan.39 

Sebagaimana arti al-Qur’an surah Al-Maidah, yang mengandung makna 

bahwa al-Qur’an adalah kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya, 

 

38Muhammad dan Rois Mahfud, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi 
Umum (Malang: Setara Press, 2008), h. 19. 

39Al-Qur’an Dan Terjemahan Kemenag 2002. 
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maka dari itu menjadi syariat dan memiliki hukum sendiri-sendiri sesuai 

dengan zaman dan kondisinya. 

M. Quraish Shihab, yang dikutip dalam tulisan Abdul Kallang yang 

berjudul Konteks Ibadah Menurut al-Qur’an, mengemukakan bahwa ibadah 

yaitu suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya 

sebagai bentuk dampak dari rasa pengangunan yang bersemai di lubuk hati 

seseorang terhadap siapa yang kepadanya dia tunduk. Adanya rasa tersebut 

lahir dari keyakinan yang berasal dari diri yang beribadah bahwa obyek yang 

kepadanya lah ditunjukkan bahwa ibadah itu memiliki suatu kekuasaan yang 

tidak dapat dijangkau hakikatya.40 

Sesuai dengan definisi diatas dapat diketahui bahwa ibadah adalah 

bentuk ketaatan seorang umat kepada sang pencipta-nya yang dilaksanakan 

dengan rasa ikhlas karena adanya kepercayaan dan keyakinan bahwa 

beribadah adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. 

Secara umum bentuk ibadah maupun perintah kepada Allah swt terbagi 

menjadi dua yaitu : 

a) Ibadah Mahdhah 

Ibadah mahdhah merupakan suatu bentuk ibadah yang diperintahkan 

dan juga orangnya sangat jelas secara zhahir dan tidak membutuhkan 

penambahan dan pengurangan. Jenis ibadah ini telah ditetapkan dalam dalil-

dalil yang kuat, seperti perintah untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, 

serta bersuci dari hadas kecil dan besar. 

b) Ibadah Ghairu Mahdhah 

Ibadah ghairu mahdhah yaitu jenis ibadah yang tata cara pelaksanaanya 

 

40Abdul Kallang, ‘Konteks Ibadah Menurut Al-Qur’an’ (Institut Agama Islam Negeri 
Bone, 2021). h. 4-5. 
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dapat direkayasa oleh manusia sendiri, yang artinya bentuknya dapat beragam 

yang mengikuti kondisi dan situasi, tetapi tetap memperhatikan substansi dari 

ibadahnya agar tetap terjaga. Sebagai contoh yaitu perintah untuk menerapkan 

tata cara jual beli dengan cara yang halal dan bersih, adanya larangan 

melakukan perdagangan yang mengandung gharar, penipuan dan hal-hal yang 

dapat merugikan orang lain.41 

Ibadah yang dilaksanakan oleh setiap umat muslim di dunia dibagi 

menjadi dua yaitu : 

Pertama ibadah khassah atau khusus yaitu apa yang telah ditetapkan 

ketentuannya oleh Allah swt secara terperinci, baik itu tingkat maupun 

caranya yang tertentu. Seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain 

Kedua ibadah Ammah atau umum yaitu segala bentuk amal yang 

diizinkan oleh Allah swt. seperti dalam masalah muamalah : jual beli, politik, 

sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya, serta segala bentuk perbuatan dan 

amal shalih lainnya.42 

Penerapan ibadah Mahdhah sangat jelas perintah dan larangannya 

dimana menyangkut tentang kehidupan duniawi seperti urusan harta dalam 

hal ini bagaimana kita bersedekah dan dan membayar zakat. Sedangkan 

ibadah ghairu mahdhah mengajarkan tentang bagaimana kita berperilaku 

jujur seperti saat kita diajarkan untuk menjalani etika bisnis yang baik. 

2) Muamalah 

Muamalah berasal dari bahasa Arab al-muamalah yang dalam etimologi 

sama makna dengan al-muf’alah atau saling berbuat. Yang memiliki arti 

 

41Moch Yasyakur, ‘Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan 
Kedisiplinan Beribadah Sholat Lima Waktu’, Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam, 05 (2016). 
h. 1199. 

42Rohmansyah, Fiqih Ibadah dan Muamalah (Yogyakarta: LPPPM, 2017), h. 45. 
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sebuah aktivitas yang dilakukan oleh salah satu orang dengan lainnya atau 

lebih, yang tujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan 

alam terminologi muamalah diartikan sebagai suatu hukum-hukum yang telah 

diciptakan dan berkaitan dengan segala bentuk tindakan manusia dalam 

hubungan duniawi. Seperti halnya hubungan dalam perdagangan jual beli, 

urusan utang-piutang, hubungan kerja sama, perserikatan, sewa menyewa dan 

segala bentuk kegiatan yang melibatkan manusia di dunia.43 

Menurut Ad-Dimyati, muamalah merupakan aktivitas untuk 

menghasilkan sesuatu dalam urusan duniawi yang memberikan dampak 

keberhasilan masalah ukhrawi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, 

muamalah adalah suatu ketentuan yang berisikan hukum mengenai kegiatan 

perekonomian, Amanah yang dibentuk dalam suatu titipan dan pinjaman, 

ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian suatu perkara melalui pengadilan, 

bahkan mengenai pembagian harta warisan.44 

Menurut Ibnu Abidin, muamalah meliputi lima hal yaitu sebagai 

berikut: 

a) Transaksi kebendaan  atau Al-Mu’ awadlatul amaliyah. b) Pemberian 

kepercayaan atau amanat. c) Perkawinan atau Munakahat. d) Urusan 

persengketaan atau gugatan dan peradilan. e) Pembagian warisan.45 

Demikian muamalah mengatur tentang hubungan antar manusia 

dengan manusia yang lain dalam hal ini sasarannya merupakan harta benda, 

muamalah mempunyai prinsip untuk dapat menjadi acuan dan pedoman 

dalam segala bentuk kegiatan. Adapun prinsipnya yaitu : 

 

43Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 1. 

44Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1993), h. 70-71. 

45Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001),  h.14. 
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Pertama muamalah merupakan segala bentuk urusan duniawi yang 

artinya urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah 

mencakup perbuatan yang dilarang kecuali yang telah ditetapkan dan 

diperintahkannya. Sedangkan muamalah mencakup segala hal yang boleh 

kecuali yang dilarang 

Kedua muamalah harus didasarkan pada persetujuan dan keikhlasan 

antara kedua pihak yang bekerjasama ataupun bertransaksi 

Ketiga Ada kebiasaan bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang 

maksudnya adalah bahwa dalam kegiatan muamalah setiap daerah memiliki 

kebiasaan masing-masing yang telah ditetapkan secara turun temurun. 

Keempat dalam kegiatan muamalah tentunya tidak boleh merugikan 

pihak lain dan juga diri sendiri dengan maksud agar dalam kegiatan 

bermuamalah bisa mencapai keuntungan yang ingin dituju.46 

Muamalah adalah segala bentuk peraturan-peraturan Allah swt yang 

harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Muamalah adalah kegiatan 

yang didalamnya mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam urusan 

duniawi, dimana terdiri dari dua orang atau lebih. Dalam penerapannya 

muamalah memerlukan kesepakatan, kepercayaan, dan keikhlasan sehingga 

tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

c. Nilai Akhlak 

1) Pengertian Akhlak Menurut Bahasa 

Kata akhlak adalah sebuah kata yang sangat familiar untuk masyarakat 

Indonesia, apalagi bagi mereka yang beragama Islam, walaupun sesungguhnya 

kata akhlak tersebut berasal dari bahasa Arab اخالق. Sedangkan dalam bahasa 

 

46Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), h. 3-6. 
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Indonesia, kata akhlak dapat diartikan sebagai ungkapan budi pekerti, sopan 

santun, adab antar sesama, susila serta tata krama.47 

Kamus Istilah Agama Islam (KIAI), mengemukakan bahwa akhlak 

secara bahasa adalah semua tindakan atau kebiasaan-kebiasaan. Ada juga yang 

mengemukakan bahwa akhlak dengan agama sebagaimana pada firman Allah 

surah 68:4 yang artinya “ Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 

pekerti yang agung.48  

Nilai berasal dari bahasa  latin valere  yang artinya berguna, mampu, 

akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai dapat diartikan sebagai suatu yang dapat 

dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang 

ataupun sekelompok orang. Menurut Hery Noer Aly nilai merupakan suatu 

daya pendorong dalam kehidupan seseorang, yang akan memberikan makna 

dan pengabsahan atas tindakan seseorang. Nilai terdiri dari dua dimensi yang 

menentukan suatu nilai beserta fungsinya di dalam kehidupan, kasih sayang, 

pemaaf, sabar, rasa persaudaraan dan sebagainya merupakan norma ataupun 

prinsip dalam dimensi emosional yang akan terwujud dalam tindakan ataupun 

pola pikir.49  

Secara etimologi akhlak berasal dari bahasa Arab akhlak bentuk jamak 

dari mufradnya khuluk yang berarti akhlak. Sedangkan menurut Al-Ghazali 

sebagai berikut. ”Khulu adalah tabiat atau sifat yang tertanam di dalam jiwa 

yang daripadanya lahir perbuatan yang mudah dan gampang tanpa 

 

47Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005), h. 19. 

48Hamza Ha’qub, Etika Islam, Pembinaan Akhlak Karimah (Bandung: Diponegoro, 
1983), h. 11. 

49Muhammad Bahroni, ‘Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Taisirul 
Khalaq Karya Syaikh Khafidh Hasan Al-Mas’udi’, Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 8.3 
(2018), 343–56. h. 345. 
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memerlukan pemikiran dan pertimbangan.” Maksud dari perbuatan yang 

dilahirkan dengan mudah tanpa pikir lagi di sini bukan berarti bahwa 

perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja atau dikehendaki, namun 

perbuatan itu merupakan kemauan yang kuat tentang suatu perbuatan. Oleh 

karena itu jelas bahwa perbuatan itu memang disengaja dikehendaki hanya 

karena sudah menjadi adat (kebiasaan) untuk melakukannya, sehingga 

perbuatan itu timbul dengan mudah, spontan tanpa dipikir dan direnungkan. 

50 

Menurut penafsiran Abdullah bin Abbas, kata خلاق  dalam ayat 4 surah 

Al-Qalam, yang diterjemahkan dengan kata ad diin yang artinya agama.51 

Dalam bahasa Arab asli, kata ini diucapkan dalam dua bentuk 

pengucapan,yaitu akhlak, yaitu akhlak dalam bentuk jamak dan khuluqun 

dalam bentuk tunggal, yaitu : 

a) Al-Akhlak al-karimah artinya budi pekerti yang baik 

b) Al-akhlak al-mazmumah artinya budi pekerti tercela 

c) Khuluqun ‘azhim artinya budi pekerti agung 

d) Kana khuluquhu al-Qur’an artinya budi pekertinya adalah Al-Qur’an.52 

2) Pengertian akhlak menurut istilah. 

Akhlak tidak cukup kita pahami secara bahasa saja atau secara 

etimologi, tetapi kita juga harus dipahami secara istilah atau terminologi nya, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama yaitu : 

a) Al-Jaziri mengemukakan bahwa Akhlak merupakan sifat yang tertanamkan 

 

50Dewi Prasari Suryawati, ‘Implementasi Pembelajaran Akidah Akhlak terhadap 
Pembentukan Karakter Siswa di MTS Negeri Semanu Gunung kidul’, Jurnal Pendidikan 
Madrasah, 1.2 (2016), h. 314. 

51Mansur Hidayat, ‘'Ormas Keagamaan dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat 
Madani'’, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 4 (2008). h. 15. 

52Suhayid, Studi Akhlak, ed. by Kalimedia (Yogyakarta, 2016), h. 5. 
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dalam di dalam jiwa, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang 

diinginkan dan juga diusahakan sebagaimana perbuatan baik dan juga 

perbuatan buruk, ataupun perbuatan yang indah dan perbuatan yang jelek. 

b) Imam Al Ghazali, mengatakan bahwa dalam Islam, Akhlak adalah sifat yang 

ditanamkan dalam jiwa seseorang yang akan menimbulkan berbagai 

macam perbuatan yang dengan mudah tanpa perlu kita pertimbangkan. 

c) Abd. Hamid Yunus, mengemukakan bahwa Akhlak adalah sifat-sifat 

manusia yang telah terdidik 

d) Ibn Miskawaih, mengemukakan sebagaimana dalam QS. 17 Al-Isra ayat 7, 

yang artinya, “Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah 

kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah mudahan Tuhanmu 

mengangkat kamu yang terpuji.53 

Berdasarkan definisi-definisi akhlak secara substansial diketahui 

tampak saling melengkapi dan memiliki ciri penting yaitu. Bertema akhlak 

merupakan perbuatan yang telah tertanam kuat didalam jiwa seseorang yang 

menjadikannya sebagai kepribadian. Kedua akhlak merupakan perbuatan 

yang dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu pemikiran terdahulu. 

 Ketiga akhlak merupakan perbuatan yang timbul dari diri orang yang 

melakukannya, tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak tertentu. Perbuatan 

akhlak merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar keputusan, kemauan 

dan pilihan dari yang bersangkutan. Keempat akhlak merupakan perbuatan 

yang dilakukan dalam keadaan sadar dan penuh dengan kesungguhannya. Dan 

terakhir perbuatan akhlak yang baik adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

penuh keikhlasan semata-mata hanya karena Allah swt, bukan karena ingin 

 

53Suhayid. Studi Akhlak h. 8. 
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mendapatkan suatu pujian.54 

Pembahasan akhlak banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. 

Akhlak dalam Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan 

seorang mukmin. Untuk melihat bagaimana akhlak yang sebenarnya harus 

dimiliki oleh seorang mukmin dengan mencontoh perilaku kehidupan 

Rasulullah terdahulu. Sebagaimana dalam firmannya QS. Al-Ahzab/33: 21 

yaitu : 
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Terjemahnya : 

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah”.55 

Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa kata laqad merupakan 

kecapan dari Allah swt kepada orang-orang munafik yang mengaku memeluk 

agama Islam, akan tetapi tidak mencerminkan ajaran Islam, seakan-akan itu 

mengemukakan bahwa “Kamu telah melakukan aneka kedurhakaan, padahal 

sesungguhnya di tengah kamu semua ada Nabi Muhammad yang mestinya 

kamu teladani”.56 

Kalimat liman kana yarjullaha wal yaumil  akhir artinya bagi orang yang 

mengharap Allah dari hari kiamat, berfungsi untuk menjelaskan sifat orang-

orang yang mestinya meneladani Rasul saw memang untuk meneladani Rasul 

secara sempurna diperlukan kedua hal yang disebut ayat diatas. Demikian juga 

dengan dzikir kepada Allah swt dan selalu mengingatnya. 

Kata uswa atau iswah memiliki makna teladan. Pakar tafsir yang dikutip 

 

54Abdul Hamid Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 
h. 15. 

55Al-Qur’an Dan Terjemahan Kemenag 2002. 

56M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 439. 
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M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengemukakan az-Zamakhsyari Ketika 

menafsirkan ayat di atas, mengemukakan dua hal yang memungkinkan tentang 

maksud keteladanan yang terdapat pada diri Rasul yaitu pertama, dalam artian 

kepribadian beliau secara totalitas adalah keteladanan. Kedua, dalam arti 

terdapat dalam kepribadian Rasulullah. Hal yang patut dijadikan suri tauladan. 

Pendapat pertama lebih kuat dan merupakan pilihan banyak ulama.57 

Kata fi rasulillah berfungsi “mengangkat" dari diri Rasul satu sifat yang 

hendak diteladani. Dalam konteks Perang Khandaq ini, banyak sekali sikap dan 

perbuatan Rasul saw yang perlu diteladani. Antara lain keterlibatan beliau 

secara langsung dalam kegiatan perang, bahkan menggali parit. Juga dalam 

membakar semangat dan menggemaskan keagungan terhadap Allah swt juga 

dalam suka dan duka, haus dan dahaga yang dialami oleh seluruh pasukan 

kaum muslimin. Ayat ini, walau berbicara dalam konteks Perang Khandaq, 

tetapi ia mencakup kewajiban atau anjuran meneladani Rasul saw Ini karena 

Allah swt telah mempersiapkan tokoh yang agung ini untuk menjadi teladan 

bagi semua manusia.58 

Dalam sabda Rasulullah saw. "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi" artinya 

Tuhanku mendidikku, maka sungguh baik hasil pendidikanku (HR. Ibnu 

Mas'ud dalam al-Jami' al-Shaghir). Perlu digaris bawahi bahwa ayat yang 

berbicara tentang Uswah dirangkaikan dengan kata Rasulullah,  namun ,Uswah 

Rasulillah demikian tidak mudah memisahkan atau memilah mana 

pekerjaan/ucapan yang bersumber dari kedudukan beliau sebagai rasul dan 

mana pula dalam kedudukan lainnya. Pakar tafsir dan hukum, al-Qurtubi 

 

57M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, h. 439. 

58M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, h. 439. 
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sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, mengemukakan bahwa 

dalam soal-soal agama, keteladanan merupakan kewajiban, tetapi soal-soal 

keduniaan maka ia merupakan anjuran.  

Dalam soal keagamaan, Rasul saw wajib diteladani selama tidak ada 

bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah anjuran. Sementara ulama 

berpendapat bahwa dalam persoalan-persoalan keduniawian, Rasul saw telah 

menyerahkan sepenuhnya kepada para pakar di bidang masing-masing, 

sehingga keteladanan terhadap Rasulullah saw yang dibicarakan dalam ayat 

ini bukanlah dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal-soal keduniaan. Ketika 

Rasulullah saw menyampaikan bahwa pohon kurma tidak perlu "dikawinkan" 

untuk membuahkannya dan ternyata bahwa informasi Rasulullah saw tidak 

terbukti di kalangan sekian banyak sahabat, Rasulullah saw menyampaikan 

bahwa "Apa yang kusampaikan menyangkut ajaran agama, maka terimalah, 

sedang kamu lebih tahu persoalan keduniaan kamu" 

Selain itu Rasulullah sendiri menegaskan bahwa dirinya diutus oleh 

Allah swt menjadi Nabi dan Rasul semata mata untuk meluruskan dan 

menyempurnakan akhlak manusia. Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak 

ialah kebiasaan kehendak.59 

Kehendak jika telah dilakukan dan menjadi kebiasaan maka akan 

menjadi sebuah akhlak. Menurut Ahmad Tafsir akhlak adalah spontanitas 

manusia dalam bersikap atau bertindak atau perbuatan yang telah menyatu 

dalam diri manusia, sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.60 

Paradigma Islam pada dasarnya nilai merupakan akhlak, sedang akhlak 

merupakan ciri khas Islam untuk moral dan etika. Karena istilah nilai terkait 

 

59Ahmad Amin, Etika Ilmu Akhlak (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),  h. 15. 

60Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam (Malang: Remaja Rosdakarya, 2016). h. 34 
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dengan moral dan etika, maka antara moral, etika dan akhlak adalah satu 

kesatuan kata memiliki makna yang sama. Pengertian nilai dan pendidikan 

Islam dapat didefinisikan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah kumpulan 

dari prinsip-prinsip hidup yang saling terkait yang berisi ajaran-ajaran guna 

memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia 

yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) 

sesuai dengan ajaran Islam. 

3) Macam-macam Akhlak 

Berdasarkan banyak literatur tentang ilmu akhlak, secara garis besar 

akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau mahmudah, dan akhlak 

tercela atau mazmumah. 

a) Akhlak Terpuji (Akhlak Mahmudah) 

Ulama akhlak mengemukakan bahwa akhlak terpuji adalah sifat para 

nabi dan orang-orang yang memiliki sifat yang siddiq. Sedangkan secara 

kebahasaan kata Mahmudah digunakan untuk dapat menunjukkan sesuatu 

yang utama sebagai akibat dari melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah swt. 

Oleh karena itu Mahmudah lebih menunjukkan kepada hal-hal kebaikan yang 

bersifat batin dan spiritual. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa akhlak 

Mahmudah adalah akhlak yang baik, akhlak terpuji yang merupakan semua 

akhlak yang baik yang tentunya harus dianut dan dimiliki oleh setiap insan.61 

Akhlak terpuji adalah segala sumber ketaatan, kedekatan serta 

kesempurnaan iman kepada sang ilahi. Sehingga untuk mempelajari dan 

mengamalkannya adalah sebuah kewajiban bagi setiap individu muslim. 

Akhlak terpuji merupakan suatu ketepatan jiwa dengan perilaku yang baik dan 

 

61Kasmuri Selamat, Akhlak Tasawuf Upaya Meraih Kehalusan Budi dan Kedekatan 
Ilahi (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 51. 
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terpuji. Ketepatan yang dimaksudkan antara perkataan dan perbuatan.62 

Macam-macam akhlak terpuji diantaranya yaitu sebagai berikut : 

Akhlak terhadap Allah swt, meliputi : mentauhidkan Allah swt, berbaik 

sangka kepada Allah, zikrullah, qanaah, tawadhu, tawakal. Akhlak terhadap 

diri sendiri, yaitu meliputi : sikap sabar, syukur, dapat kita percaya, benar dan 

jujur, menepati janji, serta memelihara kesucian diri. Akhlak terhadap 

keluarga, yaitu meliputi : berbakti kepada kedua orang tua, dan bersikap baik 

kepada sanak saudara. Akhlak terhadap masyarakat, yaitu berbuat baik 

kepada sanak tetangga, tolong menolong, menjaga ikatan persaudaraan, 

menjaga hubungan silaturahmi. Akhlak terhadap lingkungan, yaitu meliputi : 

menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan, dan tidak merusak lingkungan 

sekitar.63 

Akhlak terpuji adalah perilaku atau sikap yang baik yang dimiliki 

seseorang baik itu cara ucapannya secara lisan maupun dibuktikan dengan 

kebaikan perilakunya. Seseorang yang senantiasa menjaga akhlaknya biasanya 

banyak disenangi antar sesama. Karena dia tau bagaimana cara memanusiakan 

manusia tanpa memandang status dan derajatnya. 

b) Akhlak Tercela (Akhlak Mazmumah) 

Perilaku tercela adalah sifat yang tentunya sangat merugikan diri 

sendiri bahkan sampai merugikan orang lain, di dalam ajaran agama Islam 

perbuatan tersebut tentunya sangat bertentangan. Adapun dibawah ini 

perilaku tercela yaitu sebagai berikut : 

(1) Ananiyah merupakan bentuk karakter alamiah yang ada pada diri 

sendiri pada setiap insan apabila seseorang diperlakukan sesuai 

 

62Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010). h. 13-15. 

63Anwar. Akhlak Tasawuf, h. 89. 
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dengan batasan-batasan yang ada, namun apabila telah melampaui 

batasan, sehingga menjadi sebuah petaka, sombong, ataupun 

meremehkan orang lain, merasa diri paling benar, menyepelekan 

pendapat orang lain, serta menggap orang lain itu kecil. Sikap-sikap 

tersebutlah yang menjadi penyakit yang dapat membinasakan.64 

(2) Ghadab secara harfiah berarti marah ataupun pemarah, atau disebut 

dengan sikap temperamental. Ghadab dalam artian pemarah adalah 

salah satu sifat negatif. Jika ditinjau definisi marah adalah suatu reaksi 

terhadap adanya hambatan yang menjadikan sebab gagalnya suatu 

ataupun suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. 

