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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

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

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

 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 jim j Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ
 dal d De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 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 ـه

 hamzah ’ apostrof ء 
 ya y ye ى
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 
 haula : هَوْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رمََى

 qi>la : قيِلَْ 

 yamu>tu :   يََوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

hidup atau mendapat  harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a A اَ 

 Kasrah i I اِ 

 d}amah u U اُ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ ai a dan i ىىَْ  

 fath}ah dan wau au a dan u ىـوَْ 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َى َا      ... ... fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

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

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ىوُ
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adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal : رَوْضَةاُلَْْطفَْالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَمَْدِيـنْةَاُلفَْاضِلةَُ 

 al-h}ikmah :  اَلْْكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ربََّناَ 
 <najjaina : نَََّيْـناَ
 al-haqq : اَلْْقَ  
 nu“ima : نُـع مَِ 
 aduwwun‘ : عَدُو  

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

kasrah ( ) ىِي    maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِي  

 arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبِ  

6. Kata Sandang 

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

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سُ الَشَّمْ   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّلزْلَةَُ 

 al-falsafah : الَفَْلسَْفَةُ 
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 al-bila>du : الَبْلادَُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 <ta’murun : تََمُْرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنّـَوعُْ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Zila>l al-Qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

 billa>hبِِلل di>nulla>hدِيـنْاُللِ 

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

اللهِهُُفِْيْْحَْْةَِ  hum fi>rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl ‘Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : Sri Ayu Anggita 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

NIM : 20100116071 

Judul Skripsi : Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perayaan Maulid 

Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu, Kecamatan 

Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar 

Skripsi ini membahas tentang “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi 
Perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, 
Kabupeten Kepulauan Selayar” yang bertujuan untuk mengetahui: (1) Prosesi 
perayaan maulid Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, 
Kabupaten Kepulauan Selayar (2) Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi 
perayaan maulid Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, 
Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan 
pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kaburu, Kecamatan 
Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan 
simpulan data. Keabsahan data dilakukan dengan uji triangulasi data 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa: 
prosesi perayaan maulid Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu, Kecamatan 
Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu: 1) menyucikan diri dan 
menyiapkan keperluan maulid ketika masuk bulan Safar, 2) ambelu’, 3) barzanji, 
dan 4) silaturahim dan makan bersama di rumah penduduk Desa Kaburu. 
Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi perayaan 
maulid Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu, yaitu: 1) meningkatkan kecintaan 
kepada Nabi Muhammad saw., 2) memperbanyak membaca salawat kepada Nabi 
Muhammad saw., 3) menjunjung tinggi adat dan budaya yang sesuai dengan ajaran 
agama, 4) mempererat silaturahim antar sesama muslim, 5) belajar cara menghargai 
sesama manusia dan tidak menganggap lemah kaum perempuan, 6) memuliakan 
dan menjamu tamu serta berbagi kepada sesama, 7) mengajarkan atau mendidik 
anak cara bersikap sopan dan santun serta cara berbicara dan berpakaian yang sopan, 
dan 8) menjaga kebersihan dan kesucian diri. 

Penelitian ini memiliki implikasi bagi beberapa kalangan, yaitu: 1) Bagi 
mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai tradisi atau kearifan lokal, 
hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan wawasan yang berhubungan 
dengan kearifan lokal dan menambah bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, 
2) Bagi tokoh masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait dengan 
tradisi perayaan maulid Nabi Muhammad saw. yang ada di Desa Kaburu yang 
belum banyak orang mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam perayaannya. 3) 
Bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pegangan atau referensi 
materi ajar terkait materi budaya setempat sekaligus untuk memperkenalkan budaya 
setempat.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tingkat kehidupan di dunia, manusia sebagai makhluk yang diberkahi 

dengan fitrah, akal pikiran, hati nurani, kemauan serta amanah, telah menempati 

kedudukan tertinggi dibanding dengan makhluk lain, sesuai dalam QS al-Isra’/17: 

70. 

نَ  الْبَِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْ فِِ  آدَمَ وَحَْلَْناَهُمْ  بَنِِ  خَلقَْناَ  وَلقََدْ كَرَّمْناَ  وَفَضَّلْناَهُمْ عَلَىٰ كَثِيٍْ مَِّنْ  الطَّي بِاَتِ  مِنَ  اهُمْ 
  تَـفْضِيلًا 

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan.1 

Potensi yang dimiliki manusia itu dapat melahirkan berbagai kebudayaan 

yang sangat berdampak di dalam ruang kehidupan. Mereka berperan sebagai 

pencipta budaya, dan pendukung serta pewaris berjalannya kebudayaan secara 

turun temurun. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang dituntut untuk mampu bekerja 

sama sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Seperti halnya dalam dunia 

pendidikan, manusia dalam mengembangkan pengetahuannya tentu memerlukan 

seorang pendidik baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun dari masyarakat 

yang sangat berperan penting dalam pendidikan karena pendidikan tidak cukup 

dilakukan secara individual, tetapi harus dilaksanakan secara bersama-sama.  

Masyarakat ikut mengambil tanggung jawab dalam dunia pendidikan. 

Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang saling berhubungan 

 
1Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Depok: Al Huda, 2018), h. 289. 
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yang dihubungkan oleh kesatuan negara, budaya dan agama. 2  Lingkungan 

masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat kuat untuk menentukan arah 

pendidikan anak, salah satunya pengaruh kebudayaan yang terdapat dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Kebudayaan dan pendidikan harus saling mendukung agar terbangun 

karakter dalam diri seseorang Nilai-nilai dalam kebudayaan dapat membangun 

karakter manusia pendukungnya, dan pendidikan harus dapat membangun 

kepribadian agar manusia memiliki karakter yang baik dan berguna untuk negara.3 

Selain kebudayaan dan pendidikan, bagian penting lain dari kehidupan 

manusia adalah agama. Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang berbeda dan 

tidak dapat disamakan, tetapi di antara keduanya dapat saling memengaruhi. Agama 

memengaruhi sistem kepercayaan dan praktik-praktik kehidupan, sebaliknya 

kebudayaan pun dapat memengaruhi agama, terutama terhadap cara agama itu 

diinterpretasikan serta cara pelaksanaan ritual-ritual agama.4 

Tidak ada agama yang bebas dari pengaruh budaya, termasuk pengaruhnya 

pada masyarakat muslim di Selayar, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang 

mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad saw. setiap bulan Rabi’ul Awwal 

dengan melakukan tradisi-tradisi tertentu. 

Perayaan maulid Nabi ini bagi sebagian besar kalangan masyarakat di dunia 

merupakan salah satu apresiasi bentuk kecintaan mereka kepada Nabi saw. Akan 

tetapi sebuah perayaan, terutama yang terkait dengan agama tentu tidak akan 

terlepas dari adanya pro dan kontra. 

 
2Muhammad Rusydi Rasyid, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Gowa: Pusaka Almaida, 2017), 

h. 161. 

3 Ade Putra Panjaitan, Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan: Membangun Pendidikan 

Berbasis Budaya Lokal (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 20. 

4 Wahyuni, Agama dan Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya, dan 

Tradisi Sosial (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 9. 
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Proses perselisihan ini ada pada dua poin: Pertama, pihak yang pro pada 

maulid beralasan bahwa pada al-Qur’an serta al-Sunnah dijumpai beberapa dalil 

yang membolehkan pelaksanaan maulid Nabi. Melalui dalil-dalil itu mereka 

simpulkan, bahwa perayaan maulid Nabi itu sah menurut syariat Islam. Perayaan 

maulid ini telah dilaksanakan oleh kaum muslimin di berbagai negara muslim 

selama ratusan tahun, sehingga hal ini dianggap sebagai ijma’ ummat. Kedua, 

dalam pandangan pihak yang kontra, maulid Nabi dikategorikan bid’ah karena 

perayaan ini tidak pernah diilustrasikan oleh Rasulullah ataupun sahabat. Karena 

melakukan bid’ah, mereka kemudian dituduh sesat, karena dalam riwayat dikatakan 

setiap bid’ah adalah hal yang menyesatkan. Pelaku maulid juga dianggap meniru 

tindakan umat kristiani yang merayakan hari kelahiran Yesus Kristus setiap tanggal 

25 Desember.5 

Sebagai hakikat perbedaan pendapat, menurut peneliti adalah suatu hal yang 

wajar apabila ada kalangan yang pro dan ada kalangan yang kontra. Asalkan 

perbedaan tersebut tidak membuat mereka saling berpecah-belah, saling memusuhi, 

atau saling merendahkan, sesuai yang dijelaskan dalam QS al-Hujurat/49: 11. 

أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنوُا  يَ  أَنْ  لَ   خَيْْاً مِنـْهُمْ وَ  يَسْخَرْ قَـوْم  مِنْ قَـوْمٍ عَسَىٰ  أَنْ   لَ يَكُونوُا  نِسَاءٍ عَسَىٰ  نِسَاء  مِنْ 
  يَكُنَّ خَيْْاً مِنـْهُنَّ 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik 
dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 
kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.6 

Dari petikan ayat tersebut dapat dipahami bahwa kalangan yang pro 

terhadap maulid Nabi belum tentu lebih baik daripada kalangan yang kontra, begitu 

pun sebaliknya. Hal yang salah adalah apabila kedua kalangan tersebut mengaku 

 
5AM. Waskito, Pro dan Kontra Maulid Nabi (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 

2-3. 

6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516. 
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mencintai Nabi saw., namun tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai umat 

Islam dan tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. 

Terlepas dari banyaknya pro-kontra mengenai perayaan maulid Nabi, 

terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat diambil dari adanya peringatan 

tersebut. Dengan demikian, peneliti ingin mencari tahu tentang nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi perayaan maulid Nabi saw., 

khususnya perayaan maulid Nabi di Masyarakat Kaburu, Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

Berdasarkan uraian di atas, telah menunjukkan bahwa tradisi perayaan 

maulid Nabi mempunyai nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat di dalamnya, 

maka peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Nilai-nilai 

Pendidikan Islam dalam Tradisi Perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. di 

Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Prosesi perayaan maulid 

Nabi Muhammad saw. 

Perayaan maulid Nabi merupakan perayaan 

hari kelahiran Nabi Muhammad saw. 

sebagai bentuk penghormatan dan rasa 

syukur umat muslim terhadap kelahiran 

beliau. Prosesi perayaan maulid Nabi di 

Desa Kaburu terdiri dari: menyucikan diri 

dan menyiapkan keperluan maulid di bulan 

Safar, ambelu’, a’rate’ (barzanji), serta 

silaturahim dan makan bersama. 

2. Nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam tradisi 

1. Nilai akidah; nilai keimanan yang teguh 

seorang mukmin kepada Allah swt. 
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perayaan maulid Nabi 

Muhammad saw. 

2. Nilai ibadah; nilai perwujudan dari rasa 

keberimanan kepada Allah swt. 

3. Nilai akhlak; nilai yang menyangkut  

tingkah laku seseorang. 

4. Nilai kemasyarakatan; nilai yang 

menyangkut kehidupan sosial. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosesi perayaan maulid Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu, 

Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar? 

2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perayaan maulid Nabi 

Muhammad saw. di Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan 

Selayar? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini, kajian pustaka memiliki tujuan untuk 

memastikan bahwa tidak ada penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Di antara literatur yang mendukung penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fathurrozaq dengan judul “Nilai-

nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tedhak Siten di Desa Senden Kecamatan 

Kampak Kabupaten Trenggalek”. Penelitian ini membahas tentang tradisi tedhak 

siten dan dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Hasil dari penelitian ini 

adalah: 1) Tradisi tedhak siten ialah tradisi sebagai bentuk rasa syukur atas bayi 

yang menginjak usia tujuh bulan dalam penanggalan Jawa, mulai dari memandikan, 

mendandani bayi, memasukkan bayi dalam kurungan ayam, memilih benda dalam 
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bokor, dan lain-lain, 2) Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar warga Desa 

Senden agar di masa depan, anak diridhoi oleh Allah untuk menjadi pribadi yang 

lebih baik dalam menghadapi tantangan dunia, dan 3) Nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terdapat dalam tradisi tedhak siten yaitu toleransi, disiplin, memperkuat ikatan 

silaturahim dan hubungan kekeluargaan, ikhtiar, tawakal, kecintaan terhadap Nabi 

Muhammad saw., syukur, dan sedekah.7 Persamaan dengan penelitian ini yaitu 1) 

Menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada suatu tradisi, 2) Jenis 

penelitian yakni penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu 

objek dan tempat penelitian, dimana dalam penelitian Muhammad Fathurrozaq 

membahas tentang tradisi tedhak siten di Kabupaten Trenggalek, sedangkan penulis 

membahas tentang tradisi perayaan maulid Nabi di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Haninaturrahmah dengan judul “Nilai-nilai 

Pendidikan Islam dalam Tradisi Praja pada Perayaan Maulid Nabi Muhammad di 

Kota Mataram”. Penelitian ini membahas tentang tradisi praja yang berlangsung di 

kota Mataram pada perayaan maulid Nabi yang dikaitkan dengan nilai-nilai 

pendidikan Islam. Dalam penelitian ini menghasilkan: 1) Tradisi praja adalah 

tradisi yang diadakan untuk menghibur anak-anak yang akan dikhitan yang 

dilaksanakan bertepatan dengan perayaan maulid Nabi Muhammad saw., 2) 

Terdapat nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi praja, yaitu nilai ketauhidan, 

nilai kemasyarakatan, nilai tanggung jawab, nilai keberanian, nilai kesabaran, nilai 

keikhlasan-kasih sayang, dan nilai inovasi-kreasi.8 Persamaan dari penelitian ini 

adalah 1) Konteks penelitian adalah fenomena tradisi lokal dalam perayaan maulid 

Nabi, 2) Variabel penelitian adalah tradisi perayaan maulid, 3) Fokus penelitian 

adalah nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi perayaan maulid 

Nabi, 4) Jenis penelitian yakni penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari 

 
7Muhammad Fathurrozaq, “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tedhak Siten di 

Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek”, Skripsi (Malang: Fak. Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 93. 

8 Haninaturrahmah, “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Praja pada Perayaan 

Maulid Nabi Muhammad di Kota Mataram”, Skripsi (Mataram: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Mataram, 2017), h. 107-108. 



7 
 

 
 

penelitian ini yaitu objek dan tempat penelitian, dimana dalam penelitian 

Haninaturrahmah dilaksanakan di Kota Mataram, sedangkan penulis melakukan 

penelitian di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husain dengan judul “Nilai-nilai 

Pendidikan Islam dalam Tradisi Mulutan di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan 

Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara”. Penelitian ini membahas tentang tradisi 

mulutan/maulidan dan dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Hasil dari 

penelitian ini, yaitu: 1) Tradisi mulutan dilaksanakan pada tanggal 12 Rabi’ul 

Awwal sebagai puncak perayaan maulid yang dilakukan dari pagi hari di dalam 

masjid untuk melakukan pembacaan maulid syaraful anam, dan setelah selesai 

dibacakan doa salamat jamak dan doa tolak bala, serta 2) Nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam tradisi mulutan yaitu nilai dalam bidang aqidah, ibadah, akhlak, serta 

muamalah yang terbagi dalam nilai adab, doa, nazar, silaturahim, dan salawat.9 

Persamaan dengan penelitian ini yaitu: 1) Variabel penelitian adalah tradisi 

perayaan maulid, 2) Fokus penelitian adalah nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terkandung dalam tradisi perayaan maulid Nabi, 3) Jenis penelitian yakni penelitian 

kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu objek dan tempat 

penelitian, dimana dalam penelitian Muhammad Husain dilaksanakan di Kabupaten 

Barito Utara, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan penelitian ini 

memiliki tujuan untuk: 

a. Mengetahui prosesi perayaan maulid Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu, 

Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 
9Muhammad Husain, “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Mulutan di Desa Bintang 

Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara”, Skripsi (Banjarmasin: Fak. Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, 2017), h. 79-80. 
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b. Mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perayaan maulid Nabi 

Muhammad saw. di Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik kegunaan teoretis 

maupun kegunaan praktis bagi dunia pendidikan. Adapun kegunaan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam tradisi perayaan maulid Nabi Muhammad saw. di Desa 

Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi petunjuk dan pemahaman yang 

baik terkait dengan perayaan maulid Nabi, serta penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi para akademisi, para budayawan dan masyarakat umum agar 

senantiasa menjaga dan melestarikan kebudayaannya yang sejalan dengan ajaran 

agama Islam. 



 

9 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tradisi Perayaan Maulid Nabi 

Kata maulid adalah bentuk mashdar mim yang merupakan asal kata: walada, 

yalidu, wiladatan, maulidun, waldatun, wildatun, fa huwa walidun, wadzaka 

mauludun, lid, la talid, maulidun, mauladun, miladun, yang dari segi bahasa 

(etimologi) memiliki arti kelahiran.1 

Selain merupakan mashdar mim, kata maulid juga dapat dikategorikan 

sebagai isim zaman dan isim makan yang memiliki arti waktu kelahiran atau tempat 

kelahiran. Rasulullah saw. dilahirkan di Makkah, pada tanggal 9 Rabi’ul Awwal, 

tepatnya pada hari Senin, pada tahun terjadinya peristiwa pasukan bergajah atau 40 

tahun dari berlalunya pemerintahan Kisra Anusyirwan, tepatnya pada tanggal 20/22 

April 571 M.2 

Perihal waktu kelahiran Nabi Muhammad saw. ada perbedaan pandangan di 

kalangan para ulama. Terdapat beberapa riwayat dan pandangan perihal waktu 

kelahiran beliau. Riwayat yang paling terkenal menuturkan bahwa beliau lahir pada 

tanggal 12 Rabi’ul Awwal. Ada pula pandangan yang menyebutkan bahwa tanggal 

2, 8, 9, 10, 17 Rabi’ul Awwal adalah waktu kelahiran Rasulullah saw. Di samping 

pendapat tersebut, ada pula pendapat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah 

lahir pada bulan Muharram, Safar, Rabi’ul Akhir, Rajab, dan Ramadhan. Terdapat 

pula riwayat yang menjelaskan bahwa tanggal 12 Rabi’ul Awwal yang dominan 

 
1Syarif Mursal al Batawiy, Keagungan Maulid Nabi Muhammad Saw. (Cet. I; Jakarta: al-

Syarifiyyah, 2006), h. 13. 

2 Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, Ar-Rahiq al-Makhtum, terj. Hanif Yahya, 

Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad dari Kelahiran hingga Detik -detik Terakhir (Cet. 

I; Jakarta: Megatama Sofwa Pressindo, 2004), h. 70. 



10 

 

 
 

diketahui di kalangan masyarakat sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad saw. 

bukanlah waktu kelahiran beliau, melainkan waktu dimana beliau wafat.  

Diskursus terkait kapan Nabi saw. dilahirkan bukanlah bagian dari hukum 

syariat yang harus diperdebatkan karena beliau sendiri hanya memperjelas tentang 

hari kelahirannya yaitu pada hari Senin, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat 

Imam Muslim, ketika seseorang bertanya mengapa Rasulullah berpuasa pada hari 

Senin, beliau pun menjawab: 

 تُ فيِْهِ، وَيَـوْمُ بعُثِْتُ أوَْ أنُْزلَِ عَلَيَّ فيِْهِ ذَلِكَ يَـوْمُ وُلِدْ 
Terjemahnya: 

Hari itu (Senin) adalah hari di saat aku dilahirkan, dan hari aku diutus atau 
diturunkannya wahyu kepadaku.3 

Perbedaan pandangan para ulama mengenai waktu Nabi saw. dilahirkan 

menunjukkan bahwa tidak ada petunjuk yang jelas mengenai masalah ini, baik 

keterangan dari Nabi saw. maupun dari sahabat beliau. Sehingga perayaan maulid 

Nabi Muhammad saw. tidak harus dilaksanakan hanya pada tanggal 12 Rabi’ul 

Awwal, akan tetapi bisa dan seharusnya dilaksanakan setiap saat di setiap masjid 

supaya orang-orang khususnya umat muslim dapat merasakan cahaya Islam dan 

cahaya syariat di dalam lubuk hati mereka. 

1. Sejarah Maulid Nabi  

Perayaan maulid Nabi tidak pernah dilaksanakan di masa Rasulullah hingga 

masa tabi’ut tabi’in, dan tidak juga dilakukan oleh imam mazhab yang empat 

sehingga perayaannya menimbulkan banyak pro dan. Dari tinjauan sejarah, 

perayaan maulid telah berlangsung cukup lama. Terdapat tiga versi pendapat terkait 

sejarah peringatan maulid Nabi. 

 
3 Imam an-Nawawi, Riyadhus Sholihin, terj. Agus Hasan Bashori al-Sanuwi dan 

Muhammad Syu’aib al-Sanuwi, Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid 2 (Cet. I; Surabaya: Duta Ilmu, 

2003), h. 377. 



11 

 

 
 

Pertama, perayaan maulid yang dilaksanakan oleh kalangan Bani 

Ubaidiyah/Bani Fatimiyah di Mesir yang menganut paham Syiah Ismailiyah 

(Rafidhah). Era  kekuasaan dinasti tersebut pada tahun 362-567 H. Dirayakan 

pertama kali di masa pemerintahan Ma’add al-Mu’iz li-Dinillah. Perayaan maulid 

Nabi Muhammad saw. oleh Bani Ubaid hanyalah salah satu bentuk perayaan saja. 

Mereka juga merayakan hari Asyura, Maulid Fatimah, Maulid Ali, Maulid Hasan, 

Maulid Husain, dan lainnya. 

Kedua, perayaan maulid di kalangan Ahlu al-Sunnah wal Jamaah (Aswaja) 

diadakan pertama kali oleh Sultan Abu Said Muzhaffar Kaukabri, gubernur Irbil di 

wilayah Irak. Beliau hidup pada 549-630 H. Pada saat itu maulid Nabi dirayakan 

sebagai siasat untuk menghadapi ancaman Jengiz Khan, seorang raja Mongolia 

yang berambisi untuk menguasai dunia. Maulid diadakan selama 7 hari 7 malam. 

Beliau memberikan jamuan makanan, hadiah, berinfak kepada fakir miskin dan 

lainnya. Dalam perayaan tersebut, Muzhaffar Kaukabri mengundang para 

penceramah atau ulama untuk mengobarkan semangat juang umat muslim agar 

tetap semangat menjadi benteng pertahanan Islam. 

Ketiga, perayaan maulid yang dilaksanakan Sultan Shalahuddin al-Ayyubi 

(567-622 H), penguasa Bani Ayyubiyah. Tujuan beliau mengadakan perayaan 

maulid Nabi untuk membangkitkan semangat perjuangan umat muslim dalam 

melawan pasukan Salibis dari Eropa pada Perang Salib dan mengambil kembali 

Yerussalem dari kekuasaan kerajaan Salibis.4 

Perayaan maulid Nabi telah diadakan seluruh umat muslim di seluruh 

negara dan telah menjadi tradisi tahunan, kecuali di negara Arab Saudi. Sejak masa 

Sultan al-Muzhaffar dan setelahnya hingga sekarang, beberapa ulama beranggapan 

bahwa perayaan maulid Nabi merupakan hal yang baik. Bahkan Imam al-Suyuthi 

 
4AM. Waskito, Pro dan Kontra Maulid Nabi (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 

23-24. 
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menerbitkan karya khusus mengenai maulid Nabi yang memiliki judul Husn al-

Maqsid fi Amal al-Maulid. Oleh karena itu, perayaan maulid Nabi pada bulan 

Rabi’ul Awwal telah menjadi tradisi umat muslim di beberapa negara.5 

Perayaan maulid Nabi di Indonesia telah dilaksanakan oleh Wali Songo 

tahun 1404 M/808 H sebagai cara penyebaran agama Islam dengan melakukan 

kegiatan yang memancing daya tarik masyarakat untuk memeluk Islam. 6 

Masyarakat di berbagai daerah di Indonesia memiliki kebiasaan tersendiri dalam 

merayakan maulid Nabi, walaupun kerap kali tidak ada sangkut paut antara 

kegiatan yang dilakukan dengan kelahiran Nabi. Salah satunya perayaan maulid 

yang dilaksanakan oleh masyarakat Kaburu yang masih memegang teguh adat 

istiadat leluhur, sehingga sampai saat ini tradisi maulid dari tahun ke tahun masih 

senantiasa dirayakan dengan keunikan tersendiri. 

2. Dasar Hukum Maulid Nabi 

Peringatan maulid Nabi termasuk salah satu perayaan yang penting bagi 

umat Islam. Walaupun tidak ditemukan dalil nash yang nyata namun secara tersirat 

sebagian besar umat muslim menganggap perayaan maulid Nabi boleh-boleh saja 

karena tidak ada perintah dan larangan yang jelas. Namun, karena peringatan ini 

menurut kalangan Ahlu al-Sunnah wal Jamaah mulai dirayakan di masa 

pemerintahan Sultan al-Muzhaffar di awal abad ke-6 Hijriah, jauh dari masa 

Rasulullah hingga generasi tabi’ut tabi’in dan tidak pernah dirayakan di kurun masa 

itu, sehingga ada pihak yang berpandangan bahwa perayaan maulid Nabi 

merupakan bid’ah karena tidak pernah diilustrasikan Nabi Muhammad saw., selain 

itu mereka menganggap setiap bid’ah mengarah kepada kesesatan. 

 
5 Ahmad Suriadi, “Akulturasi Budaya dalam Tradisi Maulid Nabi Muhammad di 

Nusantara”, Khazanah 17, no. 1 (2019): h. 175. 

6Udji Asiyah, Dakwah Kreatif: Muharram, Maulid Nabi, Rajab, dan Sya’ban (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 25. 
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Abu Bakar Ibn al-‘Arabi, seorang ahli bahasa terkemuka menyatakan 

bahwa: “Perkara baru belum tentu tercela semata-mata karena secara etimologi 

disebut bid’ah atau muhdats. Akan tetapi bid’ah tercela yaitu perkara baru yang 

mengingkari sunnah, dan muhdats tercela yaitu perkara baru yang mengarah kepada 

hal yang sesat”.7 

Pendapat beliau sejalan dengan pendapat Imam al-Suyuthi, Imam al-

Sakhowi, dan Ibnu Hajar al-Asqolani yang mengemukakan bahwa maulid adalah 

perkara baru dan tidak pernah dilaksanakan oleh ulama salaf, akan tetapi perayaan 

maulid merupakan perbuatan baik selama menjauhi segala perkara bid’ah tercela 

yang terdapat dalam perayaan maulid.8 

Nabi Muhammad merupakan sebuah karunia dan rahmat bagi seluruh alam, 

sebagaimana disebutkan dalam QS al-Anbiya/21: 107. 

إِ  أَرْسَلْناَكَ   رَحَْْةً للِْعَالَمِيَ  لَّ وَمَا 
Terjemahnya: 

Dan tidaklah Kami mengutus engkau, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
seluruh alam.9 

Dari dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad 

merupakan sebuah anugerah terbesar bagi alam semesta yang patut disyukuri oleh 

umat Islam. Perayaan maulid Nabi merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan 

rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad saw., karena dalam perayaan itu 

didapati amalan-amalan yang menuntut umat Islam untuk senantiasa mengingat dan 

mencintai Nabi saw., seperti membaca salawat, mendengar kisah kehidupan beliau, 

dan sebagainya. 

 
7Kholilurrohman, Wewangian Semerbak dalam Menjelaskan Tentang Peringatan Maulid 

Nabi (Tangerang: Nurul Hikmah Press, 2018), h. 3-4. 

8Muhammad Ajib, Maulid Nabi Muhammad Antara Sunnah dan Bid’ah (Jakarta: Rumah 

Fiqih Indonesia, 2018), h. 7-9. 

9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Depok: Al Huda, 2018), h. 331. 



14 

 

 
 

Selain hadis tersebut, dalil disunahkan puasa pada hari Senin juga 

merupakan dalil untuk memperkuat hukum maulid Nabi. Meskipun bagi mayoritas 

kaum muslim hadis tersebut merupakan hadis tentang keistimewaan hari Senin 

karena merupakan hari kelahiran Nabi saw., akan tetapi hadis ini pula yang menjadi 

salah satu dasar bagi kalangan yang merayakan maulid Nabi untuk melakukan 

perayaan maulid.  

 يِ ثنَ الِ   ومِ عَن أَبِ قَـتاَدَة الْنَصَاريِ رَضِي اللهُ عَنهُ أَن رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَليَهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ عَن صَومِ يَ 
 يَّ لَ عَ   لَ نزِ أُ   يهِ فِ وَ   دتُ لِ وُ  يهِ : فِ الَ قَ ف ـَ

Terjemahnya: 

Diriwayakan dari Abu Qatadah al-Ansari ra., ketika Rasulullah saw. ditanya 
mengenai puasa Senin. Beliau menjawab, “Pada hari tersebut aku dilahirkan 
dan diturunkan wahyu untukku”.10 

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. memuliakan 

hari kelahirannya, maka sepantasnya umat Islam juga memuliakan hari kelahiran 

beliau, baik itu dengan cara melaksanakan puasa sunnah tiap hari Senin atau 

merayakan maulid Nabi tiap tahunnya sebagai bentuk kecintaan kepada beliau. 