(3) Hasad, menurut kamus al-Ain disebutkan lafadz hasad merupakan 

masdar dari fi’il hasada yahsudu hasadan, sedangkan dalam kamus 

Lisan al-Arab disebutkan bahwa asal kata hasad adalah qashar. Hasad 

adalah situasi ketika seseorang melihat nikmat yang dimiliki orang lain, 

maka ia berharap bahwa nikmat tersebut hilang dan menjadi 

milikinya.65 

(4) Ghibah, secara bahasa berarti umpatan, gunjingan dan fitnah. Ghibah 

adalah istilah yang menunjukkan kepada hal membicarakan tentang 

keburukan ataupun air seseorang yang tidak ada. Dan tentunya orang 

yang dibicarakan tersebut tidak menyukai adanya pembicaraan 

tersebut di tempat langsung.66 

 

64Zuhairi, Metodik Khusus Pendidikan Agama (Surabaya: Usaha Nasional, 1983). h. 35. 

65Aris Alfarizi, ‘Akhlak Tercela (Akhlakul Mazmumah)’, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 
7.2 (2020), 1–19. h. 9. 

66Jamal al-Din Muhammad ibn Makram Al-Mansur, Lisan Al-Arab (Kairo: Darul Ma’arif, 
1995). h. 3325. 
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(5) Namimah atau adu domba, merupakan suatu perbuatan dengan 

menyebarkan omongan kepada orang banyak yang berisikan provokasi 

ataupun niat jahat kepada orang lain. Menurut Imam Abu Zakaria Yahya 

bin Syaraf an-Nawawi namimah adalah perbuatan merekayasa 

omongan, menghasut, memprovokasi dalam rangka menghancurkan 

seseorang.67 

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan diatas tentang 

macam-macam perbuatan terpuji dan perbuatan tercela, maka kita sebagai 

umat muslim yang beriman harus bisa mengidentifikasi sifat tersebut, agar 

kita bisa meminimalisir terjadinya sifat tercela tersebut dalam kehidupan kita, 

dan menerapkan sifat terpuji untuk kemaslahatan Bersama. 

Pokok-pokok dalam Pendidikan Islam yang utama yang harus 

ditanamkan yaitu salah satunya nilai Pendidikan amaliyah. Nilai Pendidikan 

Amaliyah merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau tingkah laku. 

Adapun aspek-aspek yang terkandung nilai Pendidikan amaliyah yaitu sebagai 

berikut : 

a. Pendidikan ibadah 

Pendidikan ibadah menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang 

dikutip dalam tulisan Abdul Kahar, mengemukakan bahwa pendidikan ibadah 

adalah sebuah usaha untuk memberikan kesadaran kepada manusia untuk 

senantiasa taat kepada Allah swt, dengan tujuan agar manusia taat kepada 

Allah swt. Agar manusia sadar akan eksistensinya sebagai seorang hamba 

kepada Allah swt.68 

 

67Wahbah Az-Zuhaili, Ensiklopedia Akhlak Muslim : Berakhlak dalam Bermasyarakat 
(Jakarta: Mizan Publika, 2014). h. 301. 

68Abdul Kadir, ‘Pendidikan Ibadah Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy’, Jurnal 
Pendidikan Islam Tawazun, Volume 12 (2019). h. 29. 
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b. Pendidikan muamalah 

Pendidikan muamalah adalah pendidikan yang berkaitan antara 

manusia baik secara individu maupun kelompok. Pendidikan muamalah ini 

meliputi, pertama, Pendidikan Syakhsiyah, adalah pendidikan yang berkaitan 

dengan perilaku individu, seperti masalah pernikahan, hubungan suami istri 

dan keluarga yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan sejahtera. Kedua, Pendidikan Madaniyah, Pendidikan ini 

memuat tentang perdagangan seperti gaji, gadai yang bertujuan untuk 

mengelola harta benda hak-hak individu atau kelompok. Ketiga, Pendidikan 

Jana’iyah, Pendidikan ini yang berhubungan dengan pidana atas pelanggaran 

yang dikerjakan oleh seseorang, yang bertujuan untuk keadilan sosial, baik 

berkaitan dengan harta benda, kehormatan, maupun hak-hak individu yang 

lain. Contoh: Pelanggaran HAM. Dan keempat, Pendidikan Murafa’at, 

Pendidikan ini berhubungan dengan acara seperti peradilan, saksi maupun 

sumpah yang bertujuan untuk menegakkan keadilan di antara anggota 

masyarakat. Contoh: Pengadilan cerai, sengketa tanah, kasus pencurian dan 

lain-lain.69 

Akal yang merupakan kelebihan yang diberikan Allah membantu 

manusia untuk menemukan apakah dirinya akan menjadi manusia yang 

memiliki akhlak yang mulia dan beradab atau sebaliknya tidak. Imam Al-

Ghazali yang dikutip oleh A. Mustofa mengemukakan bahwa akhlak adalah 

sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan bermacam-

macam perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan 

terlebih dahulu. Diketahui bahwa akhlak memang memegang peranan penting 

 

69Muhammad Mushfi El Iq Bali dan Mohammad Fajar Sodik Fadli, ‘Implementasi Nilai-
Nilai Pendidikan Pesantren dalam Meningkatkan Ketahanan Mental Santri’, Palapa, 7.1 (2019), 
1–1. .h. 17. 
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bagi kekuatan, kesejahteraan hidup dan kehidupan manusia.70 

Sesungguhnya akhlak tercela adalah segala perbuatan yang dapat 

mencelakai diri sendiri. Sangat mudah untuk melakukan perbuatan tercelah, 

contohnya ghibah, di saat sekarang ini ghibah sudah menjadi kebiasaan sehari 

hari tak disadari dosanya kembali kepada diri sendiri. Oleh karena itu penting 

pendidikan ibadah dan pendidikan muamalah yang memberikan pemahaman 

kepada manusia atas setiap perbuatan yang baik dan perbuatan yang harus 

dijauhi. 

B. Maddoja Bine 

Maddoja Bine adalah salah satu ritual pertanian yang biasanya 

dilakukan oleh para petani Bugis sebagai bentuk penghormatan ke Sangiang 

Serri (Dewi padi dalam keyakinan orang Bugis), Maddoja Bine dalam bahasa 

Bugis berarti begadang atau berjaga dan tidak tidur, Bine berarti benih padi. 

Yang dipahami bahwa Maddoja Bine adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan 

dengan berjaga-jaga di malam hari untuk menunggu padi yang sedang 

direndam di tempat khusus yang biasanya dikenal dengan istilah Posi Bola 

yang sebelum ditabur ke persemaian sawah pada keesokan harinya. 

Tradisi Maddoja Bine merupakan bagian dari local wisdom masyarakat 

Bugis dalam menjaga ketersedian pada di masa lalu. Disamping tradisi lain 

seperti Mangampo bine (menebar benih-benih padi yang sudah direndam ke 

tempat persemaian padi sementara), Massisi (upaya mencabut bibit di 

persemaian), Mattaneng (menanam bibit padi di sawah), Maddongi (menjaga 

padi dari gangguan burung, Mappamula Ase (sebuah ritual khusus untuk 

 

70Siti Muflihah, Tajuddin Noor, dan Undang Ruslan Wahyudi, ‘Implementasi Nilai-Nilai 
Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Akhlak Pada Siswa SDN Tanjung Sari 02’, Jurnal 
Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar, Volume 4 (2021). h. 47. 
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mengambil padi yang telah berisi untuk pertama kalinya yang kemudian akan 

dibuat menjadi Bette) dan yang terakhir adalah Mappasangki (memanen padi 

secara massal).71 

Dalam aspek pertanian padi sawah, ritual; dapat ditafsirkan sebagai 

Upaya mensahkan berbagai aktivitas yang memungkinkan para petani 

mendapatkan rasa aman dari berbagai intervensi makhluk-makhluk gaib yang 

mungkin kurang bersahabat. Selain itu para petani mengadakan ritual sebagai 

bentuk penghormatan kepada dewi padi atau Sangiang Serri. Oleh karena itu, 

bila seseorang akan mulai turun sawah, mereka mengadakan persembahan 

kepada Dewata dalam bentuk ritual, sehingga petani pun akan mendapatkan 

imbalan hasil panen yang baik.72 

Salah satu bentuk tradisi kreatif yang dimaksud adalah tradisi Maddoja 

Bine, yang merupakan upaya untuk mengasihi, menyayangi dan mendoakan 

Sangiang Seri bahwa hari esok akan dilepas kepergiannya namun diharapkan 

kembali dengan segera dalam jumlah yang lebih banyak lagi saat panen nanti. 

Petani akan melepas kepergian Sangiang Seri dengan mendoakan agar sehat, 

selamat dan kembali dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang tidak 

terlalu lama. 

Pada dasarnya ritual Maddoja Bine selaras dengan Undang-Undang 

Pemajuan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 5 Tahun 2007 yang 

menyatakan bahwa dalam rangka untuk memajukan kebudayaan nasional 

sehingga sangat diperlukan langkah yang strategis melalui perlindungan, 

pemanfaatan, pembinaan serta pengembangan. Dengan adanya pelaksanaan 

 

71Safira Suhra, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Ritual Maddoja Bine : (Watampone: 
Anggota IKAPI). h.  31-32. 

72A. Sulkarnaen, ‘Kelanjutan Tradisi Lisan Maddoja Bine Dalam Konteks Perubahan 
Sosial Masyarakat Bugis’, Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 43 (2017). h. 262. 
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ritual Maddoja Bine yang sangat syarat dengan pesan-pesan positif bagi 

kehidupan sehari-hari manusia yang memenuhi semangat pemajuan 

kebudayaan terutama dalam aspek penguatan kepribadian.73 

1. Proses Maddoja Bine 

a. Maddemme bine atau merendah benih padi 

Proses membajak sawah telah usai, maka selanjutnya adalah proses 

Maddemme Bine, yaitu proses memilih benih padi yang layak, kemudian 

dimasukkan ke dalam karung, dan akan dilakukan proses perendam benih tadi 

selama satu malam lamanya, agar benih padi tadi tumbuh menjadi kecambah 

akar yang akan menjadi benih padi. 

b. Mengangkat benih yang telah direndam 

Benih yang telah direndam selama semalam, selanjutnya akan diangkat, 

kemudian dimasukkan kedalam baskom yang berisi air. Kemudian perhatikan 

benih yang tidak layak akan terapung di air, sedangkan benih yang layak akan 

tenggelam. Setelah dipisahkan antara benih yang layak dan tidak, maka benih 

yang layak akan diangkat, dibilas dengan air bersih, dan angin-anginkan hingga  

kering. 

c. Proses pemeraman atau ofong 

Benih padi selanjutnya akan dimasukkan kembali kedalam karung dan 

ditutup rapat menggunakan daun pisang sampai tidak ada celah. Lalu lakukan 

pengecekan setiap 8 jam dan diberikan percikan air agar kondisi benih tetap 

lembab, proses ini akan berlangsung selama 2 hari. 

d. Proses memasak dan persiapan sesajian 

 

73Evy Azhari and Junaeda, ‘Melansir Tradisi Maddoja Bine Di Desa Goarie , Kabupaten 
Soppeng’, Pinisi Journal Of Art, Humanity & SOcial Studies, 3.1 (2023), 138–43. h. 40. 
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Budaya dalam suatu masyarakat tentunya memiliki ciri khasnya 

masing-masing, begitu pula dalam masyarakat Bugis yaitu dari aspek makan, 

salah satunya yaitu terlihat dalam proses Maddoja Bine. Dimana akan 

disediakan banyak makanan dan akan diundang masyarakat setempat untuk 

makan bersama dengan niat untuk memperbanyak sedekah dan juga sebagai 

ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta. 

e. Persiapan Sangiang Serri 

Proses selanjutnya persiapan untuk menghormati kepercayaan 

masyarakat Bugis yaitu mitologi Sangiang Serri yang merupakan Dewi Padi. 

Adapun persiapannya yaitu darah ayam, alosi atau pinang, kajao, puale atau 

kapur yang dibungkus dalam daun sirih, perlengkapan berdandan seperti 

bedak, lipstik, sisir, cermin, pensil alis, dupa, tempat dupa, madu dan juga 

minyak goreng. 

f. Mabbaca doang atau membaca doa 

Mabbaca doang adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

membaca doa yang biasanya dipimpin oleh imam atau tetua masyarakat yang 

dilakukan selepas waktu sholat Magrib, biasanya dibawakan dengan 

menggunakan bahasa Bugis dan bahasa dalam Al-Qur’an. 

g. Makan malam bersama 

Makanan yang akan dimakan bersama tentunya telah dipisahkan 

dengan lauk pauk yang akan disajikan saat mabbaca-baca. 

h. Membaca Al-Qur’an dan dirangkaikan dengan Massureq 

Membaca doa diawali dengan kalimat tawasul yang ditunjukkan kepada 

Nabi Muhammad saw, para Nabi, sahabat Nabi, istri dan keturunan Nabi, para 

Auliya dan Syuhada serta kaum muslim. Memiliki makna sebagai media 
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perantara untuk menghubungkan Allah dengan hamba-Nya. Selanjutnya 

pembacaan Al-Qur’an yang terdiri dari surah Al-Fatihah, dan dilanjutkan 

dengan surah-surah pendek yang terdapat pada juz 30. Proses pembacaan Al-

Qur’an dan Massureq tersebut dilakukan di depan lauk pauk yang telah 

disiapkan. Adapun naska Massureq dibawakan oleh tetua yang tertulis dalam 

aksara Lontara dan dibacakan dengan lantunan nada ciri khas aksen bahasa 

Bugis. 

i. Macceraq Bine  

Macceraq bine yang dimaksudkan adalah persembahan darah ayam 

segar yang telah disembelih bagian leher. Adapun ayam yang digunakan yaitu 

ayam kampung jantan berwarna merah dan ayam kampung betina berwarna 

coklat. 

j. Membungkus bekal 

Proses membungkus bekal yaitu menyiapkan dua bakul yang 

berukuran sedang, bakul pertama berisi Jerami pesse pelleng atau kemiri, daun 

sirih kapur dan pinang, yang kemudian akan dibungkus menggunakan kain 

putih. Sedangkan bakul kedua berisikan lauk pauk yang akan di makan 

Bersama di sawah sebagai bentuk atau pertanda berakhirnya proses Maddoja 

Bine. 

k. Membakar Jerami, menabur benih, dan penancapan pesse pelleng 

Proses selanjutnya adalah membakar jerami dan pesse pelleng, 

kemudian meletakkan daun sirih di dekat jerami. Selanjutnya benih padi 

ditabur di sawah, dan menancapkan pesse pelleng lalu di bakar di tengah sawah 

sebagai bentuk berakhirnya ritual Maddoja Bine. 

Pada saat ritual ini berlangsung bulir-bulir benih padi diberikan sesaji 

dan pembacaan mantra atau Sureq. Dengan bacaan Massureq, Sangiang Seri 
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diingatkan untuk turun ke bumi yakni untuk mengembang tugas sebagai 

sumber energi bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Sebaliknya 

Sangiang Seri juga berharap diberikan perlakuan yang baik juga mengingatkan 

manusia untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar sesama. Oleh 

karena itulah dalam masyarakat Bugis diyakini bahwa Sangiang serri hanya 

akan datang tinggal dan menetap pada petani yang memuliakannya dan 

memiliki perilaku yang baik bagi sesama.74 

Benih padi yang akan ditanam diletakkan sehari malam di dekat posi 

bola di dekatnya dinyalakan pesse’ pelleng, kemudian ada juga menyertakan 

beberapa benda, seperti cermin, air, bedak air minum juga benno ase. 

Penyertaan bedak, dan cermin dekat bine yang akan ditanam besoknya, karena 

pemahaman banyak masyarakat Bugis Tolotang, bahwa padi adalah dewi 

sangiang seri, ia adalah perempuan dan perempuan itu sangat membutuhkan 

cermin, bedak untuk mempercantik dirinya, seorang perempuan tidak akan 

percaya diri, ketika tidak di depan cermin sebelum meninggalkan rumah. Oleh 

karena itu, cermin dan bedak haruslah ada di dekat bine. Harapan yang lainnya 

adalah agar hasilnya akan cantik, baik dan banyak. pada waktu maddoja bine, 

pembacaan lontara meong palo dilakukan, namun tidak selalu. Hanya orang-

orang yang biasa membaca lontara yang melakukannya. Juga harus ada benno 

ase yang ditaburkan di dekat bine tersebut.75 

Di balik pelaksanaan tradisi Maddoja Bine, terdapat harapan yang 

melatar belakangi perasaan cemas dan takut dari masing-masing individu. 

Karena mereka percaya bahwa ada sebuah kekuatan supranatural di balik 

 

74Rosita dan Safira Suhra, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ritual Maddoja Bine 
(Watangpone: Anggota IKAPI, 2019). h. 389. 

75Nasruddin Nasruddin, ‘Tradisi Mappamula (Panen Pertama) pada Masyarakat Bugis 
Tolotang di Sidenreng Rappang (Kajian Antropologi Budaya)’, Rihlah: Jurnal Sejarah dan 
Kebudayaan, 5.1 (2017), 5–10. h. 7. 
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pelaksanaan tradisi adat  . Di samping itu, Maddoja Bine juga dibarengi dengan 

acara makan bersama saat acara berlangsung yang disertai dengan pembacaan 

doa sebagai bentuk harapan kepada sang pencipta kelak nantinya memperoleh 

hasil panen padi dengan kualitas yang baik dan juga hasil yang melimpah.76 

Maddoja Bine dapat disimpulkan sebagai salah satu tradisi yang masih 

melekat dalam kehidupan masyarakat Bugis. Tradisi ini dilaksanakan sebagai 

bentuk penghormatan kepada Dewata Sangiang Serri. 

Dewata bukan berasal dari Agama Hindu, melainkan kata serapan yang 

berasal dari bahasa Bugis, yaitu De artinya tidak berwujud Wata artinya wujud. 

Dengan begitu dapat diketahui bahwa Dewata adalah kepercayaan masyarakat 

kepada sesuatu yang tidak berwujud dalam hal tersebut kembali kepada 

keyakinan dan kepercayan kepada Allah swt. 

C. Suku Bugis 

Penggunaan istilah “orang Bugis” atau “bugis” sendiri tidak ditemukan 

keterangan yang jelas asal muasalnya, sebab hingga dewasa ini orang yang 

dikenal dengan “orang Bugis” sendiri jika hanya menyebut dirinya tidak 

menyebut dengan istilah  “Bugis” atau “Orang Bugis” tetapi menggunakan 

istilah :ugi” atau “To Ugi”. Namun dengan demikian ada kemungkinan bahwa 

penggunaan istila Bugis adalah sebuah evolusi dari istilah “Ugi” istilah “Ugi” 

berasal dari kata seorang pemimpin wilayah Cina yang disebutkan I la Galigo, 

yakni La Satumpugi.77 

Suku Bugis merupakan salah satu kelompok etnik dengan wilayah asal 

 

76Minarni, ‘Implementasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat di Desa Gattareng Toa, 
Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng.’, Skripsi, 2018, 1–105. h. 25. 

77Ridhwan, ‘Kepercayaan Masyarakat Bugis Pra Islam’, Jurnal : Ekspos. Vol.17. No. 1, 
2018. h. 483-484. 
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Sulawesi Selatan. Penciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat-

istiadat, sehingga pendatang Melayu dan Minangkabau yang merantau ke 

Sulawesi sejak abad ke-15 sebagai tenaga administrasi dan pedagang di 

Kerajaan Gowa yang telah berakulturasi, juga dikategorikan sebagai orang 

Bugis.78 

Cristian Pelras, seorang sarjana ahli berkebangsaan Prancis, 

mengemukakan bahwa masyarakat suku Bugis sebagai orang-orang yang 

memiliki semangat akan keberagaman yang kuat dan taat. Mereka dikenal 

sebagai masyarakat Muslim yang fanatik sebagaimana beberapa suku yang 

juga dikenal sebagai Muslim yang taat dan fanatik seperti suku Minang, Sunda 

dan Banjar.79 

Kerajaan daerah Bugis lahir sebagai suatu negara didasarkan pada 

perjanjian masyarakat, yakni antara To Manurung dengan rakyat. Sebagai 

organisasi yang disebut negara, di dalamnya diketahui diakui adanya suatu 

sistem pengaturan yang disebut hukum Pangadereng. Era sistem 

ketatanegaraan adat berlaku, organisasi yang berbentuk kerajaan 

melaksanakan berbagai fungsi yang sama dengan fungsi negara modern. Hal 

ini dapat dilihat dari berbagai urusan dalam dan luar kerajaan yang telah 

diatur dengan rapi meskipun sederhana. Pada aspek penegakan hukum, 

umumnya orang-orang Bugis sangat mencintai kebenaran dan keadilan, 

bahkan aspek kepastian hukum yang telah ditetapkan.80 

Bugis adalah salah satu suku yang dikenal dengan kekentalan budaya 

 

78Akhsan Naam Hendry Syaputra, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama Dan Bahasa 
Sehari-Hari Penduduk Indonesia (Jakarta: Badan Pusat statistik, 2010), h. 17. 

79Chriastian Pelras, The Bugis (Oxford: Blackweel Publisher’s, 1996). h. 4. 

80Jumadi Jumadi, ‘Beberapa Aspek Negara dan Hukum dalam Sistem Adat Bugis’, 
Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 5.2 (2018), 219. h. 220. 



65 
 

dan tradisi adat istiadatnya. Sebagian besar masyarakat suku Bugis masih 

tetap terjaga untuk melestarikan budaya nenek moyangnya hingga saat ini. 

Budaya tersebut berupa kesenian, sistem kemasyarakatan, bahasa, dan 

budaya-budaya lokal yang masih dilaksanakan. Namun setiap daerah memiliki 

penyebutan untuk setiap tradisinya masing-masing, begitupun dengan 

masyarakat suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru.81 

Pengaruh mitos Lagaligo (naska) di sistem nilai mulai berorientasi pada 

agama Islam dengan kepercayaan (ketauhidan), maka muatannya berjalan 

lambat laun ke arah penyatuan, yang dimulai dari mitos patotoe (penentuan 

nasib) sebagai manusia pertama. Yang bergelar sangkuru wira (raja di langit) 

yang mewakili tuhan dewata siae mengatur langit dan bumi dan benua 

bawah.82 

Penerimaan syariat Islam menjadi salah satu bagian terpenting dalam 

Pangadereng, sistem kebudayaan suku Bugis, menjadikan Islam sebagai salah 

satu simbol identitas penting budaya Bugis. Dengan demikian, tidaklah 

mengherankan apabila orang Bugis pada umumnya beranggapan bahwa 

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

orang Bugis yang tidak beragama Islam maka dianggap menyalahi 

kecenderungan umum dan dianggap bukan lagi orang Bugis dalam arti yang 

sesungguhnya.  