Dengan adanya dalil-dalil di atas, hukum merayakan maulid Nabi 

diperbolehkan dalam rangka memuliakan hari kelahiran Nabi saw. selama 

mengingkari perkara-perkara bid’ah yang tercela di dalam perayaannya. 

3. Prosesi Perayaan Maulid Nabi  

Islam selaku agama universal, sering kali berjumpa dengan tradisi lokal 

yang beraneka ragam yang membuat wajah Islam tidak sama di berbagai tempat. 

Keberadaan tradisi lokal sangatlah memperkaya khazanah keIslaman, salah satunya 

tradisi maulid Nabi yang bertujuan untuk memuliakan Nabi Muhammad saw. 

Di Indonesia, waktu maulid Nabi merupakan hari besar dan menjadi hari 

libur nasional. Perayaannya diadakan di masjid, majelis ta’lim, surau, dan pondok 

 
10 Imam an-Nawawi, Riyadhus Sholihin, terj. Agus Hasan Bashori al-Sanuwi dan 

Muhammad Syu’aib al-Sanuwi, Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid 2 , h. 377. 
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pesantren dengan berbagai cara yang semarak serta dengan beragam acara 

tergantung daerah masing-masing. Malam hari di tanggal 12 Rabi’ul Awwal adalah 

puncak dari perayaan ini. Lazimnya mereka membacakan sirah nabawiyah (sejarah 

kehidupan Nabi semenjak lahir hingga wafat) dalam bentuk prosa secara bergantian 

dan biasanya dibaca sambil dilagukan.  

B. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Secara struktur kaidah bahasa Indonesia, pendidikan Islam terdiri atas dua 

kata yaitu pendidikan dan Islam. Dalam memaknai pendidikan Islam, diperlukan 

pemahaman terhadap konsepsi Islam yang tepat. Dalam bahasa Arab, kata Islam 

merupakan bentuk mashdar dari kata ـــلم ـــلم  -اسـ ـــلام  -يسـ اسـ  , yang berarti taat, tunduk, 

patuh, dan berserah diri. Apabila Islam hanya diasumsikan dengan definisi 

etimologi, yaitu tunduk serta patuh, maka siapa saja yang tunduk atau patuh dapat 

dikatakan sebagai umat muslim. Nabi Muhammad saw. menggambarkan makna 

Islam dalam berbagai sabda beliau, di antaranya dalam hadis berikut. 

اللهُ عَليَهِ وَ سَلَّمَ  اللهعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ   اُلله نِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ عَ  سٍ، شَهَادَةِ  خَْ   عَلى: بنَُِِ الِْسْلَامُ  صَلَّى 
وَحَجِ  اْلبـَيْتِ، وَصَوْمِ رمََضَانَ.وْلُالله اُلله، وَانََّ مَُُمَّدًارَسُ لَإِلٰهَ إِلَّ أَنْ  وَاِقاَمِ الصَّلَاةِ، وَايِْـتاَءِالزَّكَاةِ،   ،  

Terjemahnya: 

Dari Ibn Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Islam dibangun 
dengan lima dasar utama; persaksian bahwa tidak ada yang patut disembah 
kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, 
menunaikan zakat, haji ke ka’bah, dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari-
Muslim).11 

Hadis yang menjelaskan makna tentang Islam tersebut telah memberikan 

gambaran tentang konsep “Islamic worldview”. Syahadat menggambarkan 

hubungan langsung antara konsep Tuhan dan kenabian dalam Islam. Konsep 

 
11 Imam an-Nawawi, Riyadhus Sholihin, terj. Agus Hasan Bashori al-Sanuwi dan 

Muhammad Syu’aib al-Sanuwi, Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid 2 , h. 277. 
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kenabian Muhammad saw. menduduki posisi fundamental karena hanya lewat 

wahyu yang diterimanya, dijelaskan segala sesuatu mengenai Allah dan mengenai 

bagaimana cara manusia untuk beribadah kepada-Nya.12 Sehingga Islam bukanlah 

sebuah agama yang hanya mengajarkan ketundukan atau kepatuhan pada Tuhan, 

melainkan Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yang 

telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah untuk hanya mengimani Allah 

swt., satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. 

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara.13 

Dalam bahasa Arab, terdapat beragam istilah yang mengacu pada pengertian 

pendidikan, seperti tarbiyah, ta’dib, dan ta’lim, tabyin, tadris, dan masih banyak 

lagi istilah lain yang umum diartikan dengan pendidikan. Walaupun demikian, 

istilah yang paling sering digunakan untuk pengertian pendidikan adalah tarbiyah. 

Secara bahasa, kata tarbiyah berasal dari tiga akar kata, yaitu: 1) Berasal 

dari kata rabba-yarbu yang berarti tumbuh, bertambah atau berkembang, 2) Berasal 

dari kata rabbi-yarba yang berarti tumbuh menjadi lebih besar, menjadi lebih 

dewasa, 3) Berasal dari kata rabba-yarubbu yang berarti memperbaiki, mengurus 

dan mendidik, mengatur, dan memimpin. Konsep yang ketiga ini dapat dicermati 

dalam QS al-Isra’/17: 24. 

ارْحَْْهُمَا كَمَا ربَّـَياَنِِ صَغِيْاً لََمَُا جَناَحَ الذ لِ  مِنَ الرَّحَْْةِ وَقُلْ رَبِ    وَاخْفِضْ 
 

12Adian Husaini, Pendidikan Islam: Membentuk Manusia Berkarakter (Jakarta: Cakrawala 

Publishing, 2012), h. 6-7. 

13Departemen Pendidikan Nasional, UU Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Jakarta: Cemerlang, 2003), h. 3. 
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Terjemahnya: 

Dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih saying dan 
ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah keduanya, sebagaimana mereka 
berdua telah mendidik aku waktu kecil”.14 

Dalam beberapa tafsir, ayat tersebut merupakan ayat yang menitikberatkan 

kewajiban anak terhadap orang tua, tetapi term “rabba” dalam petikan ayat tersebut 

yang diartikan mendidik, mengasuh, memelihara menjadikan kata tarbiyah dapat 

diartikan sebagai pendidikan yang merupakan pembentukan istilah dari kata rabba. 

Pada konteks pendidikan Islam, para penulis kontemporer dari kalangan 

muslim Arab, mayoritas menggunakan kata tarbiyah untuk pengertian pendidikan. 

Terdapat banyak buku yang memaparkan tentang teori-teori pendidikan Islam 

dengan menggunakan istilah al-Tarbiyah al-Islamiyah. Nama kementerian di 

beberapa negara Arab yang mengurusi bidang pendidikan juga dinamakan Wizarat 

al-Tarbiyah. Di Indonesia sendiri, fakultas pendidikan di Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam Negeri, yang menyiapkan guru-guru dalam bidang pendidikan 

termasuk guru Pendidikan Agama Islam diberi nama Fakultas Tarbiyah.15 

Selain digunakan dalam bidang yang menyangkut dengan pendidikan, kata 

tarbiyah oleh orang Arab digunakan untuk menyebut makhluk hidup selain 

manusia (tumbuhan dan hewan) yang memiliki makna menernakkan dan 

memelihara.16 Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Naquib 

al-Attas bahwa term tarbiyah meliputi segala sesuatu yang dapat dipelihara, tumbuh 

dan dikembangkan, sedangkan di dalam Islam pendidikan merupakan sesuatu yang 

dikhususkan untuk manusia. Menurut beliau, digunakannya term tarbiyah untuk 

pendidikan Islam agak terlalu dipaksakan karena tidak merepresentasikan secara 

kesuluruhan inti dan proses pendidikan Islam.17 

 
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 284. 

15 Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern (Cet. I; 

Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 43-44. 

16 Umum B. Karyanto, “Makna Dasar Pendidikan Islam (Kajian Semantik)”, Forum 

Tarbiyah 9, no. 2 (Desember 2011): h. 159. 

17Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern , h. 44. 
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Selain Syekh al-Attas, Abdul Fattah al-Jalal, seorang ahli pendidikan 

Universitas al-Azhar, juga mengemukakan bahwa tarbiyah yang dimaksud dalam 

QS al-Isra’/17: 24 adalah pendidikan dan pemeliharaan anak yang berlangsung 

pada masa bayi sampai masa kanak-kanak. Sehingga pemberian bimbingan atau 

penyuluhan setelah masa itu bukan lagi termasuk dalam pengertian pendidikan.18 

Terlepas dari banyaknya argumen yang mengkritisi penggunaan kata 

tarbiyah sebagai padanan kata pendidikan, akan tetapi kata tarbiyah dan berbagai 

kata yang serumpun dengannya inilah yang paling sering dijumpai dalam al-Qur’an 

dan digunakan dalam dunia pendidikan dibanding istilah-istilah lainnya. 

Abuddin Nata mengemukakan bahwa tarbiyah merupakan proses 

menumbuhkan dan mengembangkan secara optimal potensi yang ada dalam diri 

peserta didik dengan cara memelihara, memperbaiki, dan mengatur sesuai dengan 

yang telah direncanakan secara baik, teratur, dan berkesinambungan. 19  Dari 

pendapat yang dikemukakan Abuddin Nata tersebut telah mencakup tujuan 

pendidikan, yakni menumbuhkan kecakapan peserta didik serta 

mengembangkannya baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik, dan juga 

mencakup proses pendidikan, yaitu memelihara, mengasuh, merawat, 

memperbaiki, dan mengatur. 

Para pakar pendidikan Islam mengemukakan argumen yang bervariasi, di 

antaranya: 

1. Zakiah Daradjat, menyatakan pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang 

bertujuan menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia sesuai dengan 

tuntunan Islam.20 

 
18Ahmad Syah, “Term Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib dalam Pendidikan I slam”, Al-Fikra: 

Jurnal Ilmiah Keislaman 7, no. 1 (Januari-Juni 2008): h. 144-145. 

19Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. III; Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 6.  

20 Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2005), h. 245.  
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2. Ahmad Tafsir, mengemukakan pendidikan Islam itu ialah bimbingan dari 

seseorang kepada seseorang sehingga ia dapat berkembang sesuai dengan ajaran 

Islam.21 

3. Bukhari Umar, mengemukakan pendidikan Islam itu merupakan proses 

menginformasikan, mendalami, dan menghayati ilmu pengetahuan dan kualitas 

peserta didik dengan cara menumbuhkan dan mengembangkan potensinya agar 

tercapai hidup yang sempurna dan selaras dalam berbagai aspek.22 

Dari ketiga pendapat tokoh tersebut, dapat dirumuskan secara ringkas 

bahwa pendidikan Islam adalah upaya seseorang dan sekelompok orang agar 

potensi yang terdapat pada diri manusia dapat berkembang sejalan dengan tuntunan 

agama Islam agar seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. 

2. Landasan Pendidikan Islam 

Segala upaya dan perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu tujuan 

hendaknya memiliki landasan yang jelas serta kuat terarah dengan jelas tujuan yang 

hendak dicapai. Landasan utama pendidikan Islam adalah al-Qur’an dan al-Sunnah 

yang diyakini memiliki kebenaran yang mutlak, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan manusia dimana saja dan kapan saja. Ahmad D. Marimba menyatakan 

dengan tegas terkait landasan pendidikan Islam itu adalah firman Allah swt. dan 

Sunnah Rasulullah saw. Di atas kedua pilar inilah dibangun konsep dasar 

pendidikan Islam. Apabila pendidikan ibarat bangunan, maka yang menjadi 

pondasinya adalah al-Qur’an dan al-Sunnah.23 

Mengutip pendapat Hasan Langgulung, Bukhari Umar menyatakan 

landasan pendidikan Islam terdiri dari 6 macam, yaitu al-Qur’an, al-Sunnah, kata-

 
21 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Cet. XI; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 32.  

22Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 29.  

23Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al-Ma’arif, 1962), 

h. 38.  
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kata sahabat (madzhab shahabi), kemaslahatan umat (maslahah al-mursalah), 

tradisi atau adat kebiasaan masyarakat (‘urf), dan hasil pemikiran para ahli Islam 

(ijtihad).24  

Berdasarkan pendapat tersebut, landasan pendidikan Islam dikelompokkan 

menjadi tiga macam, yaitu 1) Landasan utama, 2) Landasan tambahan, serta 3) 

Landasan operasional. Ketiga landasan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Landasan Utama 

1) Al-Qur’an 

Al-Qur’an ialah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah saw. 

dengan perantara Malaikat Jibril yang berisi petunjuk dan pedoman paling lengkap 

bagi manusia, terutama umat Islam. Al-Qur’an mengajarkan dan menuntun manusia 

agar senantiasa menggunakan akal dan pikirannya untuk berpikir, mengkaji dan 

mengambil hikmah dari seluruh ciptaan Allah swt. 

Salah satu misi yang dibawa Islam adalah melaksanakan pendidikan serta 

pengajaran. Pentingnya pendidikan dapat diketahui dari ayat yang diwahyukan 

pertama kali kepada Nabi Muhammad saw. Selain membahas tentang keimanan, 

juga berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran.  

Allah swt berfirman dalam QS al-‘Alaq/96: 1-5. 

رأَْ بِٱسْمِ ربَِ كَ ٱلَّذِى خَلَقَ  نَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ   (1)  ٱقـْ ٱلَْْكْرمَُ  (2 )ٱلِْنسَٰ رأَْ وَربَ كَ   ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ  (3) ٱقـْ
لََْ يَـعْلَمْ  (  4) نَ مَا     (5)عَلَّمَ ٱلِْنسَٰ

Terjemahnya:  

1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 2) Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3) Bacalah dan Tuhanmu 
lah yang Maha Mulia, 4) Yang mengajar (manusia) dengan pena. 5) Dia 
mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.25 

Secara tersirat, ayat tersebut menerangkan tentang pentingnya belajar 

mengajar. Terdapat berbagai term yang berhubungan dengan belajar mengajar yang 

 
24Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, h. 32.  

25Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 597. 
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ditemukan, di antaranya term iqra’ dan term ‘allama. Term iqra’ pada ayat tersebut 

terulang sebanyak dua kali yaitu pada ayat pertama dan ketiga. Perintah iqra’ 

(membaca) pada ayat pertama memiliki maksud sebagai perintah mempelajari 

mengenai segala hal yang belum diketahui, sedangkan pada ayat ketiga memiliki 

maksud untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dengan demikian, dibutuhkan 

upaya maksimal dalam pendidikan serta memfungsikan segala komponen berupa 

segala potensi yang terdapat dalam diri manusia, sehingga tujuan pendidikan dapat 

tercapai. Term lain yang menunjuk ke arah pendidikan, yaitu term al-qalam yang 

mengisyaratkan pada sarana untuk kegiatan menulis dan malam ya’lam yang 

menunjukkan pada objek dalam pendidikan.26 

Dari ayat tersebut, Allah memberitahukan Dia lah Yang Maha Mengetahui, 

Maha Pemurah, dan Maha Kuasa. Pengetahuan-Nya mencakup seluruh hal, dan Dia 

Maha Pemurah yang tiada batas, sehingga Dia berkuasa dan berkenan mengajarkan 

apa yang tidak diketahui oleh manusia. 

2) Al-Sunnah 

Secara bahasa, sunnah mengacu pada jalan atau cara yang telah menjadi 

tradisi, praktik, arah, tindakan, peraturan atau ketentuan.27  Sedangkan menurut 

istilah pengertian sunnah, terdapat perbedaan pandangan antar para ulama karena 

disiplin ilmu yang dimiliki dan cara mereka dalam memahami posisi Nabi saw. 

berbeda-beda, di antaranya: 

Pertama, menurut ulama hadis (muhadditsin), mereka memberikan 

pengertian terminologis al-Sunnah sebagai seluruh hal yang berhubungan dengan 

akhlak, tabiat, berita, perbuatan, dan perkataan beliau, baik yang telah ditetapkan 

sebagai hukum syar’i maupun tidak. Kedua, menurut ulama ushul fiqh (ushuliyun), 

 
26 La Ode Ismail Ahmad dan Ibrahim Nasbi, Tafsir Tarbawi II (Cet. I; Surakarta: 

Zadahaniva, 2016), h. 18-19.  

27Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Pengantar Ilmu Hadis (Cet. II; Surakarta: 

Zadahaniva, 2013), h. 3.  
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al-Sunnah yaitu sesuatu selain dari al-Qur’an yang sumbernya dari Nabi saw., 

berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan beliau yang patut dijadikan dalil 

hukum syara’. Ketiga, menurut ulama fiqh (fuqaha), al-Sunnah merupakan suatu 

perintah Nabi saw. dan tidak bersifat wajib, diberi ganjaran kebaikan bagi yang 

mengerjakan dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Keempat, menurut ulama 

maw’izhah (‘ulama al-wa’zhi wa al-irsyad), mengartikan al-Sunnah sebagai hal 

yang berlawanan dengan bid’ah, yakni segala hal yang berasal dari Nabi dan 

sahabat.28 

Definisi yang dipaparkan para ulama tersebut pada hakikatnya sama. Para 

ulama mendefinisikan al-Sunnah sebagai segala sesuatu, segala perintah, segala hal 

yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad saw. 

b. Landasan Tambahan 

1) Kata-kata sahabat (Madzhab shahabi) 

Sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw. 

dalam kondisi beriman serta meninggal dalam kondisi beriman. Perkataan mereka 

dapat dipegang karena Allah memberi pernyataan dalam QS at-Taubah/9: 100. 

ُ عَنـْهُ  وَالْْنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتّـَبـَعُوهُمْ بِِِحْسَانٍ رَضِيَ اللََّّ عَنْهُ وَأَعَدَّ  وَالسَّابقُِونَ الْْوََّلوُنَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ  مْ وَرَضُوا 
أبََدًالََمُْ جَنَّاتٍ تََْريِ تََْتـَهَا الْْنََْ  لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ,ارُ خَالِدِينَ فيِهَا   ذَٰ

Terjemahnya: 

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara 
orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka 
dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. 
Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah 
kemenangan yang agung.29 

Usaha-usaha para sahabat di bidang pendidikan Islam sangat memberikan 

pengaruh penting bagi berkembangnya pendidikan Islam hingga sekarang, seperti: 

 
28Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012), h. 6-9.  

29Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 203. 
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Abu Bakar mengodifikasi al-Qur’an, Umar bin Khattab sebagai bapak reaktuator 

terhadap ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai prinsip strategi pendidikan, 

Utsman bin Affan sebagai bapak pemersatu sistematika penulisan ilmiah melalui 

upaya mempersatukan sistematika penulisan al-Qur’an, dan Ali bin Abi Thalib 

sebagai orang yang merumuskan konsep-konsep pendidikan.30 

Madzhab shahabi merupakan landasan tambahan pendidikan Islam yang 

perlu dipertimbangkan oleh para ulama karena sahabat merupakan orang yang 

berjumpa dengan Nabi Muhammad saw. dan beriman, serta bersama beliau dalam 

waktu yang cukup lama. Sepeninggal Nabi saw. terdapat berbagai peristiwa baru 

yang hadir di kalangan sahabat, sehingga dituntut adanya pertimbangan madzhab 

shahabi. 

2) Ijtihad 

Ijtihad adalah usaha mencurahkan segala kemampuan dalam menyelidiki 

masalah agar didapati suatu hukum mengenai masalah tersebut dengan bertitik-

tolak pada al-Qur’an dan al-Sunnah.31 

Dalam dunia pendidikan, ijtihad sangat diperlukan dikarenakan globalisasi 

dari al-Qur’an dan al-Sunnah belum tentu menjamin tercapainya tujuan pendidikan 

Islam. Hal ini dikarenakan di dalam al-Qur’an serta al-Sunnah, ajaran Islam hanya 

menyangkut prinsip-prinsip utama. 

3) Kemaslahatan umat (Maslahah al-mursalah) 

Maslahah al-mursalah merupakan penetapan hukum mengenai hal-hal yang 

tidak disebutkan dalam nash dengan mempertimbangkan kemaslahatan hidup 

 
30Ahmad Riyadi, “Dasar-dasar Ideal dan Operasional dalam Pendidikan Islam”, Dinamika 

Ilmu: Jurnal Pendidikan 11, no. 2 (Desember 2011): h. 6. 

31Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh (Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 57-

58.  
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bersama yang bersendikan pada membawa kemaslahatan dan menolak 

kemudaratan.32 

Maslahah al-mursalah terbagi menjadi tiga macam kemaslahatan, yaitu: a) 

Kemaslahatan yang dijelaskan al-Quran serta al-Sunnah dan disepakati para ulama, 

b) Kemaslahatan yang bertolak belakang dengan dalil-dalil syara’ yang qath’i dan 

kebanyakan ulama tidak menerima ini, dan c) Kemaslahatan yang tidak disetujui 

para ulama, tidak diterangkan oleh syara’, dan tidak ada dalil yang menolaknya (al-

mursalah).33 

Maslahah al-mursalah termasuk salah satu landasan pendidikan Islam yang 

tidak boleh dilupakan, walaupun tidak disebutkan secara tekstual dalam nash, tetapi 

maslahah al-mursalah dibutuhkan oleh manusia. Akan tetapi dalam 

menggunakannya dibutuhkan berbagai persyaratan agar penggunaannya masih 

memperhatikan nilai-nilai syariah dan tidak terjatuh kepada keinginan hawa nafsu 

belaka. 

4) Tradisi atau adat kebiasaan masyarakat (‘Urf) 

‘Urf merupakan hal-hal yang diketahui manusia lalu mereka 

mempraktikkan atau meninggalkannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan.34 

Adapun syarat-syarat ‘urf yang dapat diterima oleh hukum Islam, antara lain: a) 

Tidak ada dalil tertentu untuk permasalahan tersebut baik dalam al-Qur’an maupun 

al-Sunnah, b) Tidak mengesampingkan nash syari’ah dalam penggunaannya serta 

tidak mengakibatkan kerusakan, kesempitan, dan kesulitan, dan c) Telah umum 

dilakukan dalam artian tidak dilakukan oleh beberapa orang saja.35 

 
32Nik Haryanti, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Malang: Gunung Samudera, 2014), h. 23.  

33 A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 86.  

34Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, h. 236.  

35A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, h. 89.  
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‘Urf sebagai salah satu sumber hukum Islam perlu menjadi pertimbangan 

para ulama dan syarat-syarat dalam pengaplikasiannya, karena Islam hadir bukan 

untuk memusnahkan tradisi yang berkembang dalam masyarakat, melainkan 

menyeleksi ‘urf yang ada, sehingga sejalan dengan Islam. Apabila ada ‘urf yang 

berlawanan dengan Islam, maka dimodifikasi agar selaras dengan nilai-nilai ajaran 

Islam. 

c. Landasan Operasional 

Landasan operasional pendidikan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Landasan historis; merupakan landasan yang membuat pendidik memiliki 

persiapan berdasarkan pengalaman yang telah lampau, berupa peraturan undang-

undang dan ketetapan tradisi. 

2) Landasan sosial; merupakan landasan pendidikan yang mencakup konteks 

budaya. 

3) Landasan ekonomi; merupakan landasan yang memberi sudut pandang 

mengenai kapasitas manusia, materi, keuangan, dan persiapan dalam mengelola 

keuangan, serta memiliki tanggung jawab atas anggaran pembelanjaan. 

4) Landasan politik dan administrasi; merupakan landasan yang memberi 

pemahaman ideologi dasar (akidah) sebagai ruang untuk meraih rencana dan tujuan 

yang telah dirancang. 

5) Landasan psikologis; merupakan landasan yang menginformasikan mengenai 

tabiat pendidik, peserta didik, metode praktik yang baik digunakan, pengukuran 

serta penilaian bimbingan dan penyuluhan. 

6) Landasan filosofis; merupakan landasan yang menunjukkan kemampuan 

untuk menentukan yang paling baik, memberi arah suatu sistem yang mengontrol 

dan memberi arah kepada semua landasan-landasan operasional lainnya.36 

 
36Ahmad Riyadi, “Dasar-dasar Ideal dan Operasional dalam Pendidikan Islam”, h. 7 -8. 
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Keenam landasan operasional pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan 

yang harmonis. Usaha pendidikan yang dilakukan menjadi lebih mudah mencapai 

tujuan yang diharapkan, ketika keenam landasan tersebut diwujudkan sebagai 

landasan operasional pendidikan Islam. 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan pendidikan Islam tidak bisa lepas dari tujuan hidup manusia dalam 

Islam, sebagaimana disebutkan dalam QS ali ‘Imran/3: 102 serta QS adz-

Dzariyat/51: 56 yaitu bertujuan membentuk individu-individu yang senantiasa 

bertakwa kepada Allah serta bermanfaat bagi masyarakat agar memperoleh 

kehidupan bahagia di dunia serta di akhirat. Tujuan hidup manusia dalam Islam 

inilah yang merupakan tujuan akhir pendidikan Islam. 

Tujuan pendidikan Islam menurut para ahli pendidikan Islam di antaranya: 

a. Ibnu Khaldun, mengemukakan ada dua tujuan pendidikan Islam, yakni: 

1) Tujuan pendidikan yang berorientasi kepada akhirat, yakni menjadikan 

manusia sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah.  

2) Tujuan pendidikan yang berorientasi kepada duniawi, yakni menjadikan 

manusia memiliki kesanggupan menghadapi seluruh bentuk persoalan kehidupan 

dunia.37 

Tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun tidak hanya cenderung 

pada hal-hal yang menyangkut duniawi, tetapi tujuan paling pertama dan utama 

dalam pendidikan adalah yang berorientasi pada akhirat, sehingga menciptakan 

manusia yang berakhlak baik sebagai khalifah di muka bumi. Tujuan pendidikan 

Islam tidak hanya membuat manusia sebagai orang yang ahli dalam keagamaan 

saja, melainkan juga menjadikan manusia yang melaksanakan seluruh isi ajaran 

Allah yang terdapat dalam al-Qur’an pada kehidupan sehari-hari. 

 
37 Siti Rohmah, “Relevansi Konsep Pendidikan Islam Ibnu Khaldun dengan Pendidikan 

Modern”, Forum Tarbiyah 10, no. 2 (Desember 2012): h. 270-271. 
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b. Al-Ghazali, menyatakan pendidikan Islam itu bertujuan akhir pada: 

1) Terbentuknya insan sempurna yang senantiasa mendekatkan diri kepada 

Allah. 

2) Terbentuknya insan sempurna yang memiliki kehidupan bahagia di dunia 

serta di akhirat.38 

Menurut al-Ghazali, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia 

paripurna yang menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan berusaha 

memperoleh ilmu dan menerapkan faedah atau fadhilah dari ilmu pengetahuan 

yang telah dipelajari, serta senantiasa ber-taqarrub kepada Allah. 

c. Athiyah al-Abrasyi, memberikan rumusan-rumusan tujuan pendidikan Islam 

antara lain: 

1) Membentuk insan yang memilik akhlak sempurna. 

2) Memperhatikan akhirat dan dunia sekaligus. 

3) Mempelajari ilmu untuk mendapatkan kenikmatan hidup dari ilmu yang 

dipelajari. 

4) Mempersiapkan insan untuk profesi tertentu sehingga ia mudah mencari 

rezeki.39 

Berdasarkan konsep tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan Athiyah al-

Abrasyi dapat dikemukakan bahwa pendidikan Islam memiliki tujuan utama untuk 

membentuk moral serta akhlak, sehingga tercipta manusia yang memegang moral 

tinggi dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak pantas dilakukan, 

berperilaku sopan beradab, keras kemauannya, berpikir secara rohaniah dan 

 
38 Zulkifli Agus, “Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Ghazali”, Raudhah: Jurnal 

Tarbiyah Islamiyah 3, no. 2 (Desember 2018): h. 22. 

39Imam Anas Hadi, “Analisis Kritis Pemikiran Pendidikan Progresif Muhammad ‘Athiyah 

al-Abrasyi (Perspektif Filsafat Pendidikan Islam)”, Jurnal Inspirasi 1, no. 3 (Januari-Juni 2018): h. 

267-271. 
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insaniah, dan waktunya digunakan untuk mendalami ilmu-ilmu duniawi dan ilmu-

ilmu keagamaan yang akan menjadikan hidup damai di dunia dan akhirat. 

d. Ahmad Tafsir, berpendapat bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk 

membentuk muslim yang paripurna yaitu muslim yang bertakwa, beriman, dan 

beribadah kepada Allah. Muslim yang paripurna mempunyai ciri-ciri seperti:  

1) Jasmaninya sehat, tangguh, dan terampil, 

2) Cerdas serta pandai akalnya, yaitu dapat menyelesaikan masalah dengan cepat 

dan tepat, serta secara ilmiah dan filosofis, dan juga memiliki dan mengembangkan 

sains dan filsafat, 

3) Hatinya takwa kepada Allah, yaitu dengan tulus menunaikan perintah Allah 

serta menjauhi larangan-Nya, dan hatinya berkemampuan berhubungan dengan 

alam gaib.40 

Pendidikan Islam menurut Ahmad Tafsir bertujuan agar tercipta manusia 

yang cerdas, mempunyai keterampilan yang membantu meningkatkan taraf 

kehidupannya, mempunyai hati nurani yang senantiasa mendekatkan diri kepada 

Allah, serta mampu menahan diri dari melakukan segala sesuatu yang tidak 

dibenarkan dalam agama. 