Pandangan ini dipegang secara merata di kalangan masyarakat Bugis, 

termasuk orang-orang yang tinggal di luar Sulawesi Selatan, sebagai bentuk 

konsekuensi dari penerimaan Islam Sara’ atau syariah sebagai bentuk bagian 

 

81Erni Irmayanti Hamzah, ‘Tradisi Mabbaca Doang Masyarakat Suku Bugis Kelurahan 
Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu’, Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, 2.1 
(2021), 25–40. h. 32. 

82R. A. Kern, I La Galigo (Yogyakarta: UGM, 1989), h. 21. 
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internal dari Pangadereng. Oleh karena itu agama non-Islam kurang 

berkembang di kalangan masyarakat Bugis sebab tidak lazim.83 Kepercayaan 

tersebut membaur setelah Islam diterima oleh raja-raja yang merasa 

keturunan dewa, sampai pada pelaksanaan syariat Islam pada generasi 

berikutnya. 

Pada mulanya pokok ajaran Islam yang pesat perkembangannya adalah 

tata cara ibadah dan keimanan saja. Namun dengan cepat perkembangan dan 

penyebarannya hingga pada aspek ubudiyah dari aspek Islam dengan mudah 

berintegrasi ke dalam landasan structural orang Bugis yang tertulis dalam 

Pangadereng. Unsur-unsur Pangadereng terdiri atas empat aspek yaitu, Adek’ 

(adat), Rapang (yurisprudensi), Bicara (peradilan), dan Wariq (pelapisan 

sosial), setelah masuknya Islam, maka keempat aspek tersebut ditambah 

dengan Syara’ (syariat Islam), maka menjadi lima unsur sebagai dampak 

Islamisasi.84 

Orang Bugis memiliki ciri khas yang begitu menarik. Dari sejarah 

kerajaan Bugis yang didirikan bukan pada pusat-pusat ibu kota dan sangat 

jauh dari pengaruh India. Oleh sebab itu masyarakat Bugis tidak memiliki 

candi. Berbeda dengan kerajaan Jawa yang membangun pusat kerajaan nya 

pada ibu kota dan bersifat konsentris. Namun demikian, orang Bugis terkenal 

memiliki kebudayaan yang unik baik dari 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 salah satu budaya yang mengakar 

 

83Nurman Said, Masyarakat Muslim Makassar: Studi Pola-Pola Integrasi Sosial Antara 
Muslim Pagama dan Muslim Sossorang (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen 
Agama RI, 2009), h. 1-2. 

84Nurnaningsih, ‘Asimilasi Lontara Pangadereng dan Syari’at Islam: Pola Perilaku 
Masyarakat Wajo’, Al-Tahrir, Vol. 15, N (2015). h. 25. 
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pada kehidupan masyarakat suku Bugis.85 

Dapat disimpulkan bahwa suku Bugis adalah salah satu suku yang 

masih memegang teguh kebudayaan dan adat istiadatnya. Sebagaimana suku 

Bugis di Desa Binuang yang masih melestarikan budayanya yaitu Maddoja 

Bine. Dimana pada salah satu prosesnya yaitu Massureq sudah dikenal secara 

nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan salah satu tetua adat 

Desa Binuang yang mengikuti kompetensi budaya yang diselenggarakan 

secara nasional. 

D. Kerangka konseptual 

Hubungan antara sebuah tradisi dan agamanya tentunya tidak dapat 

dipisahkan dalam aspek pengimplementasiannya. Karena dengan dengan 

pemahaman Pendidikan agama Islam dalam diri seseorang, maka dia mampu 

untuk mengaplikasikannya dalam segala aspek kehidupannya, salah satunya 

dalam aspek tradisi. Oleh karena pemahaman agama yang dimilikinya 

seseorang dapat mengambil nilai-nilai agama yang terkandung dalam sebuah 

tradisi. 

Sebagaimana dengan judul penelitian yang akan dilakukan yaitu Nilai-

Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Maddoja Bine Suku Bugis di Desa Binuang 

Kabupaten Barru. Dimana dalam penelitian ini kedepannya akan membahas 

tentang bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Maddoja Bine 

tersebut.  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

digambarkan proses dan realisasinya dalam kerangka pikir di bawah ini : 

 

85Andi Rasdiyanah Amir, ‘Integrasi Sistem Panngaderreng (Adat) Dengan Sistem 
Syariat Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa’ (UIN Sunan Kalijaga, 
1995). h. 137. 
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Gambar 2.1 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yang artinya 

ethos dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti seperti, tempat tinggal yang 

biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, 

sikap maupun cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak yaitu  ta etha yang 

memiliki arti adat kebiasaaan. Arti terakhir tersebut yang menjadi latar 

belakang terbentuknya etika di kalangan filsuf Yunani besar yang digunakan 

untuk menunjukkan filsafat moral, sehingga etika memiliki arti ilmu tentang 

apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Adapun setiap 

penelitian harus mengikut sertakan tiga prinsip etik yaitu : 

1. Respect for persons (other) 

Dalam hal ini bertujuan untuk menghormati otonom dalam setiap 

pengambilan keputusan mandiri (self determination) dan juga melindungi 

kelompok-kelompok dependent (tergantung) atau rentan dari penyalahgunaan 

2. Beneficience and non maleficence 

Prinsip berbuat baik, memberikan manfaat yang maksimal dan risiko 

yang minimal. 

3. Prinsip etika keadilan (Justice) 

Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang layak untuk mendapatkan 

susuatu sesuai dengan haknya masing-masing menyangkut keadilan 

destributif dan pembagian yang seimbang.1 

 
1Idi Setyobroto Wiworo Haryani, Modul Etika Penelitian, Modul Etika 

Penelitian,Jakarta Selatan, 2022. h. 1. 



70 
 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan 

data deskriptif yaitu berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang sedang diamati.2 

Penelitian kualitatif menekankan pada pengamatan secara mendalam 

terhadap suatu fenomena yang akan dikaji, yang kemudian akan menghasilkan 

suatu kajian yang lebih komprehensif. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan etnografi. Metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang, 

secara individu maupun kelompok.3 

Penelitian kualitatif setidaknya terdiri dari delapan jenis yaitu 

etnografi, (ethnography), studi kasus (case studies). Studi dokumen atau teks 

(document studies), observasi alami (natural observation), wawancara terpusat 

(focused interviews), fenomenologi (phenomenology), grounded theory. Studi 

sejarah (historical research). 

Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan menggunakan 

cara-cara lain dari kualifikasi (pengukuran). Tujuan utama penelitian kualitatif 

 

2Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 
6. 

3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 
2017), h. 213.  
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adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan 

suatu pemaparan penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala 

sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang ada pada akhirnya akan 

menghasilkan sebuah teori.4 

Penelitian kualitatif berisikan perolehan informasi dari informan 

melalui metode dan teknik penelitian yang telah ditetapkan. Yang kemudian 

akan disusun dalam bentuk kalimat paragraf. Data yang diperoleh dijelaskan 

sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga diperoleh data yang 

valid dan kredibel. 

2. Lokas Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Binuang Kecamatan Balusu 

Kabupaten Barru, peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan untuk 

mengetahui tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Maddoja Bine 

Suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan bagian yang dipergunakan dalam 

mengamati, mencari serta melihat langsung segala sesuatu yang melekat pada 

kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan sosial, pendidikan dan teologi. 

Pendekatan juga dapat diartikan sebagai tolak ukur dalam analisis segala 

bentuk perbuatan manusia. Jika dilihat berdasarkan kamus besar bahasa 

Indonesia, maka pendekatan dapat diartikan sebagai suatu langkah atau upaya 

dalam kegiatan penelitian dimana kita berinteraksi langsung dengan 

narasumber yang akan diteliti.5 

 

4Wiratma Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), h. 
20. 

5Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia 
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Pendekatan penelitian adalah keseluruhan rangkaian yang akan 

digunakan peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Pendekatan 

menekankan pada strategi perencanaan yang akan dilakukan di lapangan. 

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif akan mendeskripsikan secara 

spesifik dan transparan atas keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan etnografi dimana dalam 

pengumpulan data yaitu interviewing and observation. Spradley dalam metode 

etnografi mendefinisikan etnografi sebagai suatu pekerjaan mendeskripsikan 

suatu kebudayaan. Penelitian etnografi dilakukan untuk dapat memahami 

suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Penelitian 

etnografi bukan hanya mempelajari masyarakat, melainkan belajar dari 

masyarakat itu.6 

Pendekatan etnografi memiliki titik fokus pada sebuah kultur atau 

kebudayaan yang masih eksis hingga saat ini. Dalam proses penelitian akan 

dilakukan dengan mengkaji suatu kelompok etnik tertentu untuk dapat 

memperoleh suatu pemahaman atas permasalahan budaya yang dikaji dalam 

hal ini sebuah dengan rumusan masalah yang akan di jawab. 

Sebagai penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu gejala atau dalam terminologi Weber dikenal 

dengan istilah verstehen dengan mengikuti cara pandang yang emik. 

Sedangkan penelitian sekarang akan menggunakan penelitian kualitatif yang 

dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara serta juga akan 

menggunakan pendekatan antropologi agama dan sejarah yang akan 

 
Utama, 2008), h. 306. 

6Okta Hadi Nurcahyono, Buku Siswa Antropologi Untuk Kelas SMA XI (Jakarta: Pusat 
Pembukuan badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021), h. 179. 
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menekankan tentang bagaimana implementasi nilai akhlak dalam tradisi 

Maddoja Bine.7 

Pendekatan etnografi yang digunakan untuk menganalisis segala hal 

yang dilakukan dan bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

dalam tradisi Maddoja Bine. 

Pendekatan yang dimaksudkan, yaitu mengungkapkan hal hal yang 

dapat kita selidiki  dengan cara mencari tahu, tentang bagaimana nilai nilai 

pendidikan Islam  dalam tradisi Maddoja Bine di Desa Binuang Kabupaten 

Barru. Kemudian selanjutnya peneliti akan menganalisis tentang segala hal 

yang dilakukannya dan bagaimana nilai dan pelaksanaan ketika tradisi 

tersebut dilakukan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya 

peneliti juga akan dapat melakukan wawancara langsung kepada narasumber 

baik itu wawancara langsung maupun wawancara tidak tidak terstruktur yang 

alam hal ini merupakan masyarakat Desa Binuang Kabupaten Barru yang 

merupakan pelaku tradisi Maddoja Bine. Fenomena merupakan pendekatan 

penelitian yang berupaya untuk mencari  dan mengetahui suatu fakta, gejala-

gejala ataupun kejadian-kejadian yang keadaanya bisa diteliti dan dinilai 

dengan ilmiah. 

D. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data 

primer dan data sekunder : 

1. Data primer 

Data primer merupakan sumber data  yang didapatkan secara langsung 

 

7Satria, ‘'Akulturasi Tradisi Maddoja Bine Terhadap Masyarakat Bugis Desa Lipukasi 
Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru’ (IAIN Parepare, 2022), h. 28. 
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dari informan.8 Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa data 

primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan sesi 

tanya jawab atau wawancara dari sumber asli dalam hal ini adalah tetua atau 

tokoh adat dan  masyarakat suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru yang 

setiap tahunnya melakukan Tradisi Maddoja bine. 

2.   Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah tersusun dalam bentuk 

dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersusun dalam arsip, atau telaah 

pustaka dan foto-foto dokumentasi.9 Oleh karena itu, penelitian yang akan 

dilakukan di Desa Binuang Kabupaten Barru, disamping memperoleh data dari 

hasil wawancara langsung, juga akan didapatkan data melalui arsip penelitian 

terdahulu yang telah mengkaji tentang tradisi Maddoja Bine dan juga melalui 

media-media lainnya. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan-pengumpulan 

keterangan yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Pengumpulan dapat 

dipahami sebagai sebuah prosedur yang sistematis dan memiliki standar 

untuk menghimpun data yang diperlukan dalam rangka menjawab semua 

permasalahan dalam penelitian sekaligus untuk menyiapkan bahan-bahan 

yang mendukung kebenaran korespondensi teori yang akan digunakan.10 

Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya dibutuhkan teknik dan 

instrumen pengumpulan data. Antara instrumen yang satu dengan yang 

 
8Rukaesih A. Maolani, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 

h. 7. 
9Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 39. 

10Abd Salim, Mardan Mardan, and Achmad Abu Bakar, ‘Metodologi Penelitian Tafsir 
Maudhu'i’, 2012, h. 98. 
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lainnya harus saling menguatkan agar data yang diperoleh di lapangan benar 

valid dan otentik yaitu sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi yaitu teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.11 

Observasi atau penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti terjun, berhadapan, dan berinteraksi langsung dengan 

objek penelitian. 

Observasi dalam penelitian juga dapat jelaskan sebagai suatu proses 

melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku yang dilakukan 

secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi juga dapat dijelaskan 

yakni suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan 

suatu kesimpulan atau diagnosis.12 

Berdasarkan penjelasan diatas maka observasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang implementasi tradisi Maddoja Bine suku Bugis di 

Desa Binuang Kabupaten Barru, dengan cara melihat atau mengamati secara 

langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih 

luas dan lebih lengkap tentang permasalahan yang akan diteliti. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk 

memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah topik yang diangkat 

dalam penelitian.13 

 

11Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah (Jakarta: 
Kencana, 2014), h. 14. 

12Haris Herdiansyah, Wawancara Observasi dan Focus Group (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013), h. 143 

13Erwin Widiasworo, Mahir Penelitian Pendidikan Modern : Metode Praktisi Penelitian 
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Jenis wawancara yang dipakai yaitu wawancara terstruktur dan 

wawancara tak berstruktur. Pada wawancara terstruktur peneliti menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, Adapun 

wawancara tidak berstruktur adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam tentang objek yang diteliti dengan pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.14 

Dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada tetua atau tokoh adat 

dan masyarakat suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru dalam batasan 

jumlah informan tidak ditentukan, dalam artian jumlah informan akan 

disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan diselesaikan dan tentunya 

juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data yang 

didalamnya meneliti dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah 

lampau, dapat berbentuk sebuah tulisan, gambar atau karya-karya.15 

Metode dokumentasi menjadi salah satu metode yang menjadi bukti 

berlangsungnya proses penelitian, karena dengan adanya dokumentasi berupa 

foto-foto di lapangan akan menunjang kevalidan data yang diperoleh. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang dipergunakan ataupun 

diperlukan dalam pengumpulan data. Hal tersebut berarti, bahwa dengan 

menggunakan alat-alat tersebut data data dikumpulkan sesuai dengan 

 
Guru, Dosen dan Mahasiswa Keguruan (Yogyakarta: Araska, 2018), h. 151. 

14Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif, h. 116. 

15Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif, h. 329. 
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kebutuhan peneliti. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian yang 

pokok adalah manusia, 

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian tentunya dilakukan dengan 

berbagai metode penelitian yaitu melalui, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, tentunya juga memerlukan alat bantu studi pustaka yang 

dijadikan sebagai instrumen penelitian. Adapun instrument yang dimaksud 

yaitu, seperti kamera, alat record, pensil, pulpen dan alat lainnya yang bisa 

sewaktu waktu digunakan.16 

Pedoman wawancara merupakan salah satu instrumen penelitian 

pokok dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun wawancara 

terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak 

terstruktur. Dan tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis wawancara terstruktur. Dimana wawancara ini akan ditujukan kepada 

tokoh agama atau tokoh Masyarakat Desa setempat dan juga masyarakat 

setempat. 

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur untuk dapat 

memperoleh data primer yang lebih akurat dan terperinci tentang nilai nilai 

Pendidikan agama Islam dalam tradisi Maddoja Bine di Desa Binuang 

Kabupaten Barru. Adapun di bawah ini pedoman wawancara singkat yang 

akan dijadikan bahan rujukan dalam melakukan penelitian kedepannya yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pedoman wawancara Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat Desa 

Binuang 

a. Bagaimana Sejarah Sangiang Serri dalam tradisi Maddoja Bine? 

 

16Thaha Alhamid, Budur Anufia, Instrumen Pengumpulan Data, Ekonomi Islam, 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 2019, h.5. 
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b. Bagaimana nilai akidah (teppe) dalam tradisi Maddoja Bine? 

c. Bagaimana nilai syariah (sara’) dalam tradisi Maddoja Bine? 

d. Bagaimana nilai akhlak (gau) dalam tradisi Maddoja Bine? 

e. Apa makna syukur pada tradisi Maddoja Bine? 

f. Bagaimana pelaksanaan tradisi Maddoja Bine ? 

g. Apakah yang mendorong Masyarakat untuk melaksanakan dan tetap 

melestarikan tradisi Maddoja Bine ? 

h. Apa tujuan dan manfaat dari tradisi Maddoja Bine ? 

2. Pedoman Wawancara Masyarakat Desa Binuang Kabupaten Barru 

a. Bagaimana Sejarah Sangiang Serri dalam tradisi Maddoja Bine? 

b. Bagaimana nilai akidah (teppe) dalam tradisi Maddoja Bine? 

c. Bagaimana nilai syariah (sara’) dalam tradisi Maddoja Bine? 

d. Bagaimana nilai akhlak (gau) dalam tradisi Maddoja Bine? 

e. Apa makna syukur pada tradisi Maddoja Bine? 

f. Bagaimana pelaksanaan tradisi Maddoja Bine ? 

g. Apakah yang mendorong Masyarakat untuk melaksanakan dan tetap 

melestarikan tradisi Maddoja Bine ? 

h. Apa tujuan dan manfaat dari tradisi Maddoja Bine ? 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Bodgan dan Biklen dalam Suharsimi Arikunto, analisis data 

adalah proses pencarian dan penyusunan data secara akumulasi menambah 

pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.17 

Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan selama proses 

 

17Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik., Jakarta: Rineka 
Cipta (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 129. 
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pengolahan data atau informasi yang telah diperoleh, dengan tujuan agar 

informasi yang telah diperoleh tersebut bisa memunculkan informasi yang 

berguna dan menjadi landasan untuk pengambilan keputusan dalam 

memecahkan permasalahan yang dikaji. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif yaitu data reduction, data display dan conclusion 

drawing/verification.18 Secara rinci langkah-langkah analisis data dapat 

dilakukan dengan mengikuti cara yang dikemukakan oleh Miles dan 

Hubermen dalam Sugiyono ini dapat ditempuh dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:19 

Analisis data adalah sebuah aktivitas untuk menganalisis data yang 

harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari awal penelitian hingga akhir 

penelitian. Tujuan analisis data ini agar data dan informasi yang diperoleh bisa 

menjadi pembanding antara informasi yang diperoleh dari informan pertama 

dengan informan lainnya. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah bentuk analisis dengan cara merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok memfokuskan kepada hal yang penting dan membuang 

yang tidak diperlukan.20 Data yang di dapatkan di lapangan tentu jumlahnya 

cukup banyak, karena proses reduksi data itu berlanjut sampai selesainya 

proses pengumpulan data di lapangan, bahkan sampai saat pembuatan 

laporan hingga tersusun secara lengkap. Maka dengan kondisi yang demikian 

 

18Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif, h. 133. 

19Imam Suprayogo Tarboni, Metodologi Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2003), h. 193-195. 

20Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif, h. 338. 
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itu, data perlu dianalisis dengan menyederhanakan dan membuang yang tidak 

ada kaitannya dengan tema penelitian.  

Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data dengan berpedoman pada 

tujuan yang akan dicapai. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari penelitian 

kualitatif adalah temuan. Olehnya itu, dalam mereduksi data peneliti 

menggunakan cara dengan memilah lalu mengelompokkan berdasarkan 

tujuan penelitian selanjutnya disederhanakan agar mudah disajikan. Peneliti 

dapat melakukan reduksi data juga karena banyak berdiskusi dengan senior 

dan teman yang memiliki wawasan lebih. Sehingga dari kegiatan diskusi itu, 

wawasan peneliti dalam mereduksi data akan lebih berkembang. 

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Miles dan 

Huberman menyatakan yang paling sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.21 

Pada tahapan ini hal yang dilakukan peneliti yaitu membuat rangkuman 

secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan 

mudah. Selanjutnya memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan 

memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum 

memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Dua langkah sebelumnya merupakan dasar pijakan dalam 

 

21Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif , h. 137. 
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mengambil kesimpulan dan verifikasi data. Secara sederhana, penarikan 

kesimpulan berarti proses penggabungan beberapa penggalan informasi 

untuk mengambil keputusan. Adapun verifikasi dalam penelitian antara lain 

penggunaan data empiris, observasi, tes, atau eksperimen untuk menentukan 

kebenaran atau pembenaran rasional terhadap hipotesis.22 Penarikan 

kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian 

berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif 

objektif penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. 

H. Uji Keabsahan Data 

Temuan dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan valid apabila data 

yang diperoleh tidak terjadi perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti 

dengan kejadian yang terjadi pada objek yang diteliti. Oleh karena itu dalam 

penelitian kualitatif sangat perlu dilakukan pengujian keabsahan data agar 

penelitian dapat diuji kebenarannya serta dapat diterima. 

1. Uji Kepercayaan (Credibility) 

Uji kredibilitas dilakukan agar penelitian yang dilakukan membawa 

hasil yang tepat dan benar sesuai dengan konteks yang terjadi di lapangan. 

Oleh karena itu untuk menguji kredibilitas dalam penelitian ini dapat 

dilakukan dengan langkah seperti memperpanjang masa pengamatan dan ikut 

serta dalam pelaksanaan tradisi Maddoja Bine, melakukan ketekunan dalam 

mengamati setiap proses tradisi, atau menggunakan referensi yang tepat agar 

penelitian dapat dipertanggung jawabkan.23 

 

22Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 
2013),  h. 21. 

23Muri Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan 
(Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 398. 
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Tujuan adanya uji kredibilitas yaitu untuk dapat memperoleh data atau 

informasi valid mungkin. Adapun langkah yang ditempuh dalam uji 

kredibilitas yaitu perpanjangan waktu pengamatan, meningkatkan ketekunan 

dalam penelitian, teknik triangulasi, mengadakan diskusi dengan teman 

sejawat, menganalisis kasus negatif, serta membercheck. 

2. Uji Keteralihan (Transferability) 

Pengujian transferability merupakan uji eksternal pada penelitian 

kualitatif di mana penelitian menunjukkan derajat ketepatan dan hasil 

penelitian dapat diterapkan pada populasi yang lain.24 Dalam uji 

transferabilitas ketepatan peneliti dalam merencanakan paparan hasil 

penelitian menjadi ketentuan dalam pengujian hasil penelitian sehingga dalam 

penelitian ini penulis berusaha menemukan data dan fakta mengenai 

implementasi nilai akhlak tradisi Maddoja Bine suku Bugis kemudian 

dianalisis serta dipaparkan dalam bentuk tesis secara rinci dan mudah 

dipahami oleh pembaca di kemudian hari. 

3. Uji Kebergantungan (Dependability) 

Uji dependabilitas merupakan sebuah pengujian yang dapat 

membuktikan sebuah kebenaran mengenai data-data yang telah dikumpulkan 

dan yang telah dikaji agar dapat dipertanggung jawabkan. Pengujian ini 

dilakukan dengan cara sistem audit. Audit proses dilakukan dengan cara 

mengkaji kembali langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan apakah 

sudah sesuai dengan prosedur oleh karena itu peneliti perlu mencatat dan 

memiliki dokumentasi yang jelas selama penelitian. Selanjutnya audit produk 

dimaksud untuk mengetahui tentang bagaimana hasil penelitian yang telah 

 

24Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif, h. 276. 
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dikaji.25 

Uji ketergantungan dilakukan untuk mengetahui kebenaran suatu data 

atau informasi yang telah diperoleh. Untuk mengukur seberapa konsisten data 

yang diperoleh jika penelitian dilakukan secara berulang dan dengan 

menggunakan alat ukur yang sama. 

4. Uji Kepastian (Konfirmabilitas) 

Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif mirip dengan uji 

dependabilitas, sehingga penggunaannya dapat dilakukan secara bersamaan. 

Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan 

proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

konfirmabilitas.26 

 Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa 

pengujian konfirmabilitas dapat dilakukan secara bersamaan dengan 

dependabilitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan 

ke Desa Binuang Kabupaten Barru untuk melakukan pengecekan atau 

konfirmasi kembali terkait dengan hasil penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif peneliti akan melakukan pemeriksaan data 

demi terjaminnya keakuratan data. Data yang valid baik dan benar akan 

menghasilkan penarikan kesimpulan yang baik dan benar pula, begitupun 

sebaliknya. Triangulasi merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan oleh 

peneliti , karena dengan proses ini akan menentukan aspek validitas informasi 

yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam bentuk analisis penelitian. 

Metode triangulasi pada hakikatnya adalah pendekatan multimedia 

 

25Yusuf. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan, h. 398. 

26Yusuf. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan, h. 399. 
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yang dilakukan oleh peneliti saat mengumpulkan serta menganalisis data-data 

yang diperoleh. Oleh karena itu fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan 

baik sehingga diperoleh kebenaran yang akurat terkait permasalahan yang 

diteliti. Atau dengan kata lain triangulasi adalah sebuah usaha yang dilakukan 

oleh peneliti untuk mengecek kebenaran informasi ataupun data-data yang 

diperoleh di lapangan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Menurut 

Sugiyono, Teknik triangulasi meliputi tipe-tipe yaitu : 

a. Triangulasi Sumber Data 

Triangulasi data merupakan suatu proses pengujian untuk menguji 

kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh 

melalui beberapa sumber data. Data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya 

akan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama atau 

berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber-sumber data itu. Setelah 

diperoleh kesimpulan hasil, selanjutnya diminta kesepakatan dengan sumber-

sumber data tersebut.27 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik yaitu bentuk pengujian kredibilitas suatu data yang 

dilakukan dengan cara pengecekan pada data yang diperoleh dari sumber yang 

sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Seperti data yang telah 

diperoleh melalui hasil observasi, selanjutnya juga di cek dengan metode 

wawancara untuk mengukur kredibilitasnya. 

c. Triangulasi Waktu 

Waktu tentunya juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kredibilitas 

data. Data yang telah diperoleh melalui teknik wawancara di pagi hari pada 

 

27Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, Analisis Data penelitian Kualitatif, 
(Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), h.426. 
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saat narasumber masih segar, maka akan diperoleh informasi yang lebih valid. 

Oleh karena itu pengujian kredibilitas data harus dilakukan dengan 

pengecekan melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi di waktu 

yang berbeda sehingga akan menghasilkan data yang benar-benar valid atau 

kredibilitas.28 

Teknik triangulasi dapat disimpulkan sebagai suatu usaha yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang 

diperoleh. Dalam hal ini terdapat tiga jenis teknik triangulasi, yaitu triangulasi 

sumber data, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik. 

 

 

 

28Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif. h. 372. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Sulawesi Selatan pada umumnya terkenal dengan empat sukunya yaitu 

Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Secara geografis setiap suku-suku 

tersebut menempati wilayah dan daerah nya masing-masing dengan 

membentuk suatu kelompok dan mengembangkan kebudayaannya. 

Kebudayaan adalah suatu komponen yang menjadi kebiasaan dan memiliki 

arti penting dalam kehidupan masyarakat.1 Masing-masing suku akan 

menempati wilayahnya secara terpisah dan akan mengembangkan kelompok 

sosial serta kebudayaan yang dianutnya. Adanya perbedaan lingkungan. 

Mengakibatkan adanya perbedaan gaya hidup serta kepribadian. 

Sulawesi Selatan terdiri atas 3 Kota dan 21 Kabupaten. Secara geografis, 

Kabupaten Barru memiliki banyak potensi mulai dari pariwisata alam, Bahari, 

budaya, sejarah hingga buatan. Potensi sejarah dan kebudayaan. Jejak sejarah 

Masa Kerajaan Islam, Masa Pemerintahan Hindia Belanda, hingga Masa 

kemerdekaan terekam abadi pada sejumlah tempat peristirahatan, monumen 

serta tugu yang ada di Kabupaten Barru.2 

Nama Barru berasal dari nama sebuah pohon yang disebut Pohon Aju 

Berru menurut sebutan masyarakat Bugis Berru. Kala itu wilayah tersebut 

 

1Abdul Syam, Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 
h. 45. 

2Herry Rachmat Widjaja, Masri Ridwan, and Muhammad Musawantoro, ‘Inventarisasi 
Sarana Dan Prasarana,  Daya Tarik Wisata Kabupaten Barru  Dengan Pemodelan Sistem 
Informasi Geografis’, Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event, 3.2 h. 
95. 
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ditumbuhi banyak pohon Aju Berru. Bahkan raja pertama Barru di pesisir 

barat Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah 1.174,72 km2, letaknya 

kurang lebih 100 km sebelah utara Kota Makassar dan 50 km sebelah selatan 

Kota Parepare, dengan garis pantai sepanjang 78 km. 

Terletak di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) 

Parepare, Kabupaten Barru merupakan destinasi wisata populer yang terletak 

di antara Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja di jalur Trans Sulawesi. 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2009, terdapat 162.985 jiwa dengan 

kepadatan rata-rata 138,74 jiwa per/km Pada tahun 2009, pendapatan per 

kapita Kabupaten Barru sebesar Rp9.705.963. 

2. Kondisi Masyarakat Suku Bugis di Desa Binuang 

Bugis merupakan salah satu suku yang tergolong Deutero Melayu. 

masuk ke tanah Nusantara saat migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya 

Yunan. Kata “Bugis” berasal dari kata “To Ugi” yang artinya orang Bugis. Nama 

“Ugi” merujuk pada raja pertama Kerajaan Cina di Kabupaten Wajo, yaitu La 

Sattumpugi.3 

Secara kebahasaan orang Bugis menggunakan bahasa ugi. Lebih 

mendalam membahas tentang kearifan lokal. Dalam kehidupan bermasyarakat 

To Ugi memiliki banyak kearifan lokal dalam bentuk adat istiadat dan 

kebudayaan.4 

Desa Binuang merupakan salah satu desa di Kabupaten Barru yang 

mana masyarakatnya merupakan Suku Bugis asli dan menganut agama Islam. 

Dalam kesehariannya menggunakan bahasa bugis atau “bicara ogi”. 

 

3Juma Darmapoetra, Suku Bugis : Pewaris Keberanian Leluhur (Makassar: Arus Timur, 
1988), h. 123. 

4Andi Kilawati, ‘Kearifan Lokal To Ugiq Dalam Pekan Budaya PGSD UNCP’, Jurnal 
Deiksis Id, 3.1 (2023), 35–45 <https://doi.org/10.54065/dieksis.3.1.2023.268>. h. 35. 
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3. Sejarah Tradisi Maddoja Bine 

Masyarakat Suku Bugis di Desa Binuang mempunyai keyakinan bahwa 

ada hal yang pasti dalam kehidupan manusia sekarang ini, yang kemudian 

dijadikan pijakan untuk tetap melestarikan adat istiadat di Desa Binuang 

seperti halnya rezeki yang berlimpa merupakan pemberian Allah swt atas 

usaha kerja keras dan doa yang dilakukan oleh umatnya. 

Rejeki dalam bentuk kesehatan, kehidupan yang baik, materi dan lain 

sebagainya. Begitupun dalam kehidupan masyarakat Suku Bugis di Desa 

Binuang memaknai rejeki. Salah satunya rejeki yaitu pada hasil bumi yang 

melimpah salah satunya Bertani.  

Sehubungan dengan pelestarian adat istiadat dan rezeki dari Allah swt 

disini yaitu bagaimana masyarakat Suku Bugis di Desa Binuang melaksanakan 

suatu tradisi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt atas segala 

nikmat yang diberikan salah satunya dalam tradisi Maddoja Bine.  

Maddoja Bine merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Suku 

Bugis di Desa Binuang sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt, dan 

bentuk penghormatan kepada Sangiang Serri atau Dewi padi, sebagaimana 

diungkapkan oleh salah satu informan di Desa Binuang yaitu Indo Tangang 

beliau mengungkapkan bahwa : 

Tradisi Maddoja Bine merupakan serangkaian ritual yang dilakukan 
sebagai bentuk penghormatan kepada Sangiang Serri yang awal mulanya 
berangkat dari kisah Sangiang Serri  itu sendiri dan kisah Meong Palo 
Karellae. 5 

Pelaksanaan tradisi Maddoja Bine yang dilaksanakan hingga saat ini 

berangkat dari kisah Sanggiang Serri, namun untuk waktu pelaksanaan 

pertama tradisi ini belum ada yang mengetahui pasti kepastiannya, 

 

5Indo Tangang, Passure, Wawancara, Binuang, 08 Januari 2024. 
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sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Kilawati yaitu : 

Tidak ada yang tahu mengenai kapan pelaksanaan pertama tradisi 
Maddoja Bine, karena tradisi ini telah dilaksanakan jauh sebelum Masehi. 
Riwayatnya tidak disebut sebagai sejarah, namun dia dalah kisah genre 
sastra, sebagaimana juga naskah I Laga Ligo telah ada jauh sebelum 
Masehi.6 

Berdasarkan informasi yang diperolah dari hasil wawancara di atas, 

juga selaras dengan informasi yang ditemukan pada saat observasi awal yaitu: 

Saya telah melaksanakan tradisi Maddoja bine mulai dulu hingga 
sekarang ini. Namun, saya belum pernah mendengar dengan pasti dari 
leluhur kapan waktu pertama kali pelaksanaan tradisi ini. Tetapi yang 
saya ketahui bahwa tradisi ini sudah menjadi bagian dari diri masyarakat 
di sini jauh sebelum teknologi secanggih ini, sebagaimana petani zaman 
dahulu masih menggunakan sebatang tongkat yang fungsinya sama 
dengan alat pembajak sawah seperti sekarang ini.7 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara juga dari 

hasil observasi awal, maka dapat diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang 

mengetahui tahun pertama pelaksaanan tradisi Maddoja Bine juga 

berdasarkan hasil bacaan dari beberapa karya ilmiah lainnya yang 

mengangkat tulisan berkaitan dengan tradisi Maddoja Bine. 

 Andi Kilawati selaku masyarakat dan juga sebagai tokoh akademisi 

yang paham konteks Maddoja Bine, mengemukakan bahwa : 

Sangiang Serri atau dewi padi atau juga dikenal dengan sebutan Datunna 
Ase atau Ratu Padi. Dalam kisahnya menceritakan tentang arwah bayi 
Perempuan yang bernama We Oddanriu yang telah meninggal serta 
dimakamkan kemudian berubah menjadi padi yang memiliki warna 
merah, kuning, hitam, putih dan biru.8 

Kemudian ditambahkan lagi oleh Indo Tangang mengenai kisah Meong 

Palo Karellae, beliau mengemukakan bahwa : 

Meong Palo Karellae adalah seekor kucing yang menjadi pengawal setia 
Sangiang Serri. Kisahnya dalam Sureq La Galigo, menceritakan tentang 

 

6Andi Kilawati, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, 06 Juni 2024. 

7Indo Tangang, Passure, Wawancara, Binuang 08 Januari 2024. 

8Andi Kilawati, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 08 Januari 2024. 
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bagaimana perjalan Sangiang Serri bersama Meong Palo Karellae 
berkelana dari satu daerah ke daerah lain untuk mencari tempat yang 
menghargai mereka. Sampai pada daerah Barru, yang menghargai 
keberadaan padi dan kucing, dan tinggal lah Sangiang Serri dan Meong 
Palo Karellae di Wanua Berru.9 

Berdasarkan informasi dari kedua informan di atas maka dapat kita 

ketahui bahwa tradisi Maddoja Bine merupakan ungkapan penghormatan 

kepada Sangiang Serri atau Datunna Ase atau Dewi Padi atas  limpahan hasil 

panen. Ungkapan di atas menceritakan tentang asal usul Sangiang Serri dan 

Meong Palo Karellae.  

Berangkat dari kisah Sangiang Serri dan Meong Palo Karellae, kemudian 

dituangkan dalam tradisi Maddoja Bine. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut 

terdiri atas berbagai prosesi mulai dari persiapan seperti benda-benda yang 

memiliki makna simbolik, persiapan sesajian, hingga selesainya tradisi 

Maddoja Bine. 

B. Pelaksanaan Tradisi Maddoja Bine Suku Bugis di Desa Binuang 

Kabupaten Barru 

Kehadiran Sangiang Serri  di Tanah Bugis salah satunya di Desa Binuang 

Kabupaten Barru tertuang dalam naskah Lontara I La galigo  sebagaimana 

tulisan Widya Katambung dikutip dari koleksi H. A Abdulillah yaitu : 

Na likku keteng We Saunriwu; Na tellu keteng babuwanna; Nari puppunna 
cere datue; Na pitumpuleng pegammuwana babbuwana; Najaji tau; 
Napitumpenni muwa janinna; Sesu We Oddanriwu; Le na mapaddeng 
banampatinna; Nari sappareng alek karaja; Tenri suwiyye; Naritarowang 
gossali senri; Panrem malilu tatawengenna banampatinna; Natellum 
oenni muwa matena; Nacabbengngiwi; Aruddaninna manurungnge ri 
jajianna; Le nassaliweng maka ri gossilinna sebbukatinna; Napoleiwi 
makkarapanh ase; Ridiye engka maeja engka ase maridi; Engka mapute 
engkato malotong engka magau; Ala engkaga lompok malowang; Tanete 
malampe bulu matandre; Tenna pennoni ase ridiye; Kerempulunna 
manurunge; Tenre alena tuju nyilik I; Le makkappareng ase ridiye; Natijam 
muwa Batara Guru; mampaeriwi le tarau we; Naolai menrek ri 

 

9Indo Tangang, Passure, Wawancara, Binuang, 08 Januari 2024. 
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botingllangi; Natakkadapi sennek; Lolangeng ri Ruwa Lette; Aregga sia 
puwang kuwae; Le makkappareng; Engka maridi engka malotong; Engka 
maeja engka magau; Ala engkaga tanete malampe; Lompok malowang 
tenna pennoiwi; Kuwa adanna Patotoe; Iya na ritu anak; Riyaseng 
Sangiang Serri; Anakmu ritu mancaji ase. 

Terjemahnya 

Maka hamillah We Saunriwi; dan tiga bulan kehamilannya; di 
upacarakanlah sang janin; dan tujuh bulan persis kandungannya; maka 
lahirlah; dan hanya tujuh malam; dan lahirlah We Oddanriwu; lalu ia 
meninggal; lalu di carikan hutan belantara; yang belum terjamah; lalu 
dibuatkan pusarannya; tempat peristirahatan terakhirnya; dan tiga hari 
dari kemariannya; dia menangis; merindukan anaknya yang meninggal; 
ia pun pergi ke pusara anaknya; di dapatinya penuh padi; kuning ada 
yang merah dan ada kuning; ada yang putih dan ada yang hitam; ada yang 
biru; seluruh lembah yang luas; padang yang panjang, gunung yang 
tinggi; di penuhi dengan padi yang menguning; berdiri bulu romahnya 
Manurung: gemetar badannya menyaksikan; penuh dengan padi yang 
menguning; berdirilah Bhatara Guru; meraih pelangi; di laluinya naik ke 
petala langit; dan sampailah dia; di negeri Ruwa; apa gerangan wahai 
paduka; memenuhi tempat; ada  yang kuning ada yang hitam; ada yang 
merah ada yang biru; tidak ada padang yang panjang; semua di 
penuhinya; adapun ucapan Dewa Patotoe: itulah anak: di namai Sangiang 
Serri; anakmu menjadi padi.10 

Berdasarkan dalam naskah Lontara I La Galigo menceritakan tentang 

putri yang menjadi jelamaan dari seorang bayi yang telah meninggal bersama 

We Oddanriwu yang menjelma menjadi berbagai jenis tanaman padi. Sampai 

pada masyarakat Bugis percaya akan Sangiang Serri yaitu berkahnya terutama 

pada hasil panen padi yang melimpah. 

Tradisi Maddoja Bine merupakan salah satu tradisi yang masih 

dilestarikan oleh masyarakat Suku Bugis khususnya di Desa Binuang 

Kabupaten Barru. Sebagaimana ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak benda 

oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sebagaimana 

informasi yang diperoleh oleh salah satu staf Desa Binuang, Andi Karlina beliau 

mengemukakan bahwa : 

Betul bahwa tradisi Maddoja Bine telah ditetapkan sebagai salah satu 
warisan tak benda, hal tersebut terbukti dengan terpilihnya salah satu 

 

10Ni Wayan and others, ‘Pemujaan Sangiang Serri Di Tanah Bugis’, Widya Katambung, 
12.2 (2021), 63–69. h. 65-66. 
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masyarakat kita yaitu Indo Tangang selaku Passureq untuk mengikuti 
Gelaran Festival di Jakarta pada tahun 2023 kemarin.11 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka diperoleh informasi bahwa 

walaupun di tengah gempuran digitalisasi yang membuat segala aspek 

dikerjakan dengan mengikuti modernisasi terkini, tetap saja ada aspek yang 

tidak dapat tergantikan yaitu tradisi budaya dan adat istiadat. Karena semakin 

lama suatu tradisi maka semakin kuat pula bentuk usaha untuk tetap 

melestarikannya. Karena sesungguhnya ciri khas suatu daerah bisa dilihat dari 

tradisi dan budayanya. 

Pelaksanaan tradisi Maddoja Bine memiliki banyak makna, pada 

umumnya melibatkan banyak orang yang merujuk kepada entitas yang bersifat 

gaib, tujuannya untuk memperoleh keberkahan juga pertolongan. Tradisi ini 

banyak menggunakan bahasa simbolik. Maddoja bine melibatkan doa-doa 

dalam bahasa Bugis yang dipimpin oleh tokoh adat.12 

Entitas gaib atau Dewata yang dimaksukan dalam tradisi Maddoja Bine 

adalah sebagai media atau sarana komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat 

suku Bugis di Desa Binuang dengan Patotoe atau Tuhan yang maha esa. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Kilawati yaitu: 

Kepercayaan Dewata dalam persektif bugis memiliki makna 
menghaturkan pujian atau penghormatan kepada sang dewi atau 
Sangiang Serri, yang dipercaya masyarakat Bugis sebagai representatif 
We Oddangriu. Putri Batara guru yang meninggal. Dan di makamnya ada 
padi, sehingga dianggaplah itu jelamaan putri yang meninggal, 
kepercayan Dewata masyarakat Bugis berbeda dengan kepercayaan 
Dewata yang ada di Bali.13 

Berdasarkan hasil wawancara dari Andi Kilawati, maka diperoleh 

 

11Andi Karlina, Staf Desa Binuang, Wawancara, Binuang, 12 Januari 2024. 

12Aban Al-Hafi, ‘Transmisi Ayat Al-Qur-an Dalam Tradisi Muqaddam Oleh Tenungku 
Chik Di Pasi Kepada Masyarakat Petani Di Gampong Waido Kabupaten Pidie Aceh’ (Universitas 
PTIQ Jakarta, 2023). h. 77. 

13Andi Kilawati, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 06 Juni 2024. 
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informasi bahwa kepercaya Dewata yang dipahami oleh masyarakat Suku 

Bugis di Desa Binuang berbeda dengan Kepercayaan Dewata masyarakat Bali. 

Masyarakat Bugis percaya bahwa pendewaan yang mereka lakukan atas 

kepercayaan Sangiang Serri merupakan wujud komunikasi dengan tuhan yang 

maha esa agar diberikan rejeki melipah dalam bentuk hasil panen. 

Eksistensi tradisi Maddoja bine di kalangan masyarakat bugis memang 

sudah menjadi suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh masyarakat suku bugis 

yang berprofesi sebagai petani pelaksanaanya tentunya tidak lepas dari nilai-

nilai yang terkandung didalamnya. Sebagaimana hasil wawancara yang 

diperoleh dari salah satu informan yang bernama Ibu Base, beliau 

mengemukakan bahwa : 

Masyarakat Desa Binuang merupakan masyarakat suku Bugis asli yang 
masih melestarikan tradisi yang diwariskan dari nenek moyang kami, 
salah satunya yaitu tradisi Maddoja bine. apalagi sekarang ini saya sangat 
bersyukur atas ikut serta pemerintahan untuk andil dalam melestarikan 
dengan cara pengadaan festival-festival budaya.14 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Base, maka dapat 

diperoleh informasi bahwa dengan adanya keikutsertaan Pemerintah dalam 

melestarikan tradisi Maddoja bine melalui festival budaya yang bisa menjadi 

wadah pengembangan bakat juga sebagai media untuk memperlihatkan 

kepada masyarakat luar tentang keindahan dan kesakralan yang ada dalam 

tradisi Maddoja bine 

Tambahan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara yaitu dari 

Andi Karlina selaku staf Desa Binuang juga sebagai masyarakat yang rumahnya 

dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan tradisi maddoja bine, 

sebagaimana yang diketahui bahwa tempat untuk melaksanakan tradisi juga 

harus dipertimbankan dengan baik. Adapun hasil wawancaranya yaitu : 

 

14Base, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 13 Februari 2024. 



94 
 

Sebagai staf Desa Binuang saya sangat bangga akan tradisi Maddoja bine 
sekarang ini, karena  sudah mulai dilirik oleh masyarakat luar, selain juga 
mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan juga adanya 
ketertarikan masyarakat luar untuk mempelajari tradisi Maddoja bine 
ini.15 

Senada dengan informasi dari Andi Karlina yang mengemukakan 

bahwa pada dasarnya salah satu cara untuk melestarikan suatu tradisi yaitu 

dengan adanya upaya dan kesadaran dari setiap elemen untuk saling bahu 

membahu melestarikan dan memperkenalkan tradisi Maddoja bine ke 

masyarakat umum. Indo Tangang selaku Tokoh adat yang menjadi Passureq 

dalam tradisi Maddoja bine juga mengungkapkan informasi bahwa : 

Saya belajar Massureq dari nenek saya sejak kecil dan telah saya lakoni 
selama kurang lebih 40 tahun. Namun selama itu baru beberapa tahun 
terakhir ini, kemampuan yang saya miliki dilirik oleh banyak orang dan 
Alhamdulillah saya sudah memiliki seorang murid yang memiliki suara 
merdu.16 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Indo Tangang maka 

diperoleh informasi bahwa kemampuan yang dimilikinya dalam Massureq 

sudah dilakukan sejak lama dan dalam selang waktu tersebut baru beberapa 

tahun terakhir ini mendapatkan apresiasi dari pemerintahan, Indo Tangang 

yang juga berprofesi sebagai seorang guru mengaji, memiliki seorang murid 

mengaji juga murid dalam Massureq, walaupun usianya yang masih belia 

namun murid tersebut memiliki bakat di bidang tersebut. 