Dari beberapa pendapat para ahli pendidikan Islam tersebut, dapat dilihat 

bahwa tujuan pendidikan Islam adalah keseimbangan hidup, bukan sekadar untuk 

mengejar kepentingan duniawi, tetapi juga memperhatikan urusan ukhrawi. 

4. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Nilai menurut Drikarya adalah hakikat sesuatu yang menjadikan manusia 

layak untuk mengejarnya.41 Adapun menurut Rohmat Mulyana, nilai merupakan 

 
40Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, h. 50-51.  

41 Subur, “Pendidikan Nilai: Telaah tentang Model Pembelajaran”, Insaniyah: Jurnal 

Pemikiran Alternatif Pendidikan 12, no. 1 (Januari-April 2007): h. 2. 
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rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Nilai merupakan sesuatu yang 

diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri individu.42 

Berdasarkan pendapat para tokoh tersebut, nilai menjadi ukuran untuk 

memilih tindakan atau tujuan tertentu. Nilai tidak hanya menjadi acuan untuk 

bersikap dan melakukan sesuatu dalam masyarakat, tetapi juga dijadikan sebagai 

ukuran kebenaran suatu fenomena perbuatan yang ada dalam masyarakat. Persoalan 

nilai dalam kehidupan manusia sangat penting karena apapun yang dilakukan 

manusia tidak akan pernah terlepas dari nilai.  

Pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islami yang 

menekankan keseimbangan dan keselarasan hidup duniawi dan ukhrawi dan 

menanamkan perilaku batiniah yang berorientasi pada norma-norma ajaran Islam 

sehingga dapat membentuk pribadi jiwa Islami. Menurut Firawati, pendidikan 

Islam adalah sebuah proses memindahkan dan mewariskan nilai-nilai dari generasi 

yang satu ke generasi selanjutnya, baik nilai-nilai ilahiyah maupun nilai-nilai 

insaniyah, sehingga nilai-nilai ajaran Islam (nilai-nilai pendidikan Islam) dalam 

masyarakat terus berkelanjutan.43 

Jadi, peneliti memahami bahwa nilai-nilai pendidikan Islam merupakan 

standar, ukuran, atau prinsip-prinsip hidup untuk memilih tindakan atau tujuan 

tertentu yang terbentuk dalam jiwa seseorang berdasarkan al-Qur’an serta al-

Sunnah, bersifat duniawi dan ukhrawi sebagai pedoman terciptanya kehidupan 

selaras di dunia dan akhirat serta membentuk manusia menjadi manusia seutuhnya 

(Insan kamil). 

 
42Tri Sukitman, “Internalisasi Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran (Upaya Menciptakan 

Sumber Daya Manusia yang Berkarakter)”, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar 2, no. 2 (Agustus 

2016): h. 86. 

43 Firawati, “Transformasi Sosial dalam Nilai-nilai Pendidikan Islam di Kabupaten 

Sidenreng Rappang”, Edumaspul: Jurnal Pendidikan 1, no. 2 (Oktober 2017): h. 59. 
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Memperingati maulid Nabi Muhammad saw. terkandung beberapa nilai-

nilai pendidikan Islam yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu: nilai ilahiyah (akidah, 

akhlak, dan ibadah) dan nilai insaniyah (kemasyarakatan). Untuk memperjelas 

nilai-nilai pendidikan Islam tersebut, maka peneliti akan menguraikannya sebagai 

berikut: 

a. Nilai Akidah 

Akidah adalah sebuah istilah yang menunjukkan keimanan atau keyakinan 

yang kukuh seorang mukmin kepada Allah swt. yang bukan hanya sekadar 

menyatakan percaya, tetapi juga harus dimaknai sebagai cara seseorang 

melaksanakan segala perintah Allah, serta menjalankan segala nilai dalam akidah 

yang diyakininya. 

Akidah menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy merupakan berbagai kebenaran 

yang bisa diterima manusia secara menyeluruh berdasarkan akal, wahyu, serta 

fitrah. Kebenaran itu terpatri dalam hati manusia dan dipercaya secara pasti 

kebenaran dan kehadirannya, serta hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran 

tersebut ditolak.44 

Dalam pendidikan Islam, penanaman nilai akidah merupakan termasuk hal 

yang sangat utama, karena akidah termasuk hal dalam agama yang mendasar dan 

memiliki peran sebagai pendorong serta yang mewarnai berbagai aktivitas, baik 

aktivitas lahir maupun aktivitas batin. Akidah juga sangat memengaruhi sikap 

seseorang dalam kehidupan sehari-hari. 

Waktu terpenting dalam membina akidah yaitu pada masa kanak-kanak 

yang merupakan waktu keemasan (golden age) yang memiliki peran pokok untuk 

perkembangan selanjutnya. Mendidik anak di waktu belia seperti menoreh di atas 

batu, tidak lekas hilang, bahkan tertanam selamanya. 

 
44Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Cet. VII; Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 

Pengamalan Islam, 2002), h. 1-2.  
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b. Nilai Ibadah 

Ibadah menurut ulama tauhid adalah sikap diri dengan menjadikan Allah 

sebagai satu-satunya Tuhan yang pantas disembah, menghormati-Nya (ta’dzim), 

merendahkan diri, serta menundukkan jiwa kepada-Nya. 45  Imam al-Sya’rani 

mengemukakan bahwa ibadah adalah bukti nyata jika raga memiliki iman, karena 

iman bukan sekadar diucapkan serta diakui dalam hati, melainkan dibuktikan pula 

dengan sikap serta perbuatan.46 

Ibadah sebagai landasan untuk menyempurnakan keimanan merupakan 

suatu tonggak kehidupan yang sangat berarti dalam diri manusia, sehingga segenap 

dinamika kehidupan manusia harusnya berdasar pada prinsip serta nilai-nilai 

ibadah. Dalam pendidikan Islam, aspek ibadah termasuk salah satu aspek utama 

dalam sudut pandang agama, sebab ibadah adalah perwujudan rasa iman dan 

ketundukan seorang hamba kepada Tuhan yang dibuktikan dalam bentuk sikap dan 

perbuatan.  

c. Nilai Akhlak 

Akhlak menurut Ibnu Miskawaih adalah suatu kondisi jiwa, baik yang 

secara alami dan berasal dari watak, maupun yang terbangun dari kebiasaan serta 

latihan, sehingga jiwa melakukan tanpa adanya pemikiran dan pertimbangan 

terlebih dahulu.47 Sejalan dengan itu, Dedi Wahyudi mengemukakan bahwa akhlak 

merupakan sifat dasar manusia yang ada sejak lahir serta tertanam dalam dirinya, 

yang aktualisasinya dapat menimbulkan akhlak baik atau akhlak buruk karena 

 
45Yulita Futria Ningsih, dkk., Fiqih Ibadah (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 9.  

46 Sudarsono, “Pendidikan Ibadah Perspektif Al-Qur’an dan Hadits”, Cendekia: Jurnal 

Studi Keislaman 4, no. 1 (Juni 2018): h. 63. 

47 Nurul Azizah, “Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih Konsep dan Urgensinya dalam 

Pengembangan Karakter di Indonesia”, Progress: Jurnal Pendidikan Agama Islam 5, no. 2 

(Desember 2017): h. 186. 



32 

 

 
 

berasal dari dalam diri seseorang secara spontan.48 Sementara itu, Ahmad Amin 

secara singkat mendefinisikan bahwa akhlak merupakan kehendak yang 

dibiasakan.49 

Pendapat Ahmad Amin menunjukkan bahwa kebiasaan serta iradah 

(kehendak) adalah hal yang mendorong terbentuknya akhlak. Iradah itu harus 

terdapat kecenderungan untuk berbuat suatu hal, kemudian dilakukan secara 

berulang-ulang sehingga tidak membutuhkan pemikiran. 50  Dengan demikian 

akhlak adalah perbuatan yang telah menjadi kepribadian seseorang, yang tertanam 

kuat dalam jiwanya, yang dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa pemikiran yang 

panjang, serta tidak ada tekanan dari luar. 

Istilah akhlak seringkali dikaitkan dengan istilah etika dan moral karena 

juga menjelaskan tentang nilai baik serta nilai buruk sikap perbuatan seseorang. 

Akan tetapi akhlak memiliki pengertian lebih mendalam karena akhlak merupakan 

istilah yang bersumber dari al-Qur’an serta al-Sunnah, sedangkan tolok ukur etika 

yaitu pikiran atau akal, dan tolok ukur moral yaitu norma yang terdapat dalam 

masyarakat. Dalam akhlak, menetapkan perbuatan itu baik atau tidak barometernya 

dari ajaran Allah dan rasul-Nya.51 

Dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat pokok, baik sebagai 

individu maupun masyarakat dan bangsa. Jatuh bangunnya suatu bangsa tergantung 

pada bagaimana akhlak masyarakat yang menghuninya. Segala aspek ajaran Islam 

senantiasa memiliki orientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang 

mulia. Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlak.” (HR. Al-Baihaqi). Hadis ini menjelaskan pentingnya 

 
48 Dedi Wahyudi, Pengantar Akidah Akhlak dan Pembelajarannya (Cet. I; Yogyakarta: 

Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h. 2-3.  

49Badrudin, Akhlak Tasawuf (Cet. II; Serang: IAIB Press, 2015), h. 10.  

50Badrudin, Akhlak Tasawuf, h. 10.  

51Reksiana, “Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika”, Thaqafiyyat 19, no. 1 

(Juni 2018): h. 14. 
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peran akhlak untuk manusia dalam menjalani kehidupan. Hal ini sejalan dengan 

sejarah yang ada bahwa Rasulullah lebih berusaha sekuat tenaga menanamkan 

nilai-nilai akhlak dalam diri manusia ketika menjalankan dakwahnya. Sasaran 

akhlak mencakup berbagai aspek, yakni: akhlak terhadap Allah swt., terhadap diri 

sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap lingkungan. 

d. Nilai Kemasyarakatan 

Sejak lahir manusia membutuhkan orang lain, sehingga manusia harus 

bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Agar tercipta kehidupan sosial 

yang sejahtera, umat manusia harus melakukan hal-hal, seperti: saling mengasihi, 

saling menghargai, adil dalam bertindak, memelihara persaudaraan dengan erat, 

gotong royong, bermusyawarah, dll. 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, orang tua, 

pendidik, peserta didik, serta masyarakat. Dalam Islam, manusia dibebankan 

tanggung jawab atas apa yang terjadi di sekitar mereka. Sesuai dengan firman Allah 

dalam QS Ali ‘Imran/3: 110. 

تُ  تََمُْرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنوُنَ بِِللََِّّ  كُنـْ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ  أمَُّةٍ  أَهْلُ   ۗ  مْ خَيَْْ  وَلوَْ آمَنَ 
لَكَانَ خَيْْاً لََمُْ    مِنـْهُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ   ۗ  الْكِتاَبِ 

Terjemahnya: 

Kalian (umat Islam) merupakan umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman 
kepada Allah. Seandainya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 
mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka 
adalah orang-orang fasik.52 

Dalam ayat tersebut, secara tersirat menyatakan bahwa tanggung jawab 

manusia terutama umat Islam selain bersifat perorangan juga bersifat sosial 

kemasyarakatan. Masyarakat memegang tanggung jawab untuk saling membina, 

mensejahterakan, memerintahkan melakukan sesuatu yang baik, dan mencegah dari 

kemungkaran antar sesama manusia. 

 
52Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 64. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut 

Lexy J. Moleong merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami 

fenomena yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti 

tingkah laku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan 

dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan menggunakan berbagai metode alamiah.1 

Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana peneliti 

mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan 

perbuatan-perbuatan manusia, serta menampilkan hasil data apa adanya dan peneliti 

tidak berupaya untuk menjadikan angka atas data yang telah diperoleh. 

Pada dasarnya, peneliti kualitatif tertarik untuk mengetahui makna yang 

dipahami orang lain, misalnya cara seseorang memahami dunia mereka dan 

pengalaman yang mereka miliki di dunia. Dalam konteks penelitian kualitatif, 

peneliti lah yang mengonstruksikan dunia melalui refleksinya sebagai makhluk 

sosial, politik, dan budaya.2 

Penggunaan penelitian kualitatif sangat relevan dengan arah penelitian 

penulis untuk memahami dan mencari makna dibalik tradisi perayaan maulid Nabi 

Muhammad saw. di Desa Kaburu, yang diyakini terdapat nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam perayaannya. 

 
1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

h. 11. 

2J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keungulannya (Jakarta: 

Grasindo, 2010), h. 12.  
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Peneliti tertarik mengambil lokasi sebagai tempat 

penelitian karena peneliti menemukan tradisi yang unik dalam perayaan maulid 

Nabi Muhammad saw di Kabupaten Kepulauan Selayar, salah satunya yang biasa 

dilakukan oleh masyarakat Kaburu. Selain itu, peneliti ingin memperkenalkan 

bagaimana prosesi perayaan maulid Nabi di desa tersebut yang tentu saja 

mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi 

memiliki arti melihat, merekam, mengonstruksi realitas dengan menepis segala 

asumsi yang mengontaminasi pengalaman konkret manusia (subjek). 3  Menurut 

Husserl, penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi adalah penelitian 

untuk menemukan atau memahami suatu fenomena, dimana seseorang harus 

mengamati fenomena tersebut sejujur dan semurni mungkin. Fenomena hanya 

dapat dipahami oleh orang yang merasakan fenomena tersebut.4 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan fenomenologi merupakan 

pendekatan penelitian untuk mengamati sebuah fenomena yang terjadi pada 

seseorang atau kelompok masyarakat di suatu daerah atau yang peneliti alami 

sendiri. Penulis menggunakan pendekatan fenomenologi ini untuk memahami serta 

menganalis atau memperjelas data terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat 

Kaburu atas perayaan maulid Nabi Muhammad saw. 

 
3 Muhammad Farid, Fenomenologi dalam Penelitian Ilmu Sosial, (Cet. I; Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), h. 25.  

4 Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, Metodologi Penelitian Kualitatif: Berbagi 

Pengalaman dari Lapangan (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 119. 
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C. Sumber Data 

Data kualitatif merupakan data non-numerik dan berupa kata-kata. 

Pemilihan sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data. 

Adapun sumber data dari penelitian ini meliputi: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data asli yang diperoleh langsung oleh 

peneliti dari penelitian di lapangan terkait nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi 

perayaan maulid Nabi saw. Dalam memperoleh data, peneliti berhadapan langsung 

dengan sumber data yang dianggap memiliki kapasitas untuk memperoleh data.  