Pelaksanaan tradisi Maddoja Bine tentunya menjadi langkah untuk 

tetap melestarikannya. Dimana pelaksanaan Maddoja Bine dilaksanakan 2-3 

kali dalam setahun, biasanya mengikut pada waktu petani akan menanam 

padi. Adapun di bawah ini pelaksanaan tradisi Maddoja Bine di Desa Binuang 

 

15Andi Karlina, Staf Desa Binuang, Wawancara, Binuang, 12 Januari 2024. 

16Indo Tangang, Passure, Wawancara, Binuang, 08 Januari 2024. 
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Kabupaten Barru yaitu : 

1. Maddemme Bine atau merendam benih 

Maddemme Bine atau merendam benih padi merupakan prosesi 

pertama yang dilakukan pada saat Maddoja Bine. benih padi akan direndam 

terlebih dahulu biasa di dalam baskom besar, adapun waktu perendamannya 

yaitu satu malam. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Ibu Rimi melalui 

hasil wawancara, beliau mengemukakan bahwa : 

Biasanya proses perendaman benih padi dilakukan selama semalam atau 
24 jam gunanya untuk memilih benih padi yang layak untuk dijadikan 
benih karena biasanya banyak benih padi yang kurang bagus atau 
Makapa.17 

Berkaitan dengan hasil wawancara yang diperoleh di atas kemudian 

diperkuat dengan informasi yang diperoleh dari hasi observasi awal yang 

dilakukan dengan pengamatan bahwa Maddemme Bine atau merendah benih 

dilakukan dengan merendah benih yang telah disipakan oleh tokoh adat yang 

biasanya telah di ukur banyaknya benih padi dengan menggunakan literan. 

Kemudian untuk memperkuat kembali hasil observasi maka diperoleh 

informasi dari Ibu Eda yang mengemukakan bahwa : 

Maddeme bine dilakukan pada wadah baskom besar untuk mengisi benih 
padi yang akan direndam, biasanya dalam satu baskom besar bisa muat 
satu sampai dua belle gabah (alat untuk menghitung literan padi). 
Setelah benih padi sudah berada dalam baskom selanjutnya akan 
dituangkan air bersih sampai melebih permukaan benih, agar nanti 
benih padi yang tidak layak bisa mengapung.18 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kedua informan di atas 

maka dapat diketahui bahwa tujuan Maddemme bine yaitu untuk menyeleksi 

benih padi yang layak atau tidak untuk dapat digunakan untuk prosesi 

 

17Rimi, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 12 Januari 2024. 

18Eda, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 13 Februari 2024. 
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selanjutnya. Hal  tersebut juga dikemukakan oleh Indo Tangang yaitu : 

Benih padi yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat yang ingin 
mengikuti prosesi Maddoja bine tentunya sudah di ukur terlebih dahulu 
oleh pemiliki benih, namun akan di ukur kembali sebelum benih tersebut 
akan di tuangkan air untuk direndam.19 

Berdasarkan pernyataan dari Indo tangan, kemudian juga dikuatkan 

oleh informasi yang diperoleh pada saat observasi awal yaitu benih padi yang 

akan direndam tentunya akan disesuaikan dengan pemilik benih padi masing-

masing, benih padi tidak serta merta disatukan pada satu wadah besar. 

Melainkan dipisahkan sesuai dengan siapa pemiliknya. Kemudian 

ditambahkan lagi oleh Ibu Karni bahwa: 

Sebelum pelaksanaan Maddemme bine dilakukan biasanya juga ada 
beberapa masyarakat yang meminta benih padi yang memiliki kualitas 
baik kepada masyarakat lainnya untuk di ikutsertakan pada kegiatan 
Maddemme bine ini, dan kemudian akan kembalika bila waktu panen 
tiba.20 

Informasi dari Ibu Karni juga kemudian dikuatkan dengan hasil 

observasi awal yang dilakukan bahwa. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat 

Suku Bugis di Desa Binuang untuk meminjam kepada masyarakat lainnya yang 

memiliki benih padi yang baik dan kemudian akan dikembalikan ketika waktu 

panen, dan pengembalian benih tersebut biasanya lebih dari banyaknya benih 

padi yang telah dipinjam sebelumnya, besaran tambahan padi yang diberikan 

tergantung dari keikhlasan dari masyarakat yang meminjam karena tidak ada 

perjanjian khusus dari masyarakat yang meminjamkan benih padi. Pernyataan 

dari hasil observasi ini kemudian dikuatkan kembali dengan informasi yang 

diperoleh dari Ibu Cima selaku masyarakat yang biasanya memberikan 

pinjaman benih padi kepada masyarakat lainnya yaitu: 

Memang ada beberapa masyarakat yang meminjam benih padi kepada 
saya saat musim Maddoja bine seperti ini, karena memang saya memiliki 

 

19Indo tangang, Tokoh Adat, Wawancara, Binuang 08 Januari 2024. 

20Karni, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 08 Januari 2024 
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banyak gabah atau padi yang saya simpan hasil dari panen sebelumnya. 
Dan saya ikhlas meminjamkan benih kepada yang memerlukan, kadang 
ada yang mengembalikannya di waktu panen dan juga ada yang saya 
iklaskan sebagai bentuk pemberian.21 

Pelaksanaan Maddemme Bine biasanya dilakukan menjelang magrib, 

hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Indo Tangang yaitu: 

Maddemme Bine atau merendam benih padi dilakukan pada sore hari 
menjelang magrib, karena waktu-waktu seperti itulah ada ketenangan 
tersendiri, karena kami percaya bahwa jika pelaksanaan Maddoja Bine 
dilaksanakan dengan penuh rasa khusyuk, maka juga ditemukan 
ketenangan jiwa, tidak tergesa-gesa.22 

Pelaksanaan Maddemme Bine jika ditelusuru makna didalamnya maka 

diperoleh informasi bahwa adanya jiwa yang tenang dan juga keikhlasan bagi 

setiap masayarakat yang terlibat. 

2. Mengangkat benih yang telah direndam 

Prosesi kedua yaitu mengangkat benih yang telah direndam 

semalaman, kemudian dimasukkan kembali ke dalam air yang bersih untuk 

memilih benih yang layak dan tidak. Setelah dipilih benih padi yang layak maka 

akan diangkat kembali dan dibilas dengan air bersih, selanjutnya akan diangin-

anginkan hingga kering. Berkaitan dengan informasi yang diperoleh pada 

prosesi pertama, sebagaimana informasi yang diperoleh dari Ibu Karni yatu : 

Setelah dilakukan perendaman benih padi semalaman, maka akan 
terlihat perbedaan yaitu benih yang bagus akan tetap tenggelam di 
bawah air, sedangkan benih yang tidak layak akan mengapung 
dipermukaan dan akan dibuang.23 

Informasi yang diperoleh tersebut kemudian di kuatkan kembali 

berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan sebelumnya bahwa, 

benar saja benih padi yang tidak layak tersebut akan mengapung di 

permukaan dan kemudian langsung dipisahkan. Selaras dengan informasi ini. 

 

21Cima, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 08 Januari 2024. 

22Indo Tangang, Passure, Wawancara, Binuang 08 Januari 2024. 

23Karni, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 08 Januari 2024. 
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Kemudian, Ibu Rahman juga mengemukakan informasi terkait prosesi 

mengangkat benih padi yang telah direndam, beliau mengemukakan bahwa : 

Adapun alat yang digunakan untuk mengangkat benih padi yaitu 
keranjang yang memiliki banyak lubang kecil agar mempermudah air 
rendaman mengalir keluar. Setelah airnya dipastikan sudah tidak 
mengendap, maka selanjutnya benih tersebut akan di angin-anginkan 
untuk memastikan bahwa benih tersebut sudah tidak berair. 24  

Informasi yang diperoleh tersebut selanjutnya diperkuat kembali 

dengan hasil observasi awal yang ditemukan bahwa benih padi yang diangkat 

tersebut diangin-anginkan bahkan juga ada yang menggunakan sarung sebagai 

wadah tirisan untuk memastikan benih padi tersebut kering. Informasi 

penunjang lainnya dari Ibu Eda mengemukakan bahwa: 

Alat yang digunakan sekarang ini untuk meniriskan benih padi yang telah 
direndam yaitu terbuat dari plastik, berbeda dengan yang digunakan di 
zaman dulu seingat saya masih menggunakan kerajinan yang  terbuat 
dari anyaman daun lontar yaitu bakul.25 

Informasi yang dikemukakan oleh Ibu Eda kemudian dikuatkan 

kembali dengan informasi yang diperoleh dari Andi Kilawati yaitu: 

Masih teringat jelas bagaimana saya diajarkan nenek saya untuk 
membuat anyaman dari daun lontar yang dikeringkan menjadi sebuah 
bakul, ada yang berukuran besar hingga yang terkecil. Ukuran besar 
biasanya juga digunakan sebagai wadah untuk meniriskan air dari 
rendaman benih padi tersebut. Namun sekarang ini sudah jarang bahkan 
setahu saya di Desa Binuang ini sudah tidak ada yang membuat anyaman 
tersebut. adapun yang masih memilikinya pasti hasil buatan nenek 
moyang mereka.26 

Informasi dari Andi Kilawati apat dipahami bahwa penggunaan benda 

dalam pelaksaan tradisi ini dibuat dengan sepenuh hati juga keuletan 

masyarakatanya. Namun karena perkembangan yang semakin canggih 

masyarakat sekarang sudah tidak ada lagi yang membuat anyaman tersebut 

 

24Rimi, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 13 Februari 2024. 

25Eda, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 13 Februari 2024. 

26Andi Kilawati, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 6 Juni 2024. 
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mungkin saja sudah tidak ada yang bisa membuatnya, karena memang tingkat 

kerumitannya dan juga proses pembuatan ayaman tersebut memakan waktu 

berhari-hari apalagi jika anayaman yang dibuat berukuran besar. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa prosesi mengangkat benih padi adalah proses 

yang dilakukan untuk memindahkan benih padi yang telah direndam pada 

wadah yang telah disediakan dengan tujuan air bisa terpisah dengan baik 

untuk prosesi selanjutnya.  

3. Proses Pemeraman atau Ofong 

Setelah berhasil memilih benih padi yang layak, maka selanjutnya benih 

tersebut dimasukkan kedalam karung dan ditutup dengan rapat tidak bercela 

serta kedap udara dan didiamkan selama satu sampai dua malam hari 

lamanya. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari informan Ibu Rimi beliau 

mengemukakan bahwa: 

Proses Ofong ini berfungsi untuk menumbuhkan benih padi, benih padi 
didiamkan selama sehari hari semalam dan diberikan percikan air setiap 
8 jam sekali untuk menjaga benih tetap lembab. Percickan air yang 
diberikan tujuannya untuk menunjang pertumbuhan benih padi dengan 
baik.27 

Informasi di atas kemudian dikuatkan kembali dengan hasil observasi 

awal yang telah dilakukan yaitu ibu-ibu akan bergantian untuk bertanggung 

jawab memberikan percikan air, karena tentunya tidak selamanya ibu tersebut 

tinggal selama 2 hari suntuk menjaga benih padi, jadi disini dibutuhkan 

kerjasama yang baik untuk menunjang perkembangan benih padi yang baik. 

Berkaitan dengan informasi yang diperoleh dari Ibu Rimi, Ibu Karni 

juga mengemukakan informasi yang serupa yaitu : 

 

27Rimi, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 12 Januari 2024. 
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Benih padi yang di Ofong disimpan dalam karung kemudian ditutup 
rapat-rapat dan dibungkus dengan lembaran kain guna menjaga 
kelembaban padi di dalam karung. Kain yang digunakan biasnaya dari 
sarung yang berlapis lapis, hingga tidak ada udara yang masuk. Dan saat 
diberikan percikan air juga dipastikan ditutup rapat kembali seperti awal 
Jadi sangat dibutuhkan keuletan dan ketelatenan, juga pengerjaan tahap 
ini dilakukan oleh beberapa dari kami. Karena kan benih padi yang 
direndam dalam jumlah yang banyak.28 

Selanjutnya juga diperoleh informasi dari Ibu Eda terkait dengan waktu 

Ofong benih padi, beliau mengemukakan bahwa : 

Benih padi yang di Ofong memerlukan waktu sehari semalam agar cikal 
bakal yang bakal menjadi benih padi bisa tumbuh dengan baik. Dalam 
pengerjaanya membutuhkan kerjasama yang baik juga ketelaten agar 
benih yang tumbuh benar-benar bagus, karena ini juga akan menunjang 
hasil panen yang baik. Dan adapun tempat diletkkan benih padi mulai 
dari perendaman hingga pemeraman itu pada Posi Bola atau pusat 
rumah, biasanya letakknya ditengah-tengah rumah atau di dalam 
kamar.29 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan di atas 

maka dapat diketahui bahwa tujuan dari Ofong adalah sebagai proses untuk 

menumbuhkan cikal bakal benih padi agar tumbuh dengan baik. Dalam proses 

ini sangat dibutuhkan kerjasama juga keuletan dan ketelaten bagi setiap 

masyarakat yang terlibat. 

4. Proses memasak dan persiapan sesajian 

Proses memasak sesajian atau mempersiapkan makanan di atas baki 

yaitu proses memasak makanan yang akan Dipatala atau Dibaca-baca, 

makanan yang disajikan beraneka ragam mulai dari makanan berat hingga 

makanan ringan. Seperti Nandre Makkoring (nasi dalam panci), Kuku (nasi 

campur santan) Manu Alikku (ayam lengkuas), Manu Jenno ( Ikan goreng), Bale 

Tapa (Ikan asap), Tempa-tempa, Kambu Paria (Pare),  Beppa (segala macam 

 

28Karni, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 13 Februari 2024. 

29Eda, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 13 Februari 2024 
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kue tradisional). Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan yaitu Ibu 

Kondeng beliau mengemukakan bahwa : 

Mannasu atau memasak dilakukan secara bersama-sama karena 
makanan yang akan disajikan cukup banyak. Biasanya dilakukan mulai 
pagi hari hingga selesainya acara biasanya sampai malam hari30 

Informasi yang diperoleh di atas kemudian dikuatkan kembali dengan 

hasil observasi awal yaitu bahwa masih pagi buta sudah ada ibu-ibu yang 

berkunjung kerumah yang dijadikan tempat untuk melaksanakan tradisi 

Maddoja bine ini, biasanya mereka membawa pisau, juga ada beberapa yang 

membawa sayur dan beberapa perlengkapan lainya untuk ikut memeriahkan 

pelaksanaan tradisi Maddoja Bine. Senada dengan informasi dari Ibu Kondeng 

mengenai prosesi memasak, Ibu Karni juga mengemukakan serupa bahwa : 

Mannasu atau memasak ini dilakukan selama tiga hari lamanya. Hari 
pertama sampai selesai biasanya disajikan makanan ringan juga 
makanan berat. Mulai dari kue-kue tradisional seperti Barongko, Lapisi, 
Bandang-bandang dan kue tradisional lainnya. Dan adapun makanan 
beratnya seperti Nasu Manu Alekku, Nasu Manu Santang, Manu Jenno, 
Bale Tunu, Nasu Bale, Nasu Paria, Acara, Temppa-tempa, Mi goreng, Kaju 
Panasa, Kaju terrung. Dan beberapa lauk lainnya.31 

Informasi dari Ibu Karni Kemudian di kuatkan kembali dengan hasil 

observasi awal sebelumnya yaitu proses memasak memang yang paling 

membutuhkan banyak waktu dan tenaga, disamping kerjasama yang baik juga 

terlihat keiklasan yang dimiliki oleh masyarakat yang ikut serta dengan 

membawa benda dan bahan yang bisa digunakan untuk membantu 

terlaksanaanya Maddoja Bine dengan baik. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa 

proses mannasu atau memasak dilakukan secara tiga hari berturut-turut 

 

30Kondeng, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 12 Januari 2024. 

31Karni, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 14 Januari 2024 
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selama proses Maddoja bine dilakukan. Dan selama tiga hari tersebut juga 

selalu dirangkaikan dengan proses mabbaca-baca terhadap makanan yang 

disajikan baik itu sajian yang berisikan kue ataupun makanan berat. Namun 

hal penting yang perlu diketahui dalam prosesi ini adalah makna yang 

terkandung didalamnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Indo Tangang 

yaitu : 

Mannasu (memasak), mabbaca-baca (membaca doa), mandreandre 
(makan bersama) merupakan salah satu proses yang dilakukan dengan 
doa bersama sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt atas nikmat 
rezeki berupa makanan kepada kami.32 

Berdasarkan informasi yang diperoleh di atas maka dapat kita ketahui 

bahwa proses mannasu atau memasak tidak hanya dilaksanakan sehari 

melainkan selama tiga hari. Dan dalam rentang waktu tersebut juga dilakukan 

mabbaca-baca sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt. Berkaitan 

dengan informasi yang diperoleh dari ketiga informasi di atas, Ibu Cima juga 

mengungkapkan informasi yang serupa, beliau mengemukakan bahwa  : 

Proses Mannasu atau memasak yang dilakukan selama tiga hari berturut-
turut tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu 
bagi masyarakat yang mengikutsertakan benih padinya untuk dilakukan 
prosesi Maddoja bine juga turut serta memberikan bantuan berupa uang 
yang akan digunakan untuk membeli keperluan mannasu, karena 
memang ada beberapa kepala keluarga yang mengikutsertakan benih 
padinya, jadi masalah biaya seikhlasnya saja.33 

Selanjutnya juga ditambahkan oleh Ibu Emmang mengenai biaya yang 

diperlukan dalam tradisi Maddoja bine, adapun informasi yang diperoleh yaitu: 

Jika berbicara masalah biaya yang digunakan untuk keperluan Maddoja 
bine salah satunya pada prosesi Mannasu, biaya tersebut biasanya 
tergantung dari kesepakatan masyarakat yang ikut, seperti ada yang 
bawa beras, ada yang membawa ayam, ada yang membawa kelapa, dan 

 

32Indo Tangang, Passure, Wawancara, Binuang, 08 Januari 2024. 

33Cima, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 13 Februari 2024 
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keperluan-keperluan lainnya34 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, maka 

dapat diketahui bahwa salah satu prosesi dalam Maddoja bine yaitu Mannasu 

yang dilaksanakan selama tiga hari tentunya memerlukan biaya. Oleh karena 

itu sangat diperlukan adanya kerelaan dan keikhlasan  yang diberikan oleh 

masyarakat untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan tradisi 

Maddoja bine. 

5. Persiapan Sangiang Serri 

Dalam mitologi kepercayaan masyarakat Suku Bugis Sangiang Serri 

adalah sosok penjelmaan Perempuan menjadi padi-padian yang kemudian 

menjadi makanan pokok masyarakat saat ini. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Andi Kilawati yaitu : 

Sebenarnya jika kita mau mengulik sejarah Sangiang Serri jika ditelusuri 
tidak akan habis di cerita sehari semalam. Sebagaimana termuat dalam 
kisah Sureq La Galigo bagian Meong Palo Karellae. Namun dapat kita 
ketahui dari kisah tersebut menceritakan tentang perjalan arwah bayi 
Perempuan yang menjelma menjadi seonggok padi, kemudian berkelana 
mencari tempat yang menghargai keberadaanya hingga sampai pada 
daerah Barru ini.35 

Dalam pelaksanaanya persiapan Sangiang serri ini memiliki ciri khas 

tersendiri dibandingkan dengan persiapan Maddoja bine lainnya. Dikarenakan 

yang perlu dipersiapkan adalah seperangkat benda-benda yang memiliki 

makna simbolik seperti daung ota (daun sirih), alosi (pinang), dupa, kaluku tuo 

(tunas kelapa), bangkung (parang), kapas, popcorn, dan peralatan makeup 

sebagai simbolik keperempuanan seperti gencung (lipstick), bedda (bedak), 

jakka (sisir). 

Berkaitan dengan informasi yang diperoleh dari Andi Kilawati, Indo 

 

34Emmang, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 13 Februari 2024 

35Andi Kilawati, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 08 Januari 2024. 
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Tangan juga juga mengemukakan informasi mengenai Sangiang serri yaitu : 

Untuk mempersiapkan prosesi Sangiang serri disini saya yang langsung 
membuatnya, biasanya saya cukup menyampaikan terkait dengan bahan 
dan alat apa saja yang diperlukan karena ada beberapa kebutuhan yang 
tidak semuanya bisa membuatnya.36 

Informasi dari Indo Tangang kemudian diperkuat kembali dengan 

informasi yang diperoleh dari hasil observasi awal bahwa, sebelum persiapan 

Sangiang Serri, maka terlebih dahulu dilakukan yaitu menyiapkan benda dan 

alat yang akan digunakan seperti dauh sirih yang telah dipetik sebelumnya,  

kapuk yang telah dipisahkan dari bijinya, tunas kelapa yang siap pakai, Benno 

dan alat-alat lainnya. Dengan tersedianya bahan tersebut kemudian akan 

memudahkan Indo Tangang untuk merangkai persiapan Sanggiang Serri 

tersebut. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai Sangiang Serri, maka 

dapat diketahui bahwa dalam prosesi tersebutlah yang menjadi ciri khas dan 

terdapat beberapa benda yang memiliki nilai simbolik tersendiri dibandingkan 

dengan prosesi yang lainnya. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan 

oleh salah satu informan yaitu Ibu Kondeng, beliau mengemukakan bahwa : 

Benda dan alat yang diperlukan dalam prosesi Sangiang serri menjadi 
aspek penting untuk menunjang kesakralan tradisi, karena setiap benda 
yang digunakan memiliki makna tersendiri, seperti penggunaan tunas 
kelapa yang memiliki makna bahwa benih padi yang akan ditanam akan 
tumbuh dan menghasilkan buah yang melimpah.37 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Indo Tangannya maka 

diketahui bahwa dalam prosesi Sangiang serri memerlukan beberapa benda 

yang terlebih dahulu harus diolah terlebih dahulu seperti loli atau kapuk yang 

harus di helai satu persatu kemudian dibentuk menyerupai tali kemudian 

 

36Indo Tangan, Passureq, Wawancara, Binuang 13 Februari 2024. 

37Kondeng, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 13 Februari 2024. 
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digantung pada setangkai kayu sehingga menyerupai seonggok padi yang 

memiliki buah yang lebat. 