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu: tokoh adat, tokoh 

agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kaburu yang memiliki pemahaman dan 

pengalaman terhadap perayaan maulid Nabi saw. yang dilakukan. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung atau penunjang apabila 

diperlukan. Data sekunder ini dapat berupa dokumentasi seperti catatan, arsip, foto, 

rekaman video, dan lain-lain yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

perayaan maulid Nabi di Desa Kaburu dan yang berhubungan erat dengan 

permasalahan penelitian ini. Sumber data sekunder berguna untuk mengantisipasi 

adanya data primer yang kurang sesuai atau kurang meyakinkan kebenarannya, 

sehingga dengan adanya data sekunder dapat menjamin kelengkapan data 

penelitian, agar penelitian ini dapat berjalan secara akurat dan sesuai dengan realita 

yang ada di masyarakat. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 
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penelitian ini melalui beberapa pendekatan, yaitu wawancara, observasi, dan 

penelitian dokumen.  

1. Observasi/pengamatan 

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah suatu proses yang kompleks, yang 

mencakup segala proses biologis serta psikologis.5  Observasi dilaksanakan jika 

penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan apabila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Pengamatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan yang diteliti, 

aktivitas-aktivitas yang terjadi, individu-individu yang terlibat pada suatu aktivitas 

dan hubungan antar situasi, antar individu, dan antar kegiatan, sehingga peneliti 

bisa mengetahui secara langsung lapangan, proses, dan subjek. Observasi 

digunakan peneliti untuk memperoleh data primer. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dan merupakan kegiatan bertanya 

kepada narasumber (informan) mengenai informasi yang dibutuhkan. Wawancara 

digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin mengetahui 

suatu hal secara dalam melalui informan atau ketika peneliti ingin terlebih dahulu 

mengadakan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti. 

Data tersebut merupakan data primer dalam penelitian, sehingga proses wawancara 

merupakan proses yang penting dan harus dipersiapkan secara matang. Teknik 

wawancara ini bersumber pada laporan mengenai diri sendiri atau self-report, serta 

pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.6 

Tahapan wawancara yang harus dilaksanakan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan narasumber yang sesuai sebagai sumber data  

 
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 145. 

6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 

h. 231. 
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b. Peneliti membuat daftar pertanyaan yang mengacu pada rumusan masalah dalam 

penelitian. Daftar pertanyaan ini akan menjadi panduan sehingga data yang 

diperoleh tepat dan terhindar dari kesalahan 

c. Menentukan jadwal wawancara 

d. Peneliti melaksanakan tanya jawab dengan narasumber  

e. Peneliti merekam wawancara untuk dokumentasi 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan 

sebagai bahan dokumenter yang memberi kesempatan kepada peneliti untuk 

mengetahui apa yang telah terjadi di masa lalu, misalnya: autobiografi, surat, buku 

atau catatan harian, laporan, memorial, foto, cerita rakyat, data dari server dan 

flashdisk, data yang disimpan di situs web, dan lainnya.7 

Jadi, pengumpulan data dengan metode dokumentasi dalam penelitian ini 

merupakan pengumpulan data-data berupa dokumen yang berkaitan dengan tradisi 

perayaan maulid Nabi di Desa Kaburu, baik yang didapatkan dari masyarakat, 

catatan kepustakaan, dan lain-lain. Dokumen yang terkumpul akan melalui tahap 

seleksi sehingga data yang diperoleh relevan dengan objek penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan berbagai alat yang digunakan untuk 

memperoleh data. Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen yaitu pedoman 

observasi, pedoman wawacara, dan format dokumentasi, sehingga kebenaran 

sebuah data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi dalam penelitian ini merupakan alat ukur yang 

digunakan sebagai pedoman untuk mengamati objek penelitian di lapangan yang 

 
7M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h. 203. 



39 
 

 
 

berfungsi untuk memudahkan peneliti memberikan patokan dari pengamatan yang 

dilaksanakan, agar observasi tetap berada dalam tujuan, yakni memperoleh data 

yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perayaan maulid 

Nabi di Desa Kaburu. Adapun pedoman observasi yang digunakan yaitu lembar 

observasi atau alat lain untuk menangkap peristiwa yang terjadi pada perayaan 

maulid Nabi di Desa Kaburu. 

2. Pedoman Wawancara 

Secara struktur, pedoman wawancara mencakup tiga bagian, yaitu: 

Pertama, opening adalah kegiatan awal yang berisi tentang salam, perkenalan, ice 

breaking, yang berfungsi untuk mencatat kegiatan atau pembicaraan pembukaan 

sebelum wawancara inti dilakukan. Kedua, body merupakan wawancara inti yang 

mengacu kepada tujuan wawancara dan berpatokan pada dimensi teoretis dari 

fenomena yang akan diteliti. Ketiga, closing merupakan kegiatan penutup yang 

berisi kesimpulan dari apa yang dibicarakan oleh peneliti dan narasumber.8 

Metode wawancara digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian 

ini untuk mengkaji data secara lebih dalam. Pada penelitian ini, pedoman 

wawancara yaitu sejumlah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian yakni mewawancarai tokoh 

adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kaburu. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan pedoman observasi dan 

pedoman wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengumpulkan data-data berupa dokumen terkait perayaan 

maulid Nabi di Desa Kaburu. 

 
8 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen 

Penggalian Data Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 80-81. 
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F. Teknik Analisis Data 

Tahap analisis data adalah proses mengolah data yang telah dikumpulkan 

peneliti dari lapangan. Peneliti mengolah data, mendapatkan, mencatat secara 

sistematis hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis berguna 

untuk mencari nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perayaan maulid Nabi di 

masyarakat Kaburu.  

Kegiatan dalam menganalisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta 

verifikasi dan simpulan data. 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah merangkum, menentukan dan memusatkan pada poin-

poin penting, mencari tema dan pola untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas 

serta memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.9 

Dalam penelitian ini, peneliti pun mereduksi data yang diperoleh di 

lapangan terkait perayaan maulid Nabi di Desa Kaburu, dipilih, dan difokuskan 

berdasarkan fokus penelitian. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Miles dan Huberman menyatakan bahwa “Data display is an organized, 

compressed assembly of information that allows conclusion drawing and action”.10 

Penyajian data merupakan penyajian seluruh informasi yang terorganisir yang 

menyebabkan dilakukan sebuah penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Jadi, penyajian data adalah usaha untuk mengelompokkan sekumpulan data, 

agar memudahkan dalam proses analisis dan penyimpulan. Dalam penelitian ini, 

peneliti memgumpulkan data langsung dari informan yang sudah ditetapkan, 

 
9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 247. 

10Matthew B. Miles, dkk., Qualitative Data Analysis:A Methods Sourcebook (United States 

of America: Arizona State University, 2014), h. 9. 
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kemudian diteliti keabsahan data tersebut dan disajikan dalam bentuk uraian yang 

detail yang berifat deskriptif naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif, yaitu menarik 

kesimpulan serta memverifikasi. Menurut Miles dan Huberman, sejak 

pengumpulan data dimulai, peneliti kualitatif mulai memutuskan makna dari 

masalah yang diteliti yang akan menjadi dugaan sementara hingga dijumpai 

berbagai bukti yang memperkuat data.11 

Jadi, penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan pengecekan 

kembali data-data catatan yang telah dikumpulkan dari proses pengumpulan data, 

dimana penemuan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah apabila didapatkan data-data yang kuat serta menunjang pada tahap 

pengumpulan data selanjutnya. Data yang telah mendukung nantinya akan 

disimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Setelah itu, dilakukan pengecekan 

kembali agar hasil penelitian sesuai dan valid. Kemudian dilakukan penarikan 

kesimpulan penelitian yang akan menjawab rumusan masalah. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan 

mengunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengujian dengan 

membandingkan pemahaman peneliti dengan pemahaman informan mengenai hal-

hal yang diinformasikan informan kepada peneliti.12 

Teknik ini digunakan dalam pengujian keabsahan penelitian ini, karena 

kadang kala dalam penelitian kualitatif terjadi perbedaan pemahaman makna antara 

 
11Matthew B. Miles, dkk., Qualitative Data Analysis:A Methods Sourcebook, h. 10. 

12M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya, h. 260. 
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pemahaman informan dengan pemahaman peneliti, atau antara informan satu dan 

informan lainnya, atau pun perbedaan pemberian informasi dan realita yang ada di 

lapangan. Sehingga peneliti menggunakan teknik triangulasi terus menerus selama 

proses mengumpulkan dan analisis data, sampai peneliti yakin tidak ada lagi 

perbedaan kebenaran terhadap masalah yang diteliti.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Kaburu 

Desa Kaburu pada awalnya merupakan bagian dari Desa Parak, yang 

kemudian bergabung dalam Desa Jambuiya. Desa Jambuiya terbentuk pada tahun 

1997, yang pada awal terbentuknya terdiri dari lima dusun, yaitu: Dusun Lembang 

Mate’ne, Dusun Panaikang, Dusun Batupanyu, Dusun Kaburu Timur, dan Dusun 

Tanabau. Sementara itu Dusun Batu-Batu yang menjadi wilayah Desa Kaburu saat 

ini, masih berbentuk RK Dusun Lembang Mate’ne kala itu. 

Pada pertengahan tahun 2009, tepatnya pada bulan Juni 2009 telah diadakan 

musyawarah tiga dusun yaitu Dusun Kaburu Timur, Dusun Tanabau, dan Dusun 

Batu-Batu. Pada saat itu disepakati untuk keluar dari Desa Jambuiya dan 

membentuk sebuah desa yang dinamakan Desa Kaburu.  

Nama Desa Kaburu diambil dari nama orang yang pertama tinggal di 

kampung Kaburu. Pada tahun 2010, administrasi proposal pemekaran sudah 

dirampungkan, kemudian diusulkan ke Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, akan 

tetapi sampai di Kabupaten terkendala pengesahannya karena permasalahan politik. 

Kemudian pertengahan tahun 2011 memperjuangkan demonstrasinya ke DPRD 

Kabupaten Kepulauan Selayar dan juga melakukan berbagai lobi ke eksekutif dan 

legislatif. Akhirnya pada tanggal 08 Desember 2011 tepatnya pukul 20.20 WITA, 

Desa Kaburu disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan 

Selayar.  

Desa Kaburu merupakan desa yang masih menjaga kelestarian budaya-

budaya lokal. Selain tradisi yang terdapat dalam peringatan maulid Nabi 

Muhammad saw., masih terdapat beberapa tradisi unik lainnya, seperti tradisi 
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menjelang acara pernikahan yang dilakukan pada malam hari sebelum akad 

pernikahan, yang disebut tradisi apparasili (mandi pengantin) dan attaralu 

(dilindungi). Attaralu atau ri aluki berarti dilindungi agar calon pengantin terhindar 

dari marabahaya. 

Tradisi lain yang masih dijaga yaitu tradisi appanaung ri tana aklisak butta  

(tradisi turun tanah dan memijakkan kaki anak di tanah) yang dilakukan ketika anak 

yang dilahirkan sudah berumur 30-40 hari. Tradisi ini adalah salah satu bentuk 

terima kasih atas karunia Tuhan karena telah diberi keturunan. Tradisi ini juga 

merupakan salah satu pengingat bahwa kita sebagai manusia berasal dari tanah, 

sehingga tidak diperkenankan bersifat angkuh di muka bumi.  

Kemudian tradisi berikutnya, yaitu tradisi a’runrung baju (pemasangan 

tujuh pasang baju bodo untuk anak) yang dilaksanakan ketika anak perempuan telah 

menginjak usia 9 tahun. Tujuan dari tradisi ini untuk mengajarkan anak agar 

senantiasa menjaga penampilannya, memakai pakaian yang sopan, dan tidak 

memperlihatkan aurat. 

Selanjutnya, ketika anak perempuan telah beranjak dewasa terdapat ritual 

anrio rara (mandi darah). Anrio rara ini bukanlah mandi dengan menggunakan 

darah, melainkan mandi dengan menggunakan kembang dan bacaan doa untuk 

pembersihan diri dari haid, yang mengajarkan anak perempuan bahwa dia bukan 

lagi seorang anak perempuan kecil, melainkan telah tumbuh menjadi perempuan 

dewasa yang harus bisa menjaga harga dirinya dan juga nama baik keluarganya. 

Tradisi-tradisi yang disebutkan di atas merupakan tradisi yang dilakukan 

oleh orang yang memiliki pengalaman di kebudayaan tersebut, serta dalam 

pelaksanaannya selalu disediakan berbagai makanan, seperti songkolo (nasi ketan), 

ayam, ikan, buah-buahan dan masih banyak lagi makanan lainnya. 
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2. Kondisi Geografis 

Desa Kaburu merupakan salah satu desa di antara 10 (Sepuluh) desa yang 

terdapat di Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara 

geografis, Desa Kaburu terletak antara 120º22’-120º57’ Lintang Selatan dan 

119º65’-119º15’ Bujur Timur. Jarak antara Desa Kaburu dengan Ibu kota 

Kabupaten adalah 7 km, jarak tempuh dapat mencapai 10-15 menit dengan 

menggunakan motor ataupun mobil. Desa Kaburu berbatasan dengan: 

a. Desa Parak di sebelah selatan, 

b. Desa Jambuiya di sebelah utara, 

c. Desa Bontomarannu di sebelah timur, 

d. Desa Parak di sebelah barat. 

Gambar 4.1 

Sumber:Kantor Desa Kaburu 

Peta Desa Kaburu 
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Luas wilayah Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan 

Selayar adalah 6,06 km2. Secara administratif, pemerintahan Desa Kaburu terdiri 

dari 4 Dusun, yaitu: Dusun Kaburu Timur, Dusun Tanabau, Dusun Batu-batu dan 

Dusun Kaburu Barat. Kondisi fotografi di Desa Kaburu bervariasi, sebagian tanah 

datar dan ada yang agak miring, dengan tipe iklim di wilayah ini termasuk tipe B 

dan tipe C. 

3. Kondisi Demografis 

Penduduk Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan 

Selayar pada tahun 2020 berjumlah 978 orang yang tersebar pada empat dusun 

dengan jumlah penduduk terbesar berada di Dusun Dusun Kaburu Timur yaitu 

sebanyak 326 orang, dan yang terkecil berada di Dusun Batu-batu sebanyak 197 

orang, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 271 KK.  

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan 

lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Berikut data 

jumlah penduduk di Desa Kaburu. 