6. Mabbaca doang atau membaca doa 

Mabbaca doang atau membaca doa merupakan salah satu rangkain 

yang paling sakral dikarenakan makan yang telah disajikan tadi akan 

dipanjatkan doa-doa oleh tokoh ada yang biasa dikenal dengan Pabbaca. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Acoe selaku Pabbaca yaitu : 

Posi bola atau ruang/pusat rumah memiliki simbol tersendiri 
dibandingkan dengan bagian rumah yang lainnya. Dan sudah menjadi 
kewajiban untuk meletakkan sesajian makanan di Posi bola dan menjadi 
bagian pertama ditempati untuk Mabbaca doang. Setelah bagian Posi 
bola selesai maka selanjutnya berpindah ke bagian sesajian yang lain 
yang telah tersusun rapi yang disertai dengan minumannya seperti kopi, 
teh dan air putih.38 

Informasi di atas kemudian dikuatkan kembali berdasarkan hasil 

observasi awal yang telah dilakukan sebelumnya bahwa Mabbaca doang atau 

membaca doa diutamakan pertama kali dilakukan di pusat rumah yang juga 

memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Suku Bugis. 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Pabbaca Acoe, Nene Dalle juga 

sebagai Pabbaca juga mengemukakan bahwa: 

Adapun rangkaian dalam Mabbaca-baca  yaitu pertama berwudhu, 
kemudian berpakaian rapi dengan memakai Songkok (peci), Waju pute 
(baju putih lengan panjang), Lipa (Sarung), kemudian duduk di depan 
makanan yang telah disajikan disertai dengan dupa yang akan dibakar, 
dan dilakukanlah Mabbaca-baca dengan membaca doa-doa yang 
ditujukan kepada Allah swt, juga kepada leluhur, meminta perlindungan 
dan rejeki kepada Allah, serta ucapan syukur atas segala nikmat yang 
telah diberikan. 

Sesuai dengan informasi yang diperoleh di atas maka diperkuat 

kembali dengan hasil observasi awal bahwa seorang Pabbaca juga tidak boleh 

 

38Aco, Pabbaca, Wawancara, Binuang, 12 Januari 2024 
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sembarangan orang, biasnaya dilihat dari usia, latar belakang, bagaimana 

caranya Mabbaca, apakah tergesa gesa atau tidak. Dan segala bentuk penilaian 

tersebuh tentunya bisa diidentifikasi oleh masyarakat Suku Bugis itu sendiri. 

Selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Nene Dalle berkaitan dengan 

pandangannya mengenai Mabbaca-baca yaitu : 

Banyak orang luar yang memandang bahwa Mabbaca-baca itu melenceng 
dari ajaran Islam. Padahal tujuan adanya Mabbaca-baca ini tak lain 
sebagai bentuk bermunajat kepada Allah swt, sebagai ungkapan rasa 
syukur atas limpahan nikmat dan rezeki, berdoa untuk leluhur yang telah 
meninggal, dan untuk meminta perlindungan dan keselamatan kepada 
Allah swt. Adapun bacaanya yaitu al-fatihah dan baca-baca dalam bahasa 
bugis.39 

Berdasarkan hasil wawancara dari Pabbaca Nene Dalle maka diperoleh 

informasi bahwa sekarang ini memang banyak sekali pandangan dari 

beberapa pihak yang mengatakan bahwa tradisi-tradisi yang tidak sesuai 

dengan syariat itu telah melenceng dari agama. Salah satunya pada prosesi 

Mabbaca-baca yang mana rangkaian didalamnya salah satunya yaitu 

membakar dupa yang memiliki arti sebagai media pengantar doa yang 

dikirimkan kepada leluhur atau orang yang telah meninggal. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Nene Dalle dalam 

pandangannya mengenai Mabbaca-baca. Andi Kilawati selaku Akademisi juga 

mengemukakan pendapatnya bahwa : 

Sudah menjadi kewajiban oleh masyarakat bugis bahwa dalam setiap 
tradisi yang dilakukan selalu dirangkaikan dengan prosesi Mabbaca-
baca, hal tersebut dikarenakan prosesi Mabbaca-baca menjadi simbolik 
untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah swt atas nikmat yang 
diberikan dan tidak ada sedikitpun pemikiran yang mengarah kepada 
kemusyrikan.40 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa 

 

39Nene Dalle, Pabbaca, Wawancara, Binuang, 15 Januari 2024 

40Andi Kilawati, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 13 Februari 2024. 
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Mabbaca doang atau membaca doa adalah salah satu rangkaian sakral dalam 

tradisi Maddoja Bine ini karena dalam prosesi inilah menjadi pertanda atau 

sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt. Selanjutnya adapun informasi 

yang diperoleh dari sudut pandang masyarakat suku Bugis yang ikut serta 

dalam menyaksikan prosesi Mabbaca-baca yaitu dari Ibu Base, beliau 

mengungkapkan bahwa : 

Saat Pabbaca telah melakukan prosesi Mabbaca maka setiap orang yang 
hadir wajib untuk menghormati dengan cara duduk diam dan 
memperhatikan, serta tidak menimbulkan suara-suara yang dapat 
mengganggu Pabbaca. 41 

Berdasarkan informasi yang diperoleh baik dari sudut pandang 

Pabbaca juga dari masyarakat suku Bugis sendiri, maka dapat diketahui bahwa 

prosesi Mabbaca-baca harus dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang 

tenang untuk menjaga kesakralan dan juga kekhusyuan tradisi.  

7. Makan malam bersama 

Makanan yang telah disajikan dan juga telah diberkati melalui 

rangkaian sebelumnya yaitu Mabbaca-baca, diberkati dalam hal ini artinya 

telah dilakukan doa-doa keselamatan dan rasa syukur kepada Allah swt. 

Adapun aktivitas yang dilakukan dalam prosesi Mabbaca-baca sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Ibu Eda yaitu : 

Kita duduk ramai-ramai untuk menyantap makanan yang telah disajikan. 
Biasanya yang makan duluan itu para lelaki, kemudian disusul ibu-ibu. 
Adapun makanan yang berlebih akan dibungkus untuk dibawa pulang ke 
rumah masing-masing.42 

Informasi yang diperoleh di atas kemudian diperkuat kembali dengan 

hasil observasi awal yang telah dilakukan bahwa makan bersama juga harus 

mendahulukan laki-laki yang mengandung makna bahwa laki-laki lah yang 

 

41Base, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 13 Februari 2024. 

42Eda, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, 13 februari 2024. 
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menjadi pemimping sebagaimana dalam ajaran agama Islam, bahwa laki-laki 

lah yang menjadi pemimpin dalam hubugan rumah tangga. 

Berdasarkan informasi di atas maka diketahui bahwa acara makan 

malam bersama ini bertujuan membangkitkan nilai kekeluargaan. Hal tersebut 

sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Acoe selaku tokoh yang mabbaca 

tersebut yang disebut dengan istilah Pabbaca yaitu : 

Makan bersama menjadi prosesi paling ditunggu-tunggu oleh 
masyarakat yang ikut serta Maddoja Bine. karena dengan makan-makan 
akan mempererat hubungan sesama anggota keluarga juga anggota 
masyarakat. Karena biasanya jika selesai ritual mabbaca-baca 
masyarakat akan secara berturut-turut untuk memanggil tetangga atau 
masyarakat yang ditemuinya untuk ikut serta makan bersama.43 

Berdasarkan informasi yang didapatkan di atas maka dapat diketahui 

bahwa salah satu cara untuk mempererat persaudaraan yaitu melalui tradisi 

dan acara adat, sebagaimana diketahui dengan adanya tradisi Maddoja Bine 

hanya dilaksanakan dua sampai tiga kali dalam setahun menjadi momen paling 

ditunggu tunggu oleh masyarakat suku Bugis khususnya di Desa Binuang. 

8. Massureq 

Massureq merupakan kesenian yang mengiringi pembacaan manuskrip 

La Galigo. Secara singkat kisah La Galigo menceritakan tentang asal muasal 

kehidupan manusia di bumi. Sebagaimana informasi yang diperoleh melalui 

hasil wawancara dengan Andi Kilawati yang juga mengetahui cerita I La Galigo, 

beliau mengemukakan bahwa : 

Kisah I La Galigo atau Sureq Galigo merupakan karya sastra terpanjang 
di dunia, yang memiliki nilai historis juga sarat akan nilai-nilai spiritual 
dan keagamaan. Banyak sekali yang dapat diteladani dalam kisah ini 
terutama dalam menjadi manusia yang berakhlak, beretika dan berbudi 
pekerti luhur, baik kepada Allah swt, kepada sesama manusia dan kepada 

 

43Aco, Pabbaca, Wawancara, 12 Januari 2024 
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semua ciptaan-Nya.44 

Berkaitan dengan informasi dari Andi Kilawati selaku tokoh akademisi 

juga sebagai masyarakat asli Suku Bugis Binuang. Indo Tangan sebagai 

Passureq  juga mengemukakan hal demikian yaitu : 

Dalam Lontara I La Galigo, Meong Palo Karellae menceritakan tentang 
kisah perjalanan Sangiang Serri yang mencari tempat yang menghargai 
keberadaannya yaitu menghargai.45 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kedua informan di atas 

maka dapat kita ketahui bahwa Massureq adalah salah satu rangkaian dalam 

tradisi Maddoja Bine dimana pelaksanaanya dilakukan oleh Passureq yang 

mensyairkan bait-bait lontara yang menceritakan awal mula kehidupan 

manusia di bumi dan bagaimana manusia berakhlak baik kepada sesama 

makhluk hidup ciptaan Allah swt. Adapun prosesi Massure ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Ibu Karni yaitu : 

Saya melihat Indo Tangang Massure itu dengan membawa buku yang 
didalamnya bertuliskan huruf-huruf Lontara yang kemudian di syairkan 
dengan nada-nada tertentu, Indo Tangan Menggunakan baju bodo dan 
juga lipa atau sarung.46 

Informasi yang diperoleh kemudian diperkuat kembali dengan 

informasi hasil observasi awal bahwa Indo Tangang yang memiliki 

kemampuan untuk membacakan naskah Lontara I La Galigo mengenakan baju 

Bodo, biasanya berwarna kuning, hijau, putih. Dan juga mengankan sarung 

serta rambut yang di sanggul atau Konde 

Berkaitan dengan informasi yang diperoleh dari Ibu Karni, Ibu Rimi 

juga mengemukakan informasi yang serupa yaitu : 

Saya terhanyut dalam setiap bait-bait syair yang di nyanyikan oleh Indo 

 

44Andi Kilawati, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 08 Januari 2024. 

45Indo Tangang, Passure, Wawancara, Binuang, 08 Januari 2024. 

46Karni, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 13 Februari 2024. 
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Tangang, ditambah lagi dengan harum dupa yang dibakar menambah 
kesyahduan suasana.47 

Berdasarkan informasi di atas maka diketahui bahwa pada saat Massure 

menjadi ajang penampilan bakat karena tidak semua masyarakat mampu, 

bahkan di Desa Binuang hanya dua orang yang notabennya sudah berumur dan 

bakat tersebut sudah seharusnya diwariskan kepada generasi-generasi muda. 

9. Macceraq Bine 

Salah satu hal penting dalam Maddoja Bine  adalah persembahan darah 

ayam segar untuk disembelih dan biasanya ayam yang digunakan juga ayam 

yang memenuhi syarat tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

informan Bapak Acoe yang juga sebagai orang yang menyembelih ayam yang 

akan dipersembahkan, beliau mengemukakan bahwa : 

Ayam Jantan merah menjadi persyaratan ayam yang dapat disembelih 
dan biasanya sudah dipersiapkan jauh hari sebelum tradisi maddoja bine 
ini dilaksanakan karena biasanya sangat susah untuk mendapatkannya.48 

Berkaitan dengan informasi yang diperoleh dari Bapak Aco, Nene Dalle 

juga mengemukakan hal demikian yaitu : 

Darah ayam yang telah disembelih kemudian disimpan dalam wadah 
yang biasanya terbuat dari batok kelapa, kemudian darah tersebut akan 
dioleskan ke batang padi.49 

Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya di kuatkan dengan hasil 

observasi awal yang telah dilakukan bahwa sebelum pelaksanaan tradisi 

Maddoja Bine ini, pasti banyak ibu-ibu yang datang ke setiap rumah dengan 

jalan kaki mencari ayam yang digunakan dalam Macceraq Bine. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Nene Dalle maka diketahui 

 

47Eda, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 13 Februari 2024 

48Aco, Pabbaca, Wawancara, Binuang 12 Januari 2024 

49Nene Dalle, Pabbaca, Wawancara, Binuang 12 Januari 2024 
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bahwa Macceraq bine yaitu persembahan darah ayam yang kemudian akan 

dioleskan ke batang atau helaian daun padi. 

10. Membungkus bekal 

Membungkus bekal atau dalam bahasa bugisnya maddoko nandre 

adalah rangkaian selanjutnya dalam tradisi maddoja bine. adapun isi doko 

nandre atau bekal yang dibawah ke sawah yaitu biasanya berupa sokko manu 

atau ketan dan ayam, juga pesse pelleng atau kemiri, daun sirih, kapur dan juga 

pinang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan Ibu Karni yaitu : 

Maddoko nandre atau membawa bekal menuju sawah yang menjadi 
tujuan benih padi akan ditabur. Biasanya kami para Ibu-Ibu akan 
berbondong-bondong menuju sawah dan membawah lauk yang 
dibungkus dalam sarung menyerupai bekal. Kemudian juga akan ada 
makan bersama yang membuat rasa persaudaran semakin terasa yang 
pada dasarnya sudah memang memiliki hubungan saudara dan 
kekerabatan.50 

Berkaitan dengan informasi yang diperoleh dari Ibu Karni, Ibu Eda juga 

mengemukakan informasi yang serupa yaitu : 

Makanan yang telah disediakan kemudian disusun di atas talenan 
kemudian akan dibungkus dengan menggunakan sarung. Biasanya anak-
anak sangat senang untuk ikut serta pada prosesi ini karena mereka akan 
ikut bermain di persawahan.51 

Hasil wawancara di atas kemudian dikuatkan kembali dengan hasil 

observasi awal yang telah di lakukan sebelumnya yaitu pada prosesi ini 

biasanya ibu-ibu juga anak-anak semarak ikut kesawah, biasanya disertai 

dengan suasana musim hujan, yang menjadi pertanda baik bahwa pelaksanaan 

tradisi Maddoja Bine terlaksanakan dengan baik. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh di atas dapat diketahui bahwa 

membungkus bekal artinya membawa sesajian yang berisi lauk pauk menuju 

 

50Kondeng, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 12 Januari 2024. 

51Eda, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 12 Januari 2024. 
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sawah dan diadakan juga makan bersama untuk mempererat hubungan. 

11. Menabur benih dan penancapan pesse pelleng 

Rangkaian terakhir adalah menabur benih padi dan juga penancapan 

pesse pelleng (Semacam lilin tradisional yang terbuat dari kemiri). Setelah 

benih padi telah ditabur juga telah menancapkan pesse pelleng maka berakhir 

pula tradisi Maddoja bine. dengan rangkaian tradisi Maddoja bine  yang telah 

dilaksanakan diharapkan membawa berkah dari Allah swt kepada masyarakat 

semua, juga diharapkan bahwa benih padi yang telah ditabur akan kembali 

dengan hasil panen yang melimpah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Nene Dalle sebagai Pabbbaca yaitu : 

Benih padi ditaburkan di lahan persemaian, lalu ditancapkan Pesse 
pelleng di pinggiran sawah yang disertai dengan pembacaan doa.52 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Nene Dalle, Ibu Cima juga 

mengemukakan informasi yang berkaitan yaitu : 

Setelah benih padi ditabur dan juga Pesse pelleng  ditancapkan, 
menandakan bahwa berakhir pula kegiatan Maddoja bine.53 

Berakhirnya semua prosesi Maddoja bine mulai dari merendam benih 

padi hingga menabur benih padi di tempat persemaian menjadi pertanda 

berakhirnya tradisi Maddoja bine. Namun sebenarnya setelah tradisi Maddoja 

bine, maka akan muncul tradisi lainnya seperti Mabbissa lobo’ yang merupakan 

kegiatan Mabbaca-baca pada saat padi sudah ditanam, kemudian ada tradisi 

Mabbette yaitu mengambil padi yang masih muda kemudian dijadikan 

makanan yang dikenal dengan istilah Bette, hingga pada tradisi terakhir yaitu 

Mappadendang sebagai pertanda bahwa pesta panen telah tiba. 

Berdasarkan beberapa informasi yang telah dikemukakan diatas, maka 

 

52Nene Dalle, Pabbaca, Wawancara, Binuang, 15 Januari 2024 

53Cima, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 13 Februari 2024 



113 
 

selanjutnya peneliti dapat memberikan kontribusi dengan analisis kritis 

mengenai pelaksaan tradisi Maddoja Bine yang dilaksanakan kurang lebih dua 

sampai tiga hari yang dilakukan dengan 11 prosesi.  

Bahwa sebagaimana pada tujuan utama pelaksanan tradisi Maddoja 

Bine ini yaitu untuk sebagai wujud syukur masyarakat Suku Bugis khususnya 

di Desa Binuang Kabupaten Barru kapada Allah swt. atas segala nikmat rejeki 

dan kesehatan yang telah diberikan, juga sebagai ungkapan penghormatan 

kepada Sanggiang Serri atau Dewi padi. 

Dengan melihat tujuan-tujuan pelaksanaan tradisi Maddoja Bine ini 

yang sangat lekat dengan kepercayaan maka dari itu peneliti dapat menelaah 

secara kritis bahwa sebenarnya pelaksanaan tradisi ini sangat baik. Namun 

kembali lagi kepada ke-11 prosesi yang dilaksanakan, yang mana 

pelaksanaanya masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang 

yang pada masa modern banyak yang menganggap bahwa ada beberapa 

prosesi yang sudah tidak sejalan dengan pemahaman agama modern ini, 

seperti pada prosesi ke 8 yaitu Mabbaca Doang atau membaca doa. Setelah 

peneliti mengkaji lebih dalam bahwa dalam prosesi tersebut dilaksanakan 

dengan memanjatkan beberapa doa-doa, seperti Al-fatihah, doa kepada Allah, 

doa keselamatan, doa diberikan rejeki, doa untuk nenek moyang, dan beberapa 

doa yang dihaturkan dengan menggunakan bahasa bugis kuno yang peneliti 

sendiri tidak mengetahui artinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

sebenarnya pelaksanaan Mabbaca Doang tersebut baik untuk berdoa kepada 

Allah swt. namun sebaiknya pelaksanaanya diperbaiki dengan menjelaskan 

maksud dari doa-doa yang dihaturkan menggunakan bahasa bugis kuno agar 

tidak menimbulak pertanyaan-pertanyaan. Seperti apakah doa tersebut 

sejalan dengan agama kita Agama Islam, mengingat tradisi ini sangat lekat 
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hubungannya dengan tradisi nenek moyang yang masih menjunjung paham 

animisme. 

Peneliti melihat bahwa dari ke-11 prosesi tersebut yang pada dasarnya 

tujuannya sangat baik yaitu sebagai ungkapan syukur kepada Allah swt. 

namun pelaksanaannya masihnamun kembali lagi bahwa seiring berjalanya 

waktu banyak masyarakat yang sudah melek akan teknologi dan paham akan 

agama 

C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Maddoja bine Suku Bugis di 

Desa Binuang Kabupaten Barru 

Konsep atau nilai dalam masyarakat akan terwujud sebagai alternatif 

yang menentukan bagaimana cara berperilaku masyarakat yang benar sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku. Terwujudnya suatu nilai dapat menjadi 

ciri khas dari setiap individu datau kelompok masyarakat dengan yang lainnya. 

Nilai-nilai yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat, tentunya tidak terjadi 

begitu saja, melainkan terbentuk melalui bentuk interaksi yang berlangsung 

secara berkelanjutan hingga membentuk suatu nilai. Dengan adanya nilai-nilai 

dalam masyarakat bisa menjadi tolak ukur mengenai tata cara yang benar 

dalam berperilaku yang harus diterapkan oleh setiap individu.  

Berdasarkan temuan informasi yang dikemukakan sebelumnya melalui 

proses wawancara kepada narasumber yang berkaitan tentang pelaksanaan 

tradisi Maddoja bine mulai dari awal hingga selesai. Dan diperoleh data bahwa 

dalam pelaksanaan tradisi Maddoja bine menggunakan benda dan barang yang 

sarat akan makna-makna simbolik, serta memiliki nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Maddoja Bine Suku 

Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru. Sebagaimana salah satu tujuan dari 

pelaksanaan tradisi Maddoja Bine ini adalah untuk mempererat silaturahmi 
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antar masyarakat Suku Bugis khususnya di Desa Binuang Kabupaten Barru. 

Era sekarang ini sangat perlu ditanamkan kepada generasi muda 

tentang nilai-nilai pendidikan dalam Islam khususnya yang berkaitan dengan 

tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini karena melihat fakta bahwa 

banyaknya tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang mulai ditinggalkan, juga 

terlebih penting bahwa adanya anggapan masyarakat luar yang tidak 

mengetahui makna tradisi Maddoja Bine mengatakan bahwa tradisi ini 

melenceng dari agama dan lain sebagainya. Padahal jika ditelusuri dengan 

bijak serta memahami makna pada setiap proses dan simbolik yang 

digunakan, maka akan diperoleh informasi bahwa terdapat banyak nilai-nilai 

Islam yang ada didalamnya.  

Muhaimin dan Abdul Mudjid dalam bukunya yang berjudul “Pemikiran 

Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya”, 

mengemukakan bahwa nilai-nilai islam terbagi dalam nilai ilahiyah dan nilai 

insaniyah. Nilai ilahiyah terdiri atas nilai tauhid, aqidah, nilai ibadah dan 

muamalah. Sedangkan nilai insaniyah terdiri atas nilai sosial (moral) dan nilai 

estetika.  

Berdasarkan definisi dan juga penerapan nilai-nilai Pendidikan Islam 

dalam tradisi Maddoja Bine maka dibawah ini dijelaskan lebih mendetail 

kembali mengenai nilai-nilai pendidikan Islam secara spesifik yaitu: 

1. Prosesi Maddemme bine atau Merendam benih padi 

Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam prosesi Maddemme bine atau 

merendam benih padi disini yaitu nilai akhlak, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Ibu Cima yaitu: 

Ketika melakukan tradisi Maddemme bine dibutuhkan kesabaran untuk 
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menunggu selama dua malam untuk merendam benih padi.54 

Demikian juga, Ibu Kondeng juga memberikan informasi terkait nilai 

akhlak dalam Maddoja bine yaitu:  

Sebenarnya ada juga masyarakat yang melaksanakan prosesi Maddeme 
bine ini hanya semalam saja, hal tersebut tergantung waktu dan juga 
kesepakatan masyarakat yang ikut serta.55 

Informasi tersebut diperjelas kembali oleh Andi Kilawati yang 

mengemukakan bahwa: 

Pada prosesi Maddemme Bine ada nilai Assabarakeng atau sabar yang 
mana bagi kami masyarakat Suku Bugis sangat menjunjung tinggi sikap 
sabar tersebut. karena bisa saja apa yang kita inginkan tidak sesuai 
dengan apa yang terjadi. Seperti saja benih padi yang direndam 
merupakan benih kualitas baik, namun sebaliknya setelah direndam 
selama satu sampai dua malam benih padi yang diperoleh kebanyakan 
mengapung atau tidak baik. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran 
didalamnya.56 

Selanjutnya informasi dari Andi Kilawati kemudian diperkuat kembali 

oleh Ibu Eda yang mengemukakan bahwa: 

Selain kesabaran yang dipupuk juga perlu menjaga tutur kata yang baik. 
Seperti halnya jika benih padi yang diperoleh dari hasil perendaman 
tersebut kurang baik, tidak jarang ada ibu-ibu yang berbicara kurang 
baik, dan perbuatan seperti itu harusnya tidak diutarakan apalagi pada 
saat pelaksanaan prosesi seperti ini.57 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan di atas, 

maka dapat diketahui bahwa pada prosesi Maddeme bine ini yang dibutuhkan 

adalah nilai akhlak berupa sikap sabar dalam menunggu benih padi direndam 

yang biasanya membutuhkan waktu semalam atau dua malam, hal tersebut 

tergantung kesepakatan masyarakat yang turut serta dalam pelaksanaan 

tradisi Maddoja bine. 