Tabel 4.1 

No. Nama Dusun 
Jumlah Penduduk 

Jumlah KK 
L P Jumlah 

1 Dusun Batu-batu 94 103 197 59 

2 Dusun Tanabau 118 139 257 74 

3 Dusun Kaburu Barat 95 103 198 63 

4 Dusun Kaburu Timur 116 210 326 75 

 Jumlah 423 555 978 271 

Sumber:Kantor Desa Kaburu 

Data Penduduk Desa Kaburu 
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B. Prosesi Perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu, Kecamatan 

Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

tentang Prosesi Perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu, 

Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Data prosesi perayaan 

maulid Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu dilakukan dengan menganalisis hasil 

observasi terhadap prosesi perayaan maulid Nabi Muhammad saw., menganalisis 

hasil wawancara, dan dilengkapi dengan dokumentasi dalam melakukan penelitian. 

Perayaan maulid Nabi merupakan perayaan waktu kelahiran Nabi 

Muhammad saw. sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur umat muslim 

terhadap kelahiran beliau yang biasa dilakukan di bulan Rabi’ul Awwal dengan 

membacakan kisah hidup Nabi saw., makan bersama, dan berdoa bersama.  

Tradisi perayaan maulid ini juga turut serta dilakukan oleh masyarakat Desa 

Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Perayaan maulid 

Nabi Muhammad saw. awal mulanya diadakan oleh Sultan Abu Said Muzhaffar 

Kaukabri, gubernur Irbil di wilayah Irak pada awal abad ke-7 hijriah. Beliau 

mengundang para penceramah atau ulama untuk mengobarkan semangat juang 

umat muslim dalam menghadapi ancaman Jengiz Khan. Ada pula pendapat yang 

menyebutkan bahwa Sultan Shalahuddin al-Ayyubi merupakan orang pertama yang 

mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad saw. Tujuan beliau merayakan 

maulid Nabi adalah untuk mengobarkan semangat jihad umat Islam pada masa 

Perang Salib. 

Sedangkan di Desa Kaburu, mengenai waktu pertama kali diadakan serta 

berasal dari mana perayaan maulid Nabi Muhammad saw. tersebut, masyarakat 

tidak mengetahui dan tidak dapat memastikan dengan jelas kapan awal mula tradisi 
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itu berkembang di desanya, karena mereka hanya mengikuti kebiasaan nenek 

moyang yang merayakan maulid Nabi secara turun temurun.1 

Menurut pernyataan dari salah satu informan, maulid yang dilakukan di 

Desa Kaburu itu sama dengan maulid yang dilakukan oleh warga Desa Parak, yang 

datangnya dari Desa Cikoang, Kabupaten Takalar yang disebut dengan maudu’ 

lompoa. 2  Maudu’ lompoa sendiri dimulai ketika datangnya Sayyid Jalaluddin, 

seorang ulama besar dari Aceh yang datang ke Cikoang untuk melakukan 

penyebaran agama Islam pada tahun 1629 M.3  

Sementara itu, maulid di Desa Parak diperkirakan mulai dilaksanakan 

sekitar tahun 1660 M, ketika datangnya komunitas sayyid ke Desa Parak yang 

termasuk bagian kecil dari komunitas sayyid yang terdapat di Desa Cikoang. Sayyid 

yang awal mula mendatangi Pulau Selayar bernama Sayyid Pare Pare, yang 

merupakan cucu langsung dari Sayyid Jalaluddin al-Aidid. 4  Jadi, dapat 

diperkirakan bahwa perayaan maulid di Desa Kaburu bersamaan dengan datangnya 

ajaran dan perayaan maulid di Desa Parak pada tahun 1660 M, karena Kaburu 

pernah menjadi bagian dari Desa Parak sebelum akhirnya membentuk desa sendiri. 

Orang yang pertama kali mengajarkan untuk melakukan perayaan maulid adalah 

Sayyid Pare Pare, sesuai dengan metode dakwah yang digunakan oleh Sayyid 

Jalaluddin al-Aidid. 

 
1Informan 2, Hasranuddin (43 Tahun), Tokoh Agama di Dusun Kaburu Barat, Wawancara, 

Desa Kaburu, 2 Juni 2021. 

2 Informan 7, Raali (67 Tahun), Masyarakat Dusun Kaburu Barat, Wawancara, Desa 

Kaburu, 8 Juni 2021. 

3Hermin, dkk., “Maudu’ Lompoa: Studi Sejarah Perayaan Maulid Nabi Terbesar di Cikoang 

Kabupaten Takalar (1980-2018)”, Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan  7, no. 

3 (Desember 2020): h. 288-289. 

4Henni Arfiani, “Persepsi Komunitas Sayyid tentang Gender di Desa Parak Kecamatan 

Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN 

Alauddin Makassar, 2018), h. 39-41. 
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Perayaan maulid di Desa Kaburu baru dilakukan beberapa tahun setelah 

masuknya Islam di Selayar. Sehingga, beberapa kalangan beranggapan bahwa 

perayaan maulid itu merupakan bid’ah. Perbedaan terkait bid’ah atau tidaknya 

maulid, dapat memunculkan kalangan yang pro dan kalangan yang kontra dalam 

masyarakat, termasuk masyarakat Desa Kaburu. Hasranuddin memberikan 

pendapat:  

. . .Terkait maulid itu bid'ah. Perayaan maulid ini hanyalah adat kebiasaan 
bukan ibadah. Bid'ah jika kita menganggap maulid itu sebagai ibadah, tetapi 
jika dianggap sebagai adat bukanlah bid'ah. Kita tinggal meluruskan niat dan 
pandangan saja. Apa-apa saja yang diadakan tentu ada yang pro dan kontra, 
namun perayaan maulid ini tidak sampai menyebabkan konflik. Kalaupun ada 
konflik, hanya orang di luar desa kami yang mengada-ngadakan.5 

Selanjutnya Supriadi memberikan pendapat tentang beberapa kalangan 

yang menyatakan bahwa perayaan maulid itu bid’ah. 

Untuk mengatakan maulid ini bid’ah banyak sekali rujukannya, banyak 
kitabnya, dan untuk memperjelas bahwasanya maulid ini bid’ah, alangkah 
lebih baiknya kita bertanya ke ulama, yang mana ulama ini dia yang lebih 
berkompetensi untuk menjawab pertanyaan ini karena mereka lah yang 
mempunyai ilmu apakah maulid itu bi’dah atau tidak. Ada madzhab yang 
mengatakan maulid ini bid’ah, tetapi ada juga ulama yang membolehkan 
sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama. Sementara di maulid ini 
kalau kita lihat dari awal sampai akhir, banyak sedekahnya kemudian 
silaturahim untuk memperkuat persudaraan.6 

Dari penyampaian tersebut perlu ditelaah terlebih dahulu dari berbagai 

sumber Islam mengenai hukum adanya suatu tradisi. Apabila terdapat dalil-dalil 

dari al-Qur’an, al-Sunnah, ijma’ atau qiyas tentang bid’ah maka itu adalah dalil-

dalil syariat. Sehingga suatu perkara perlu diperhatikan, apakah suatu perkara 

bagian dari syariat Islam atau tidak. Setelah memahami makna-makna dan 

pengertian suatu perkara seperti maulid, maka barulah dapat menetapkan hukum 

apakah perayaan maulid merupakan bid’ah atau bukan. Perbedaan pandangan 

 
5Informan 2, Hasranuddin (43 Tahun), Tokoh Agama di Dusun Kaburu Barat, Wawancara, 

Desa Kaburu, 2 Juni 2021. 

6Informan 9, Supriadi (43 Tahun), Tokoh Agama di Dusun Tanabau, Wawancara, Desa 

Kaburu, 10 Juni 2021. 
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tentang maulid itu bid’ah atau tidak, tergantung bagaimana pandangan individu 

masing-masing. Apabila seseorang tidak ingin merayakannya, tentu menganggap 

perayaan maulid merupakan bid’ah. Sebenarnya yang menjadi standar bid’ah, 

bukan perbuatan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah atau tidak, melainkan yang 

dijadikan sebagian patokan yaitu perbuatan tersebut tidak berlawanan dengan 

dasar-dasar syari’at Islam.7 Apabila maulid ini berlawanan dengan syari’at Islam, 

maka agama lah yang berperan untuk menghilangkan hal-hal bertentangan yang ada 

dalam perayaan maulid. 

Sejalan dengan itu Imam Nawawi mengomentari hadis tentang semua 

bid’ah adalah sesat. 

الله رَضِيَاُلله  عَبْدِ  جَابِربِْنِ  الله   عَنْ  رَسُوْلُ  قاَلَ  قاَلَ:  سَلَّمَ   صَلَّىعَنْهُ  وَ  عَليَهِ  الْْدَِيْثِ  اللهُ  انَِّ خَيَْْ   :
 .بدِْعَةٍ ضَلَالةَ     وكَُلَّ وَشَرَّالْمُُوْرمُُْدَثََتُُاَ    صَلَّى اللهُ عَليَهِ وَ سَلَّمَ وَخَيْْاِلَْدَْيِ هَدْيُ مَُُمَّدٍ   الله  كتِاَبُ 

Terjemahnya: 

Dari Jabir bin Abdullah ra. dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
“Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik 
petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw. Dan sejelek-jelek perkara adalah 
perkara yang baru dan setiap yang bid’ah adalah sesat”. (HR. Muslim) 8 

Menurut Imam Nawawi, lafaz kullu tidak selalu mencakup makna yang 

universal, tetapi dapat termasuk lafaz yang memiliki makna ba’dhun (sebagian). 

Lafaz kullu dalam hadis kullu bid’atin dhalalah merupakan lafaz ‘am makhshush 

(lafaz umum yang dikhususkan), karena tidak semua amalan bid’ah merupakan 

amalan yang sesat.9 Hal itu berdasarkan pada perbandingan antara hadis dan ayat-

 
7 Nihafisah Nima , “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perayaan Maulid Nabi 

Muhammad saw. di Masyarakat Pattani, Thailand Selatan”, Skripsi (Makassar: Fak. Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 59. 

8 Imam an-Nawawi, Riyadhus Sholihin, terj. Agus Hasan Bashori al-Sanuwi dan 

Muhammad Syu’aib al-Sanuwi, Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid 2 (Cet. I; Surabaya: Duta Ilmu, 

2003), h. 240. 

9 Nafisatul Mu’awwanah, “Konstruksi Pemahaman Masyarakat Terhadap Hadis Kullu 

Bid’atin Dhalalah”, Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis 17, no. 2 (Juli 2016): h. 172. 
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ayat al-Qur’an yang sama-sama menggunakan lafaz kullu tetapi memiliki makna 

yang tidak menyeluruh. Seperti dalam QS al-Anbiya’/21: 30. 

فَـفَتـَقْناَهُُاَ   رتَـْقًا  وَالَْْرْضَ كَانَـتاَ  أَنَّ السَّمَاوَاتِ  مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ   ۖ  أوََلََْ يَـرَ الَّذِينَ كَفَرُوا  وَجَعَلْناَ 
  ۖ

 أَفَلَا يـؤُْمِنوُنَ 
Terjemahnya: 

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi 
keduanya dahulu menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan 
Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa 
mereka tidak beriman?10 

Ayat di atas menggunakan kata kullu yang memiliki makna sebagian, karena 

tidak semua yang hidup diciptakan dari air, melainkan ada yang diciptakan dari 

percikan api, sesuai dalam QS al-Hijr/15: 27. 

قَـبْلُ مِنْ نََرِ السَّمُومِ  مِنْ  خَلقَْناَهُ   وَالْْاَنَّ 
Terjemahnya: 

Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat 
panas.11 

Ayat ini telah men-takhshish keumuman lafaz kullu pada ayat sebelumnya. 

Dalil lain yang juga menggunakan lafaz kullu terdapat dalam salah satu riwayat 

Imam Muslim, 

 خَيْْ .الَْْيَاَءُ كُل هُ  
Terjemahnya: 

Rasa malu itu semuanya adalah baik.12 

Riwayat lain tentang rasa malu terdapat dalam riwayat Imam Bukhari, yaitu: 

نِسَاءُ النَْصَارِ لََْ يََنْـَعْهُنَّ  : نعِْمَ النِ سَاءُ  قاَلَ مُُاَهِد : لَ يَـتـَعَلَّمُ الْعلِْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَ مُسْتَكْبِ , وَقَـلَتْ عَائِشَةُ 
يْنِ  فِِْ الدِ  انَْ يَـتـَفَقَّهْنَ   .الْْيَاَءُ 

 
10Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Depok: Al Huda, 2018), h. 324. 

11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 263. 

12 Imam an-Nawawi, Riyadhus Sholihin, terj. Agus Hasan Bashori al-Sanuwi dan 

Muhammad Syu’aib al-Sanuwi, Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid 2 , h. 1-2. 
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Terjemahnya: 

Mujahid berkata: “Tidak akan bisa belajar ilmu orang pemalu dan orang 
sombong. Dan ‘Aisyah mengatakan: “Sebaik-baik wanita adalah wanita 
Anshar, perasaan malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami ilmu 
agama”.13 

Hadis Imam Bukhari di atas telah mengkhususkan pengertian rasa malu 

dalam hadis riwayat Imam Muslim yang juga menggunakan lafaz kullu, yang 

menjelaskan bahwa semua rasa malu itu adalah baik. Pada bab malu dalam 

menuntut ilmu Shahih Bukhari, dapat disimpulkan bahwa rasa malu itu baik, yaitu 

malu kepada hal-hal yang tercela, sedangkan malu mengerjakan hal-hal yang baik, 

seperti malu menuntut ilmu, malu melakukan salat, malu berzakat, malu berpuasa, 

sehingga tidak melaksanakan ibadah-ibadah itu, maka termasuk malu yang tercela. 

Sehingga, lafaz kullu dalam hadis kullu bid’atin dhalalah, menandakan 

tidak segala bid’ah itu terlarang dan menyesatkan. Bid’ah dalam hadis tersebut 

memiliki pengecualian, tiap bid’ah merupakan sesat jika bid’ah itu melanggar 

syariat Islam. 

Di kalangan masyarakat Desa Kaburu sendiri tidak pernah 

mempermasalahkan tentang pendapat bahwa maulid itu bid’ah, apalagi sampai 

menyebabkan konflik yang dapat memecah belah persaudaraan dalam masyarakat. 

Umumnya, seluruh lapisan masyarakat di Desa Kaburu setuju dengan diadakannya 

maulid Nabi Muhammad saw. yang telah diadakan dari dulu hingga sekarang. Hal 

tersebut dikarenakan sejak dari kecil, anak-anak di Desa Kaburu telah diajarkan 

mengenai adat istiadat dan agama khususnya mengenai pelaksanaan maulid Nabi. 