 

54Cima, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 13 Februari 2024. 

55Kondeng, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 13 Februari 2024. 

56Andi Kilawati, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 08 Januari 2024 
57Eda, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 12 Januari 2024 
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Informasi yang diperoleh dari beberapa informan kemudian dikuatkan 

kembali berdasarkan hasil observasi awal yang mengemukakan bahwa pada 

prosesi Maddemme Bine terlihat sekelompok Ibu-Ibu yang sedang berbincang 

dengan membawa benih masing-masing kemudian ditempatkan pada wadah 

besar dan dituangkan air hingga diatas permukaan benih padi tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi awal diperoleh informasi bahwa dalam 

pelaksanaan Maddemme Bine Ibu-Ibu yang ikut serta, tanpa sengaja berbicara 

hal yang tidak seharusnya, sebagaimana dikatakan oleh informan sebelumnya 

bahwa ada saja benih padi yang telah direndam kurang baik. 

Berbicara tentang akhlak maka yang terfikir adalah etika, moral, dan 

perbuatan yang dimiliki seseorang. Sebagaimana akhlak paling baik bagi 

seorang mukmin yaitu dengan mencontoh akhlak dan perilaku yang dimiliki 

oleh Rasulullah. Sekarang ini banyak sekali kejadian di lingkungan sekitar yang 

memeluk agama Islam namun perilaku dan sikapnya sama sekali tidak 

mencerminkan contoh sebagai umat Islam yang sesungguhnya. 

2. Mengangkat benih yang telah direndam 

Pada tahapan ini juga biasa dikatakan sebagai tahap penyortiran benih 

yang layak dan tidak layak. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Ibu 

Eda, beliau mengemukakan bahwa : 

Benih padi yang telah direndam akan dipilih antara yang layak dan tidak 
layak, selanjutnya dituangkan kedalam wadah penyaring dan itu 
membutuhkan kekuatan dan ketelatenan agar benih padi tersaring 
merupakan benih yang layak.58 

Berdasarkan informasi di atas bahwa dalam prosesi mengangkat benih, 

terkandung sikap ketelatenan dalam memilih benih padi yang baik. 

3. Proses pemeraman atau Ofong 

 

58Eda, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 13 Februari 2024. 



118 
 

Dalam prose pemeraman atau ofong ini juga membutuhkan kesabaran 

dan ketelatenan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu karni yaitu : 

  Benih padi yang telah dipilih akan didiamkan selama satu sampai dua 
malam, dalam proses ofong ini membutuhkan kesabaran baik itu sabar 
dalam menunggu juga sabar untuk memberikan percikan-percikan air 
setiap  satu kali dalam delapan jam untuk tetap menjaga kelembaban 
benih padi.59 

Berdasarkan informasi di atas maka diketahui bahwa dalam proses 

pemeraman atau Ofong juga memerlukan kesabaran dan ketelatenan agar 

benih padi yang akan menjadi cikal bakal bisa tumbuh dengan baik. 

4. Proses memasak dan persiapan sesajian 

Proses memasak atau persiapan sesaji merupakan proses yang paling 

banyak dilakukan selama tradisi Maddoja bine sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Ibu Base yaitu : 

Memasak mulai pagi sampai malam dan kegiatan tersebut dilaksanakan 
selama kurang lebih dua sampai tiga hari, dan tentunya sangat 
membutuhkan bantuan dari dari ibu-ibu lainnya, namun yang perlu 
diketahui bahwa apabila ada acara Maddoja bine pasti akan dilakukan 
secara gotong royong.60 

Berdasarkan informasi tersebut maka diketahui bahwa dalam proses 

memasak ini sangat membutuhkan kerjasama yang baik hal tersebut 

tujuannya untuk mempererat ikatan silaturahmi, selaras dengan informasi 

tersebut ibu Rahman juga mengemukakan bahwa: 

  Pada saat kita memasak untuk mempersiapkan makanan yang akan 
dijadikan sesajian itu kami bercerita banyak hal, dan sungguh sangat 
berbeda rasanya antara kami-kami yang selalu ketemu dalam setiap 
acara yang selalu bercengkrama dengan ibu-ibu yang jarang hadir dalam 
kegiatan seperti ini.61 

 

59Karni, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 13 Februari 2024. 

60Base, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 13 Februari 2024. 

61Rahman, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 14 Februari 2024. 
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Berkaitan dengan informasi yang diperoleh dari kedua informan di 

atas, Ibu Eda juga mengemukakan informasi bahwa: 

Kita harus bagi-bagi tugas, seperti ada yang memasak nasi, ada yang 
kerja ikan, ada yang kerja ayam, ada yang kerja sayur dan masih banyak 
lainnya. Jadi memang kekompakan dan Kerjasama sangat dibutuhkan.62 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Maddawa-dawa atau memasak 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari ketiga informan maka dapat 

diketahui bahwa dalam proses memasak dan menyajikan sesajian sangat 

membutuhkan sikap saling membantu antar sesame agar prosesi ini bisa 

berjalan dengan lancar, karena bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diharapkan 

terjadi karena kurangnya kekompakan sebagaimana diungkapkan oleh Ibu 

Hase yaitu: 

Pernah terjadi keterlambatan prosesi Mabbaca-baca dikarenakan 

kurang lincahnya kami-kami dalam memasak, biasa juga dikarenakan 

kurangnya ibu-ibu yang datang untuk membantu, hal demikian terjadi 

 

62Eda, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 14 Februari 2024. 
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biasanya karena adanya beberapa acara yang bersamaan di hari tersebut.63 

Sehingga dapat dilihat dalam pelaksanaan tradisi Maddoja bine 

sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Karni yaitu : 

Pelaksanaan Maddoja bine selama tiga hari juga disertai dengan 
persiapan Mabbaca-baca baik itu berupa kue ataupun makanan berat 
seperti nasi beserta lauk pauknya ataupun Sokko. Banyak Ibu-Ibu yang 
ikut serta membantu terkadang ada yang datang mulai pagi hari sampai 
malam dan kembali lagi keesokan harinya sampai tradisi Maddoja bine 
selesai.64 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Andi Kilawati juga Ibu Karni 

maka diketahui bahwa pelaksanaan tradisi Maddoja bine dapat mempererat 

hubungan antar sesama masyarakat khususnya pada masyarakat Suku Bugis 

di Desa Binuang. Walaupun pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh Ibu-

Ibu Sebagian besar hanya memasak saja namun dengan demikian bisa menjadi 

wadah paling efisien untuk dapat menjaga tali silaturahmi. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, juga 

informasi dari hasil observasi awal diperoleh data bahwa pada saat prosesi 

Mannasu atau memasak menjadi prosesi yang paling menguras waktu juga 

tenaga. Dengan begitu sangat diperlukan kerjasama antar sesama ibu-ibu yang 

ikut serta membantu. 

Kesimpulan yang diperoleh dari informasi-informasi di atas bahwa 

dalam proses memasak untuk mempersiapkan sesajian ini sangat 

membutuhkan kekompakan dan kesadaran  masing-masing atas pekerjaan 

yang dilaksanakannya dalam hal ini pekerjaan dalam menyelesaikan prosesi 

memasak. Dalam prosesi ini terkandung nilai-nilai Islam yaitu muamalah atau 

dalam hal ini hubungan manusia sesama manusia. 

 

63Hase, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 14 Februari 2024. 

64Karni, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 14 Januari 2024 
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5. Persiapan Sangiang Serri 

Dalam prosesi persiapan Sangiang Serri juga terkandung nilai-nilai 

didalamnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Indo Tangang yaitu: 

Banyak yang harus dipersiapkan untuk prosesi Sangiang Serri seperti 
Rekko ota atau sirih yang dilipat membentuk lameng massulekka atau alif 
lam yang merupakan salah satu huruf hijaiyah dimaknakan agar kita 
mengingat dan membaca al-Qur’an. Dengan begitulah saya juga mengajar 
mengaji kepada anak-anak agar ilmu yang saya peroleh bisa bermanfaat 
kepada banyak orang khususnya kepada anak-anak yang membutuhkan 
pendidikan seperti ini untuk dijadikan sebagai pengetahuan untuk 
menghadapi kemajuan seperti sekarang ini. 65 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Rekko ota 

Dalam pembuatan rekko ota atau daun sirih yang dilipat membentuk 

salah satu huruf hijaiyah yaitu alif lam, dimana mengandung makna bahwa 

semestinya kita sebagai umat Islam senantiasa bisa membaca al-Qur’an dan 

menjadikannya sebagai pedoman hidup. Adapun informasi serupa yang 

dikemukakan oleh Andi Kilawati yaitu: 

Menurut saya salah satu hal terpenting dalam tradisi Maddoja bine ini 
yaitu terletak pada persiapan Sangiang serri, dikarenakan dalam prosesi 

 

65Indo Tangang, Passure, Wawancara, Binuang, 08 Januari 2024 
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inilah terlihat simbolik yang mengandung makna tertentu seperti 
penggunaan Bangkung atau parang sebagai lambang laki-laki yang 
memiliki sikap kerja keras, sedangkan penggunaan alat makeup sebagai 
lambang perempuan yang memiliki makna kasih sayang serta sikap 
lemah lembut, serta penggunaan benda lainnya yang memiliki arti 
tersendiri.66 

Informasi selanjutnya diperoleh dari perspektif Bapak Aco sekaligus 

Pabbaca, beliau mengemukakan bahwa: 

Persiapan Sangiang Serri biasanya dilakukan oleh Indo Tangan juga 
dibantu oleh Ibu-Ibu lainnya, selama saya menjadi seorang Pabbaca, saya 
belum perna melihat laki-laki yang melakukan persiapn tersebut. Namun 
menurut pendapat saya pribadi bahwa mungkin saja ini menjadi bentuk 
pembagian kerja yang baik. Dimana ibu-ibu yang banyak mengambil 
bagian dalam persiapan Maddoja Bine pada bagian dapur dan lain 
sebagainya, sedangkan kami laki-laki bertugas pada bagian yang berat, 
yaitu di persawahan. Mulai dari menanam hingga memanen.67 

Berdasarkan informasi yang diperoleh di atas maka diketahui bahwa 

dalam persiapan Sangiang Serri atau dewi padi membutuhkan beberapa benda 

yang memiliki arti simbolik sebagaimana dilampirkan pada bagian lampiran. 

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam persiapan Sangiang Serri 

yaitu pertama senantiasa mengingat kepada Allah dengan cara penggunaan 

Rekko ota yang terbuat dari daun sirih yang melambangkan pengetahuan kita 

untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah sebagaimana pemeluk Islam yang 

menjadikan al-Qur’an sebagai pedoman hidup. Dan dengan demikian dibawah 

ini penjelasan lengkap mengenai makna atau simbol dalam tradisi Maddoja 

Bine yaitu : 

No. Penggunaan Simbol Makna Simbol 

1.  Benno 
Benno merupakan gabah atau padi yang 

disangrai kemudian meletus dan 

 

66Andi Kilawati, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 14 Februari 2024. 

67Aco, Pabbaca, Wawancara, Binuang  16 Juni 2024. 
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mengembang menyerupai popcorn yang 

memiliki makna banyak. Banyak dalam 

simbol Benno adalah harapan bahwa benih 

padi yang di tabur di persemaian dan 

ditanam akan tumbuh serta kembali dalam 

bentuk hasil panen yang melimpah 

2.  Ota atau daun sirih 

Ota atau daun sirih dalam bahasa Bugis 

mengandung pepatah ‘ta lao kue ‘ yang 

memiliki makna ayo kita pergi kesana. 

Artinya adanya kepercayaan masyarakat 

bahwa dalam penggunaan Ota ini akan 

mendatangkan keberuntungan dalam hasil 

panen. 

 

3.  
Alosi atau pinang 

 

Alosi atau pinang memiliki makna “lagi” 

 

4.  Puale Puale memiliki makna “dari” 

5.  Loli 

Loli terbuat dari kapuk yang kemudian diurai 

kemudian dibentuk menyerupai seonggok 

padi yang memiliki arti makna bahwa padi 

yang akan dihasilkan berbuah melimpah dan 

berkualitas baik. 
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6.  

Kaluku tuo atau 

kelapa yang 

bertunas 

Kaluku tuo atau kelapa yang bertunas artinya 

benih padi diharapkan akan tumbuh dan 

berkembang sehingga menghasilkan panen 

yang melimpah. 

7.  
Perlengkapan 

Makeup 

Sebagai simbolik keperempuanan yang 

merupakan perwujudan dari Sangiang Serri 

atau Dewi padi 

8.  
Bangkung atau 

Parang 
Sebagai simbolik dari laki-laki 

9.  
Dupa  

Sebagai media perantara untuk melakukan 

doa 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara juga 

penjelasan mengenai penggunaan benda-benda dalam persiapan Sangiang 

Serri terkandung banyak sekali nilai nilai Islam didalamnya seperti nilai 

Akidah dalam pembuatan Rekko oto, serta keuletan dan ketelatenan dalam 

menyiapkan segala bentuk perlengkapan. 

6. Mabbaca doang atau membaca doa 

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi Mabbaca doang  ini 

yaitu nilai aqidah karena tentunya tujuan utama dalam Mabbaca doang yaitu 
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untuk berdoa kepada Allah swt. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nenek 

Dalle yaitu: 

Sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah swt atas segala limpahan 
nikmat rezeki baik berupa kesehatan maupun rejeki dalam bentuk 
penghasilan.68 

Sebagaimana diketahui bahwa aqidah merupakan kepercayaan yang 

dimiliki dan dibenarkan oleh seseorang dalam hati yang bersumber dari al-

Qur’an dan juga As-Sunnah. Dengan kepercayaan yang dimiliki akan senantiasa 

membuat seseorang melaksanakan amalan baik karena menganggap segala 

perbuatan yang dilakukan di dunia ini sejatinya disaksikan oleh Allah swt dan 

akan mendapatkan balasan atas perbuatan tersebut. 

Berkaitan dengan informasi yang diperoleh di atas, Bapak Aco juga 

mengungkapkan informasi yang serupa yaitu: 

Setelah makanan disiapkan selanjutnya akan dilakukan proses mabbaca 
dimulai dari posi bola atau pusat rumah kemudian berlanjut pada bagian 
tengah rumah atau dimana sesajian diletakkan. Proses mabbaca dimulai 
dengan surah al-Fatihah dan juga doa-doa dalam bahasa bugis. Mabbaca-
baca ini tak lain dimaksudkan sebagai bentuk bermunajat kepada Allah 
swt.69 

Mabbaca-baca atau doa, menjadi salah satu implementasi nilai-nilai 

Islam dalam tradisi Maddoja bine yang paling terlihat. Karena saat Mabbaca-

baca atau berdoa ini tentunya ditujukan untuk berdoa kepada Allah swt untuk 

meminta keselamatan dunia akhirat, untuk meminta rejeki, mendoakan 

leluhur, juga sholawat nabi. 

Adapun nilai-nilai Islam lainnya yang terkandung dalam pelaksanaan 

tradisi Maddoja bine yaitu mempertahankan cara bersikap dan berperilaku 

yang baik seperti Tongeng (jujur), Sabbara (sabar), serta Mappaugaugello 

 

68Nene Dalle, Pabbaca, Wawancara, Binuang 14 Februari 2024 

69Aco, Pabbaca, Wawancara, 12 Januari 2024 
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(bertutur kata baik). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Eda bahwa : 

Sebagai Tau ugi (suku bugis) tentunya sangat menjunjung tinggi yang 
namanya moralitas baik itu dalam bersikap, berperilaku dan berkata. 
Begitupun dalam pelaksanaan tradisi Maddoja bine yang dilakukan 
selama dua atau tiga hari. Hal tersebut tentunya membutuhkan 
kesabaran masyarakat yang ikut serta membantu.70 

Informasi di atas mengemukakan tentang bagaimana pelaksanaan 

tradisi Maddoja bine menanamkan sikap solidaritas yang tinggi, selain hal 

tersebut juga dalam pelaksanaanya senantiasa bertutur kata yang bijak bagi 

masyarakat yang hadir dan sudah semestinya diterapkan dalam ruang lingkup 

bermasyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibu karni yaitu : 

Ada beberapa kasus yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi Maddoja 

bine, yaitu sering kali ada ibu-ibu yang bicaranya kelewatan batas atau 

berperilaku tidak baik, sikap dan perilaku tersebut dianggap melenceng dan 

mengundang hal-hal yang tak terlihat atau biasa kami sebut dengan istilah 

Tamatamakeng I (kesurupan).71 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Eda dan Ibu Karni, 

peneliti dapat mengetahui bahwa penting sekali untuk senantiasa menjaga 

akhlak, tutur kata, perilaku dan hal-hal baik lainnya, bukan hanya dalam 

pelaksanaan tradisi Maddoja bine. namun juga dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

7. Makan malam Bersama 

Nilai-nilai Islam dalam prosesi makan malam bersama tentunya yaitu 

menjaga ikatan silaturahmi sesama masyarakat suku Bugis sebagaimana 

informasi yang diperoleh yaitu: 

Duduk sila bersama sama dan menikmati hidangan makanan yang telah 

 

70Eda, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 14 Januari 2024 

71Karni, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 14 Januari 2024 
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disediakan, melepaskan canda tawa atas segala bentuk usaha dalam 
persiapan yang tentunya menguras banyak tenaga dan waktu.72 

Berkaitan dengan informasi yang diperoleh di atas, Ibu Eda juga 

mengemukakan informasi bahwa: 

Dalam makan malam bersama ini ada makna keberkahan di baliknya, 
yaitu makanan yang telah melalui proses Mabbaca-baca memiliki 
keberkahan tersendiri dibandingkan dengan makanan yang biasa 
disajikan.73 

Berdasarkan informasi yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa 

dalam prosesi makan malam bersama ini mengandung nilai muamalah yaitu 

hubungan manusia dengan sesama manusia, karena adanya makan malam 

bersama ini, masyarakat suku Bugis yang ikut serta dalam tradisi Maddoja bine 

ini bisa saling bertukar cerita yang dibalut dengan makan bersama, juga 

adanya kepercayaan bahwa terdapat keberkahan pada makanan yang telah 

melalui proses Mabbaca-baca.  

Penting untuk diketahui lebih dalam lagi, makna yang terkadung dalam 

arti keberkahan terhadap makanan yang telah melalui proses Mabbaca-baca 

yaitu: 

Arti dari keberkahan yang ada pada makanan yang telah melalui proses 
Mabbaca-baca yaitu bahwa makanan yang diolah dengan sangat menjaga 
kebersihan, makanan yang diolah dengan memupuk ikatan persaudaran, 
makanan yang diolah dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Dengan 
memperhatikan segala aspek-aspek tersebut tentunya akan memberikan 
dampak positif yang mengarah pada kata penuh keberkahan. 74 

Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh terkait dengan 

prosesi makan malam bersama, maka dapat diketahui bahwa makan malam 

bersama menjadi wadah untuk menjaga silaturahmi antar masyarakat yang 

 

72Rimi, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 14 Januari 2024. 

73Eda, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 14 Januari 2024. 

74Andi Kilawati, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 14 Februari 2024. 
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ikut serta dalam kegiatan Maddoja bine. 

8. Massureq 

Prosesi yang menjadi inti dalam tradisi Maddoja bine yaitu Massureq. 

Prosesi ini dilakukan oleh Passureq Indo Tangang dengan menyairkan bait bait 

tulisan Lontaraq yang menceritakan tentang perjalanan Sangiang Serri  atau 

Dewi Padi yang ditemani Meong palo karellae. Adapun nilai-nilai Islam yang 

ada didalamnya yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Indo Tangang 

yaitu: 

Saat saya menyanyikan Sureq Meong palo karellae hati saya sangat 
sedding, karena menceritakan tentang bagaimana kisah seorang bayi 
Perempuan yang menjelma menjadi seonggok padi yang kemudian 
menjadi makanan pokok manusia di bumi, namun dalam kisahnya padi-
padi yang berupa beras tersebut tidak diperlakukan baik oleh penduduk 
atau masyarakat setempat seperti membuang-buang nasi. Hingga pada 
saatnya Dewi Padi sangat merasa tidak dihargai dan memutuskan untuk 
meninggalkan daerah-daerah tersebut. Dalam perjalanannya senantiasa 
dikawal oleh Meong Palo Karellae, melewati banyak daerah hingga 
akhirnya tiba di satu daerah yang bernama Barru, ditempat tersebutlah 
Dewi Padi merasa dihargai dan memutuskan untuk menetap di daerah 
tersebut. 

Lanjutnya Indo Tangang menambahkan informasi bahwa: 

Dan dengan begitulah seluk beluk kisah dilaksanakannya tradisi Maddoja 
bine hingga saat ini, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada 
Sangiang Serri Atau Datunna Ase’e atau Dewi Padi, agar benih-benih padi 
yang ditanam betah berada di tempat kita yaitu Desa Binuang dan akan 
kembali dalam bentuk hasil panen yang melimpah. Dan satu hal yang 
perlu kita ketahui bahwa dalam kisahnya Meong Palo Karellae  dan Dewi 
Padi senantiasa disandingkan. Oleh karena itu di zaman sekarang ini bagi 
masyarakat yang betul-betul memahami makna dibalik Tradisi Maddoja 
bine akan memelihara kucing di rumahnya, karena banyak juga 
masyarakat kita yang memilih untuk membuang kucingnya. 

Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari Indo Tangang 

yang menceritakan tentang kisah Sangiang Serri dan Meong Palo Karellae 

maka dapat kita ketahui bahwa nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya 
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yaitu senantiasa bersyukur atas segala rezeki yang diberikan oleh Allah swt 

dan tidak bersikap serakah, serta sebagai sesama makhluk ciptaan Allah swt 

baik itu dalam wujud manusia, hewan, tumbuhan, dan segala bentuk ciptaan 

harus senantiasa  bersikap baik terutamanya manusia yang memiliki akal 

pikiran sebagai bentuk kesempurnaan dari segala bentuk ciptaan Allah swt. 

Pelaksanaan tradisi Maddoja bine mengajarkan tentang bagaimana cara 

berbusana yang rapi dan sopan juga sesuai dengan syariat Islam seperti dalam 

penggunaan busana bagi Indo Tangang sebagai Passureq, sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada definisi syariat yaitu tempat mengalirnya air yaitu 

sebuah metode ataupun jalan yang benar akan sesuatu. Begitupun dalam 

pelaksanaan tradisi Maddoja bine ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Andi Kilawati yaitu: 

Jika kita berbicara tentang syariah atau syariat tentunya merujuk kepada 
sesuatu yang benar, begitupun dalam pelaksanaan Maddoja bine, 
sebagaimana dilihat pada proses Massureq, seorang Passureq 
mengenakan sarung dan juga baju bodo sebagai simbol bahwa dalam 
tradisi tersebut sangat kental akan adat istiadat.  Ibu-ibu yang juga turut 
serta dalam proses memasak sajian diwajibkan untuk berwudhu dengan 
maksud untuk menjaga kesucian atau dalam bahasa bugis Mapaccing, 
ibu-ibu juga diperkenankan untuk menggunakan sarung atau Makkawi 
dengan maksud menjaga aurat dan juga baju Bodo.75 

 

 

 

 

   

 

Gambar 4.3 Massureq 

 

75Andi Kilawati, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 08 Januari 2024. 
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9. Macceraq Bine 

Macceraq bine merupakan prosesi selanjutnya yang dilakukan 

keesokan harinya, dimana dilakukan dengan menyembelih ayam yang 

kemudian darah ayamnya di tampung pada wadah dan akan dibawa menuju 

tempat persemaian benih padi, sebagaimana diungkapkan oleh Pabbaca 

Bapak Aco yaitu: 

Macceraq bine artinya mempersembahan darah ayam sebagai wujud 
pengorbanan untuk menuai hasil padi di kemudian hari, karena memang 
dalam tradisi masyarakat Bugis segala sesuatunya perlu adanya 
Macceraq seperti Macceraq bola baru atau naik rumah baru, Macceraq 
motoro baru atau motor baru sebagai pertanda bahwa barang rumah 
atau motor tersebut siap untuk digunakan. Begitupun dengan Macceraq 
bine ini yang artinya benih padi siap untuk disemaikan.76 

Macceraq Bine 

10. Membungkus Bekal 

Dalam prosesi ini ibu-ibu ramai ramai membawa makanan yang 

dibungkus menggunakan sarung menuju sawah untuk kemudian diadakan 

makan bersama lagi. Sebagaimana ditekankan kembali bahwa dalam syariah 

juga mengatur tentang hubungan antara seseorang dengan dirinya agar 

terwujud sosok manusia yang memiliki amal saleh juga berbudi pekerti luhur. 

Dalam tradisi Maddoja bine juga yang paling terlihat adalah nilai ukhuwah 

sebagaimana dalam ajaran Islam yaitu menganjurkan untuk senantiasa 

menjalin dan menjaga tali persaudaraan sesama umat manusia dan tidak 

memandang perbedaan agama, ras, suku dan segala bentuk perbedaan lainnya. 

11. Menabur Benih dan Penancapan Pesse Pelleng 

Pada prosesi terakhir ini ini menjadi pertanda berakhirnya  tradisi 

Maddoja bine. dengan segala rangkaian prosesi yang telah dilaksanakan 

 

76Acoe, Pabbaca dan Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang, 14 Februari 2024. 
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diharapkan mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan setelah berakhirnya 

tradisi Maddoja bine, maka akan muncullah tugas-tugas lainnya bagi petani 

untuk melakukan pemeliharaan yang baik. 

Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh mengenai nilai-nilai 

Islam dalam tradisi Maddoja bine maka dibawah ini peneliti dapat 

memaparkan beberapa nilai yang terkandung yaitu: 

1) Disiplin 

Disiplin adalah sikap yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu 

hal secara teratur dan tertata dengan baik. Sebagaimana disiplin yang 

ditetapkan dalam pendidikan Islam salah satunya yaitu dalam beribadah yang 

mana waktu shalat ditetapkan dan dilaksanakan lima waktu beserta syarat dan 

tata caranya. hal demikian juga berlaku dalam pelaksanaan tradisi Maddoja 

bine. 

Sikap disiplin juga terbentuk pada lingkungan masyarakat Suku Bugis 

Desa Binuang pada saat pelaksanaan tradisi Maddoja bine. hal tersebut terlihat  

ketika pelaksanaan Maddoja bine yang dilaksanakan dua kali dalam setahun 

dan dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, sikap disiplin juga terbentuk saat 

masyarakat setempat ikut serta berdatangan untuk membantu terlaksananya 

tradisi Maddoja bine. 

2) Mempererat Tali Silaturahmi 

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya bahwa dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari  tidak mampu hidup sendiri atau tidak mampu 

mencukupi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu senantiasa membutuhkan 

bantuan dari sesama individu lain. 

Tradisi Maddoja bine yang dilaksanakan secara turun temurun 

merupakan salah satu contoh bentuk interaksi sosial yang dilakukan 
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masyarakat untuk dapat mempererat persaudaraan dengan menjalin tali 

silaturahmi. Adapun bentuk menjalin silaturahmi yang dimaksudkan dengan 

cara sapa dan juga menanyakan kabar satu sama lain, interaksi tersebut 

dilakukan pada saat memasak yang dilakukan secara gotong royong. 

3) Ikhtiar 

Ikhtiar merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan untuk 

mengubah hal buruk menjadi hal baik. Usaha yang dilakukan tersebutlah 

kemudian dikatakan sebagai bentuk ikhtiar. Banyak cara dilakukan untuk 

berzikir selama cara tersebut tidak melenceng dari aturan dan norma agama 

serta adat setempat. 

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari beberapa informan, bahwa 

dalam tradisi Maddoja bine merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh 

masyarakat Suku Bugis. Adapun bentuk usaha yang dilakukan yaitu dengan 

mempersiapkan benih padi sebaik mungkin dan melaksanakan segala 

rangkaian kegiatan hingga selesai harapan hasil panen padi yang akan 

diperoleh di kemudian hari akan melimpah. 

4) Mempererat Hubungan Kekeluargaan 

Dalam tradisi Maddoja bine tentunya menjadi wadah yang akan 

mempererat hubungan kekeluargaan. Contohnya sanak saudara yang 

berjauhan akan datang dan ikut serta untuk membantu terlaksananya prosesi 

Maddoja bine 

5) Tawakal 

Banyaknya rangkaian tradisi Maddoja bine mulai dari Maddemme bine 

atau merendam benih padi hingga Mampo bine atau menabur benih padi, 

tentunya selalu disertai dengan doa sebagai bentuk kepasrahan kepada Allah 

swt atas takdir yang akan diberikan kedepannya. Artinya setelah segala bentuk 
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usaha dan doa yang dilakukan kita tidak boleh menyalahkan atas apa yang 

akan terjadi kedepannya, seperti apakah hasil panen yang akan diperoleh tidak 

sesuai dengan harapan yang diinginkan, karena tentunya segala sesuatunya 

telah digariskan oleh Allah swt. 

6) Syukur 

Pelaksanaan tradisi Maddoja Bine yang masih terjaga hingga saat ini 

merupakan bentuk syukur masyarakat Suku Bugis di Desa Binuang atas 

nikmat dan rejeki yang diberikan oleh Allah swt. Rejeki dalam bentuk 

kesehatan, umur panjang, harta melimpah. Juga dengan pelaksanaan tradisi ini 

memberikan batasan kepada masyarakat agar tidak serakah terhadap nikmat 

yang diberikan dan senantiasa mengingat bahwa pada akhirnya semuanya 

hanyalah titipan sementara. 

Berdasarkan uraian yang menjelaskan tentang nilai-nilai yang 

terkadung dalam setiap proses tradisi Maddoja Bine maka dapat diketahui 

secara singkat bahwa Akidah adalah seperangkat keyakinan yang dijadikan 

rujukan seorang indvidu dalam berkeyakinan. Akidah merujuk pada 

seperangkat keyaikan bagi hubungan seseorang dengan Tuhannya, yang mana 

dengan keyakinan tersebut menjadi landasan untuk memberikan corak 

khusus untuk memberikan pola pikiran juga untuk mengatur tentang 

bagaimana cara seseorang berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Adapun 

nilai akidah yang terkandung dalam tradisi Maddoja Bine sebagaimana 

pelaksanaanya yaitu terlihat pada proses persiapan Sanggiang Serri, Mabbaca 

doang atau membaca doa dan Maccera Bine. 

Sedankan nilai Syariah Islam tentunya mengatur tentang tata hubungan 

antara seseorang dengan dirinya sendiri untuk dapat mewujudkan sosok 

manusia yang memiliki amal yang saleh. wujud kesalehan seorang individu 
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tercerminkan melalui sosok pribadi muslim yang paripurna. Dalam Islam 

mengakui manusia sebagai makhluk sosial, oleh karena itulah Syariah 

mengatur tata hubungan manusia dengan manusia lainnya sebagai bentuk 

muamalah untuk mewujudkan suatu kesalehan sosial. Sebagaimana 

penerapan nilai syariah dalam tradisi Maddoja Bine yaitu terlihat pada proses: 

proses memasak, makan bersama, Massureq, membawa bekal. 

Nilai akhlah adalah bagian dari nilai-nilai Islam yang terwujud dalam 

kenyataan rohani dan jasmani. Nilai akhlah menjadi bukti tingkatan integritas 

yang ada dalam kepribadian diri seseorang  sebagaimana dalam nilai-nilai 

keislaman yang mencapai tingkat budi atau insan kamil. Adapun penerapan 

nilai akhlak dalam tradisi Maddoja Bine terlihat dalam prosesi: Maddeme Bine 

atau merendam benih padi, mengangkat benih, pemeraman, memasak, makan 

bersama. 

D. Kepercayaan Masyarakat Suku Bugis Desa Binuang Kabupaten Barru 

terhadap tradisi Maddoja Bine 

Nusantara lekat kaitannya akan ragam praktis-praktis magis, salah 

satunya yaitu dalam pelaksanaan tradisi Maddoja bine. sebagaimana pada sub 

bab sebelumnya diketahui bahwa tradisi Maddoja bine adalah tradisi yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru. 

Pada dasarnya masyarakat Suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten 

Barru merupakan pemeluk agama Islam. Berkaitan dengan kepercayaan akan 

tradisi Maddoja bine yang masih ek sis hingga  saat ini tentunya tidak lepas 

akan faktor-faktor yang melatar belakanginya, banyaknya anggapan-anggapan 

melenceng dari masyarakat luar akan pelaksanaan tradisi tersebut. Salah 

satunya pada konsep Dewata Sewwa’Sanggiang Serri. Dengan demikian untuk 

memperjelas dan memahami arti konsep tersebut sebagaimana hasil 
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wawancara yang dilakukan oleh Andi Kilawati bahwa: 

Banyak sekali tanggapan serta pertanyaan yang saya sendiri dapatkan 
mengenai tradisi Maddoja bine ini yang katanya melenceng dari agama 
Islam dan banyak mengandung unsur kepercayaan agama Hindu. 
Memang benar sebelum nenek moyang kami dulu memeluk agama Islam 
kepercayaannya berbaur dengan kepercayaan Hindu yang menyembah 
kepada sesuatu yang tidak terlihat. 

Andi Kilawati menambahkan lagi : 

Konsep Dewata Seuwae Sangiang Serri bukan berasal dari kepercayaan 
Agama Hindu, melainkan berasal dari kata serapan bahasa Bugis, yaitu 
De artinya tidak berwujud Wata artinya wujud. Jadi Dewata adalah 
kepercayaan masyarakat kepada sesuatu yang tidak berwujud hal 
tersebut kembali kepada keyakinan kita sebagai umat Islam dan 
kepercayaan kepada Allah swt.77 

Andi Kilawati menambahkan lagi bahwa: 

Persoalan Sanggiang Serri tentunya ada unsur kedewaan. Maddewata 
atau menghaturkan pujian, penghormatan kepada Sang Dewi atau 
Sangiang Serri, yang dipercaya masyarakat Bugis sebagai representatif 
We Oddang Riu. Putri Batara Guru yang meninggal dan dimakamnya ada 
padi. Dan dianggaplah jelmaan putri yang meninggal. Unsur kedewaan 
perspektif Bugis, karena dipercaya bahwa Sang Dewi adalah manifestasi 
putri yang meninggal. Dan putri itu adalah keturunan Dewata. Dewata 
perspektif Bugis, bukan Bali.78 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan maka dapat 

diketahui bahwa kepercayaan Dewata Seuwae Sangiang Serri dalam tradisi 

Maddoja bine merupakan manifestasi penyelarasan antara tradisi yang ada 

dengan Agama Islam. Tanpa harus meninggalkan tradisi-tradisi tersebut. 

Karena pada hakikatnya sebagaimana juga informasi yang diperoleh dari Indo 

Tangang bahwa : 

Kami percaya bahwa dengan tetap terlaksananya tradisi Maddoja bine 
akan menjadi salah satu faktor terjaganya hasil panen yang 

 

77Andi Kilawati, Akademisi dan Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 08 
Januari 2024. 

78Andi Kilawati, Akademisi dan Masyakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 06 Juni 
2024. 
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berkecukupan79 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dapat diketahui bahwa 

kepercayaan masyarakat Suku Bugis terhadap pelaksanaan tradisi Maddoja 

bine memiliki peranan yang sangat penting. Namun perlu digaris bawahi 

kepercayaan tersebut tidak merujuk pada kemusyrikan, melainkan adanya 

pemahaman bahwa dengan terlaksananya tradisi Maddoja bine sebagai bentuk 

penghormatan kepada Dewata Seuwae Sangiang Serri yang dianggap sebagai 

Datunna Asee yang dalam kisahnya mengandung makna bagaimana 

menghargai makanan yaitu nasi, karena pada masanya banyak masyarakat 

yang tidak menghargai keberadaan padi atau nasi. 

Kisah Dewata Seuwae Sangiang Serri dalam tradisi Maddoja bine 

sesungguhnya menjadi salah satu bentuk langsung penerapan nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam kehidupan bermasyarakat khususnya bagi 

masyarakat Suku Bugis di Desa Binuang Kabupaten Barru. 

Makna  dan Tujuan Pelaksanaan tradisi Maddoja bine merupakan 

serangkaian aktivitas, ritual atau acara yang telah dilakukan dan diwariskan 

dari generasi ke generasi pada suatu kelompok masyarakat. Pelaksanaan 

tradisi Maddoja bine tentunya tidak lepas dari makna dan tujuan atau memiliki 

fungsi terkhusus bagi masyarakat Suku Bugis Desa Binuang Kabupaten Barru. 

Sebagaimana makna ataupun fungsi tradisi Maddoja bine menurut Ibu 

Tangang selaku tokoh adat Desa Binuang yaitu : 

Maddoja bine yang dilaksanakan sampai saat ini merupakan suatu 
kebiasaan dan bisa dikatakan sebagai suatu kewajiban bagi kami yang 
harus dilaksanakan oleh para petani sebelum bertani atau menabur 
benih padi karena terdapat keberkahan tersendiri dalam tradisi ini.80 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dapat diketahui bahwa salah 

 

79Indo Tangang, Passure, Wawancara, Binuang, 08 Januari 2024 

80Indo Tangang, Passure, Wawancara, Binuang 08 Januari 2024 
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satu indikator makna pelaksanaan tradisi Maddoja bine yaitu untuk mencari 

keberkahan di dalamnya dan sudah menjadi stigma masyarakat setempat 

bahwa dengan pelaksanaan tradisi Maddoja bine sebagai bentuk rasa syukur 

kepada Allah swt, juga sebagai bentuk penghormatan kepada Sangiang Serri 

Datunna Asee atau Dewi Padi 

Hakikatnya tradisi Maddoja bine sebagai bentuk upaya yang dilakukan 

oleh masyarakat Suku Bugis Desa Binuang Kabupaten Barru semata untuk 

mencari keberkahan rezeki atas hasil panen yang akan diperoleh, karena 

melihat realita yang terjadi banyak pandangan luar yang mengidentifikasi 

sebagai bentuk kemusyrikan karena melakukan penyembahan kepada hal-hal 

yang tak berwujud. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Kilawati yaitu : 

Sekarang ini sangat penting adanya penekanan pengetahuan mengenai 
makna sebenarnya yang terkandung dalam tradisi Maddoja bine, maklum 
ibu-ibu kita yang berusia senja tentu pengetahuannya berbeda dengan 
generasi muda sekarang ini. Padahal jika ditelusuri dengan seksama, 
makna yang ada dalam tradisi Maddoja bine selaras dan sepaham dengan 
ajaran agama Islam.81 

Sehubungan dengan informasi yang di dapatkan dari kedua informan di 

atas. Peneliti dapat mengetahui bahwa dalam tradisi Maddoja bine sebenarnya 

tidak ada sedikitpun unsur untuk mengarah pada kemusyrikan atau hal-hal 

yang mengarah pada hal-hal negatif.  

Pelaksanaan tradisi Maddoja Bine Suku Bugis di Desa Binuang 

Kabupaten Barru dilakukakn bukan hanya dalam rangka pelestarian tradisi 

nenek moyang, melainkan sebagi bentuk kepercayaan juga di dalamnya 

terkandung nilai-nilai luhur. Nilai-nilai tersebut berkaitan dengan tiga hal, 

yaitu berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia 

 

81Andi Kilawati, Akademisi dan Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 08 
Januari 2024. 
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dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan sang pencipta.  

Inti tasawuf merupakan upaya yang dilakukan untuk melatih diri dari 

pengaruh negatif kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan 

dekat dengan sang pencipta. Tradisi Maddoja Bine  yang dilaksakanakn oleh 

Suku Bugis di Desa Binuang kabupaten Barru juga pada dasarnya memiliki 

tujuan tasawuf tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Kilawati 

yaitu: 

Tradisi Maddoja Bine yang dilakukan sebelum menanam padi juga 
sebagai wujud manusia untuk senantiasa mengingat dan juga sebagai 
perwujudan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Bahwa sesungguhnya 
manusia tidak kekuatan apa-apa. Melainkan tugas manusia adalah untuk 
senantiasa berikhtiar dan Tuhan yang akan menentukan hasilnya.82 

Informasi yang diperoleh dari Andi Kilawati maka dapat diketahui 

bahwa menurut beliau dalam pelaksanaan tradisi Maddoja Bine juga sebagai 

salah satu wujud dalam bertasawuf sebagaimana dalam tradisi Maddoja Bine 

senantiasa melibatkan Allah swt dalam setiap tahapan pelaksanaannya, juga 

menjaga hubungan manusia dengan alam dan manusia dengan sesamanya. 

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh di lapangan mengenai 

kepercayaan masyarakat Bugis terhadap tradisi Maddoja Bine maka peneliti 

dapat menganalisis dan memberikan tanggapan kritis terhadap kepercayaan 

tersebut bahwa sebenarnya percayaan masyarakat Suku Bugis terhadap 

pelaksanaan tradisi Maddoja Bine ini masih sangat terpengaruh kepada 

keyakinan-keyakinan leluhur. Sebagaimana temuan peneliti dilapangan bahwa 

adanya anggapan masyarakat suku Bugis bahwa dengan terlaksananya tradisi 

Maddoja Bine ini akan menunjang keberhasilan panen di kemudian hari dan 

sebaliknya apabila tradisi ini tidak terlaksana maka akan memberikan dampak 

 

82Andi Kilawati, Akademisi dan Masyarakat Suku Bugis, Wawancara, Binuang 06 Juni 
2024. 
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buruk bagi hasil panen. tanpa mereka pahami bahwa sebenarnya dengan 

kepercayaan tersebut telah melenceng dan menyalahi tauhid sebagaimana 

pemahaman agama Islam.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat 

mengemukakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, adapun 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan tradisi Maddoja Bine masyarakat Suku Bugis di Desa 

Binuang Kabupaten Barru dilaksanakan dua sampai tiga hari tergantung 

kesepakatan masyarakat, dan terdiri dari 11 proses. 

2. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi Maddoja bine 

yaitu: nilai-nilai Islam yang ada dalam tradisi Maddoja Bine yaitu : 

mempererat tali silatuhrahmi, ikhtiar, mempererat hubungan 

kekeluargaan, tawakal, syukur. Adapun nilai-nilai yang terlihat dalam 

pelaksanaan tradisi Maddoja Bine yaitu seperti : nilai akidah (yakin dan 

percaya kepada Allah yang diimplementasikan dalam Mabbaca-baca). 

Dalam tradisi Maddoja bine juga senantiasa menjaga kebersihan dalam 

proses Maddoja bine sampai selesai Serta, nilai akhlak dalam tradisi 

Maddoja bine yaitu senantiasa bertutur kata yang baik, saling menolong 

3. Akulturasi kebudayaan membuat kepercayaan masyarakat Suku Bugis 

Desa Binuang Kabupaten Barru terhadap Maddoja bine masih tetap 

eksis hingga saat ini. Adanya anggapan kuno yang kuat terhadap 
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keberhasilan hasil panen dikarenakan penghormatan kepada Dewata 

Seuwae atau sesuatu yang tak berwujud  yaitu kepada Sangiang Serri 

(Dewi padi), namun tetap memperhatikan syariat-syariat Islam 

sebagaimana terlihat dalam pelaksanaan tradisi Maddoja bine. karena 

sesungguhnya tradisi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk 

penghormatan kepada Sangiang Serri dan paling penting sebagai wujud 

syukur kepada Allah swt atas segala nikmat rezeki yang diberikan. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil  penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai nilai-nilai Islam dalam tradisi Maddoja Bine Suku Bugis di Desa 

Binuang Kabupaten Barru. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang 

mendesak untuk dilakukan sebagai implikasi dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, terutama pembinaan akhlak dan nilai nilai islam bagi 

masyarakat Suku  Bugis khususnya melalui tradisi Maddoja Bine. 

2. Sebagai upaya untuk menjaga eksistensi keberadaan tradisi Maddoja 

Bine agar lebih dikenal masyarakat. Dan nilai-nilai Islam yang 

terkandung di dalamnya. 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

 
1. Pedoman wawancara Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat Desa 

Binuang 

a. Bagaimana Sejarah Sanggiang Serri dalam tradisi Maddoja Bine? 

 
b. Bagaimana nilai akidah (teppe) dalam tradisi Maddoja Bine? 

 
c. Bagaimana nilai syariah (sara’) dalam tradisi Maddoja Bine? 

 
d. Bagaimana nilai akhlak (gau) dalam tradisi Maddoja Bine? 

 
e. Apa makna syukur pada tradisi Maddoja Bine? 

 
f. Bagaimana pelaksanaan tradisi Maddoja Bine ? 

 
g. Apakah yang mendorong Masyarakat untuk melaksanakan dan tetap 

melestartikan tradisi Maddoja Bine ? 

h. Apa tujuan dan manfaat dari tradisi Maddoja Bine ? 

 
2. Pedoman Wawancara Masyarakat Desa Binuang Kabupaten Barru 

a. Bagaiamana Sejarah Sanggiang Serri dalam tradisi Maddoja Bine? 

b. Bagaimana nilai akidah (teppe) dalam tradisi Maddoja Bine? 

c. Bagaimana nilai syariah (sara’) dalam tradisi Maddoja Bine? 

d. Bagaimana nilai akhlak (gau) dalam tradisi Maddoja Bine? 

e. Apa makna syukur pada tradisi Maddoja Bine? 

f. Bagaimana pelaksanaan tradisi Maddoja Bine ? 

g. Apakah yang mendorong Masyarakat untuk melaksanakan dan tetap 

melestartikan tradisi Maddoja Bine ? 

h. Apa tujuan dan manfaat dari tradisi Maddoja Bine ? 
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