Bahkan pemerintah kabupaten turut mendukung tradisi maulid ini.14  

 
13Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syarh Shahih al-Bukhari, terj. Abu Ihsan al-Atsari, 

Syarah Shahih al-Bukhari Jilid 1 (Cet. I; Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h. 531. 

14Informan 4, Hadere (65 Tahun), Tokoh Masyarakat di Dusun Batu-batu, Wawancara, 

Desa Kaburu, 8 Juni 2021. 
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Antusias masyarakat Kaburu yang sangat besar serta kekompakan mereka 

dalam melaksanakan peringatan maulid Nabi, membuat tradisi tahunan ini tetap 

terjaga sampai sekarang. Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan oleh 

peneliti, perayaan maulid Nabi di Desa Kaburu dengan segala prosesi yang terdapat 

di dalamnya mengandung beragam makna apabila diamati lebih dalam. Bukan 

sekadar tradisi yang perlu diperdebatkan mengenai bid’ah atau tidaknya. Adapun 

prosesi dan persiapan yang dilakukan oleh masyarakat Kaburu dalam peringatan 

maulid Nabi Muhammad saw. sebagai berikut: 

1. Menyucikan diri dan menyiapkan keperluan maulid di bulan Safar  

Masyarakat di Desa Kaburu terutama orang-orang yang nantinya akan 

ditugaskan untuk memasak songkolo, saat memasuki bulan Safar mulai 

menyucikan diri untuk menyambut maulid di bulan Rabi’ul Awwal ke depan. 

Seorang tokoh masyarakat Desa Kaburu, Jumadi mengatakan: 

Persiapan pertama yang dilakukan orang tua kami adalah mandi wajib di 
bulan Safar karena kita harus menyambut bulan maulid ini dalam keadaan 
suci. Selain itu, disiapkan pula ayam. Ayam ini 40 hari sebelum perayaan 
maulid sudah dikurung di dalam kandang. Kami beri makan ayam itu dengan 
beras, tidak lagi dibiarkan berkeliaran. Kemudian pertengahan bulan Safar 
mempersiapkan modal, membeli beras ketan, telur, dan segala sesuatu yang 
dibutuhkan, sehingga memasuki bulan maulid semua sudah siap.15 

Dari pernyataan informan tersebut, segala keperluan untuk perayaan maulid 

telah dipersiapkan sejak bulan Safar, seperti bakul yang akan digunakan sebagai 

wadah makanan pada acara maulid Nabi. Bakul ini berisi songkolo, telur, dan ayam. 

Ayam itu sudah disiapkan 40 hari sebelum perayaan, diberi makanan terbaik, 

sehingga saat tiba bulan maulid, ayam atau dagingnya itu dalam keadaan bersih.  

Sejalan dengan pernyataan di atas, Yahya, seorang tokoh masyarakat di 

Desa Kaburu mengemukakan: 

Orang yang memasak songkolo hanyalah orang-orang yang sudah terbiasa 
memasak songkolo karena yang akan dimasak bukan lah songkolo biasa, 

 
15Informan 8, Jumadi (54 Tahun), Tokoh Masyarakat di Dusun Tanabau, Wawancara, Desa 

Kaburu, 10 Juni 2021. 
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tetapi songkolo untuk peringatan maulid. Orang-orang ini saat memasak harus 
dalam keadaan bersih dan suci, harus berwudhu terlebih dahulu, berpuasa 
selama memasak, dan tidak boleh berkata kotor.16 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa orang yang 

memasak hidangan untuk persiapan maulid hanya orang-orang tertentu. Selain 

ayam yang telah dipersiapkan dari jauh hari agar tidak lagi memakan kotoran, 

orang-orang yang akan memasak ini lah yang paling utama harus dalam keadaan 

bersih dan suci. Mereka tidak sekadar memasak, melainkan juga menunaikan adab-

adab dalam memasak.  

2. Ambelu’ atau angarra’ pandang  

Tradisi ambelu’ (saling berhadap-hadapan) atau angarra’ pandang 

(mengiris daun pandan) merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat 

Kaburu dalam memeriahkan peringatan maulid Nabi. Tradisi ini dilaksanakan oleh 

pemuda dan pemudi dengan duduk berhadapan yang kadang kala jumlahnya tidak 

menentu. Dalam tradisi tahunan ini, terdapat pabelu’ (perempuan yang mengikuti 

ambelu’) yang bertugas memasukkan daun pandan dalam balehang (sebilah bambu 

yang memiliki lubang), dan terdapat pangarra’ (laki-laki yang mengiris daun 

pandan) yang telah dimasukkan pada balehang. Setelah daun pandan diiris sampai 

habis, balehang kemudian diserahkan kembali ke perempuan yang berada di 

hadapannya untuk diisi kembali dengan daun pandan, begitu seterusnya. Pada 

selang waktu tertentu, pangarra’ akan diganti oleh laki-laki baru jika ada yang 

berminat, namun pabelu’ tidak diganti sampai prosesi acara pada hari itu selesai.17 

Aktivitas ini menguji kekompakan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus 

menjadi simbol bahwa laki-laki dan perempuan harus bekerja sama dalam berbagai 

hal. 

 
16Informan 1, Yahya (74 Tahun), Tokoh Masyarakat di Dusun Kaburu Timur, Wawancara, 

Desa Kaburu, 2 Juni 2021. 

17 Candra Ahyadin, “Tradisi Ambelu dalam Ritual Maulid di Desa Bontolempangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar”, Skripsi (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2015), h. 5-6. 
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Daun pandan digunakan dalam tradisi ini karena memiliki wewangian yang 

khas, sehingga dapat mengharumkan ruangan atau tempat majelis maulid Nabi 

Muhammad saw. berlangsung. Rasulullah sendiri menyukai wewangian baik itu 

minyak wangi, bunga-bungaan, dan pembakaran dupa. 

Tradisi ambelu’ atau angarra’ pandang ini awal mula dilakukannya untuk 

membangkitkan semangat masyarakat setelah lelah menyiapkan keperluan untuk 

acara maulid. Tradisi ambelu’ dilakukan pada malam hari sesudah waktu Isya saat 

memasuki 12 Rabi’ul Awwal. Pelaksanaanya diiringi dengan lantunan rate’ 

(barzanji) yang berlangsung sampai dini hari yang menjadi penentu lamanya acara 

berlangsung. Rate’ di malam ambelu’ ini disebut rate’ pandang. 

Tradisi ambelu’ ini muncul di tengah-tengah perayaan maulid untuk memacu 
semangat masyarakat, karena menyiapkan perayaan maulid ini cukup 
melelahkan. Apalagi dulu, kita harus mengambil air dari sumur, belum ada 
kendaraan. Jadi ambelu’ ini sebagai acara hiburan. Dulu juga laki-laki dan 
perempuan susah sekali bertemu, tidak seperti sekarang, jadi kita pertemukan 
di acara ambelu’ ini.18 

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat setempat 

diketahui bahwa yang melatarbelakangi dikumpulkannya remaja laki-laki dan 

perempuan dalam tradisi ambelu’ ini sebagai media untuk bertemu dan berinteraksi 

dengan lawan jenis, duduk, berbincang, dan berkenalan satu sama lain. Tradisi 

ambelu’ ini tidak hanya diikuti oleh pemuda-pemudi di desa tersebut, namun juga 

ada yang berasal dari desa lain, bahkan pemuda-pemuda dari ibu kota turut serta 

meramaikan tradisi ini. 

Pelaksanaan ambelu’ ini dilakukan di masjid, dengan mengumpulkan anak 

remaja laki-laki serta remaja perempuan, sesuai dengan adat, serta tidak melanggar 

syariat. Mereka dianjurkan memakai pakaian sopan, anak laki-laki mengenasakan 

sarung, songkok, dan tidak sedang mabuk-mabukan. Dahulu, remaja perempuan 

 
18Informan 1, Yahya (74 Tahun), Tokoh Masyarakat di Dusun Kaburu Timur, Wawancara, 

Desa Kaburu, 2 Juni 2021. 
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yang mengikuti tradisi ambelu’ ini mengenakan pakaian tradisional (baju bodo atau 

kebaya). Tetapi seiring berjalannya waktu, penggunaan pakaian tradisional ini tidak 

terlalu ditekankan dalam tradisi ini, tetapi tetap diusahakan, yang penting pakaian 

mereka sopan dan rapi, mereka sudah diizinkan turut serta berpartisipasi dalam 

acara. 

3. A’rate’ (Barzanji) 

Keesokan hari setelah tradisi ambelu’ diadakan mulai diadakan kembali 

barzanji yang disebut a’rate’ songkolo oleh warga setempat. Disinilah puncak acara 

dari perayaan maulid di Desa Kaburu, dimana tiap warga membawa bakul songkolo 

dan buah-buahan ke masjid untuk memeriahkan pembacaan barzanji. Pembacaan 

kitab barzanji tidak pernah ditinggalkan dan menjadi syarat utama pada perayaan 

maulid Nabi. 

Penamaan barzanji berasal dari nama pengarangnya yaitu Syekh Ja’far al-

Barzanji bin Husain bin Abdul Karim. Kitab ini ditulis untuk ikut serta dalam 

sayembara penulisan kisah Nabi Muhammad saw. beserta puji-pujian bagi beliau 

dengan bahasa yang sangat indah. Sayembara tersebut dilaksanakan oleh 

Salahuddin al-Ayyubi dan diikuti oleh banyak ulama dan sastrawan di kala itu. 

Sayembara ini dimenangkan oleh Syekh Ja’far al-Barzanji yang mengarang Iqdul 

Jawahir, yang lebih populer dengan nama Barzanji.19 

Secara garis besar, isi kandungan kitab al-Barzanji dapat diringkas sebagai 

berikut: 1) Silsilah Nabi Muhammad saw., 2) Keistimewaan luar biasa Nabi saw. 

yang tampak pada dirinya sejak kecil, 3) Berniaga ke tanah Syam (Suriah) 

mengikuti pamannya, Abu Thalib di usianya yang masih belia, 4) Menikah dengan 

janda yang kaya raya dan terpandang karena kehormatannya, yakni Khadijah pada 

usia 25 tahun, 5) Diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan mulai menyiarkan 

 
19Rusdianto, Kitab Shalawat Terbaik dan Terlengkap (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2018), 

h. 91. 
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agama sejak saat itu hingga usia 62 tahun, dan 6) Kisah wafatnya beliau setelah 

dakwahnya dianggap telah sempurna oleh Allah swt.20 

Barzanji merupakan karya sastra Arab yang berisi tentang pujian-pujian dan 

sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw. yang dilestarikan hingga sekarang, dan 

banyak digunakan di berbagai momen-momen Islami, salah satunya dalam 

perayaan maulid Nabi sebagai refleksi rasa cinta dan rasa hormat umat muslim 

terhadap figur Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin agama Islam.  

Barzanji dibacakan dengan cara didendangkan atau dilagukan. Barzanji di 

Desa Kaburu dibacakan dengan duduk bersila bersama, kemudian berdiri bersama 

secara melingkar (mahallul qiyam). Tradisi mahallul qiyam (berdiri pada saat 

tertentu dalam pembacaan barzanji) pertama kali dilakukan oleh para ulama 

terdahulu dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad saw. yang sangat besar. 

Mereka tidak sekadar membaca, tetapi juga memahami isi yang terkandung dalam 

kitab maulid yang mereka baca. Para ulama sangat gembira seolah-olah mereka 

berada di waktu Nabi saw. dilahirkan, sehingga mereka menganggap kebiasaan 

berdiri itu sebagai bentuk rasa hormat.21 

Mahallul qiyam ini merupakan suatu adat kebiasaan para ulama terdahulu, 

sehingga tidak dihukumi sunnah, wajib, atau haram. Tetapi, jika niat berdiri itu 

untuk menghormati seseorang, maka akan memperoleh nilai ibadah. 

Kitab barzanji yang dibaca dalam perayaan maulid Nabi Muhammad saw. 

di Desa Kaburu, yaitu Maulid Syaraful Anam. Pengarang kitab maulid ini adalah 

Syaikh Shihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Qasim al-Maliki.22  

 
20M. Syukron Maksum, Maulid al-Barzanji (Yogyakarta: Media Pressindo, 2013), h. 12-

13. 

21 Sukron Muchlis, “Nilai-nilai Pendidikan Karakter Religius dalam Kitab Maulid al-

Barzanji Karya Syaikh Ja’far bin Hasan al-Barzanji”, Skripsi (Malang: Fak. Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h. 87. 

22Muhammad Tarobin, “Seni Sarafal Anam di Bengkulu: Makna, Fungsi, dan Pelestarian”, 

Jurnal Bimas Islam 8, no.2 (2015): h. 275. 
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Adapun bacaan barzanji yang dibaca dalam perayaan maulid Nabi di Desa 

Kaburu, yaitu: 

a. Bacaan barzanji ketika duduk 

 اَللَّهُمَّ صَل ِّ وَسَل ِّمْ وَبََرِّكْ عَليَْه
 السَّلَامُ علََيْكَ  زَينَْ اْلَنْبِيآَءِ  السَّلَامُ علََيْكَ  اتَْـقَى اْلَتْقِيَءِ 
 السَّلَامُ علََيْكَ  اصَْفَى اْلَصْفِياَءِ  السَّلَامُ علََيْكَ  ازَكَْى اْلزَكِْياَءِ 

 السَّلَامُ علََيْكَ  مِنْ رَّبِ  الس مَاءِ  السَّلَامُ علََيْكَ  دَائمًِا بِلَا انْقِضَاءٍ 
 السَّلَامُ علََيْكَ  احَْْدَُ يَحَبِبِِْ  السَّلَامُ علََيْكَ  طهََ يَطَبِيْبِِْ  

 السَّلَامُ علََيْكَ  يَمِسْكِيْ وَطِيْبِِْ  السَّلَامُ علََيْكَ  يَمَاحِى الذُنُـوْبِ 
علََيْكَ السَّلَامُ   يَعَوْنَ الْغرَيِْبِ  السَّلَامُ علََيْكَ  احَْْدَُ يَ مُُمََّدْ   

 السَّلَامُ علََيْكَ  طهََ يَ مُِجََّدْ  السَّلَامُ علََيْكَ  يَ كَهْفًا وَّمَقْصَدْ 
 السَّلَامُ علََيْكَ  يَ حُسْناً تَـفَرَّدْ  السَّلَامُ علََيْكَ  يَ جَالِِ الْكُرُوْبِ 

خَيْْاَْلنَََمِ يَ  السَّلَامُ علََيْكَ  يَ بدَْرَ التَّمَامِ   السَّلَامُ علََيْكَ  
 السَّلَامُ علََيْكَ  يَ نُـوْرَ الظَّلَامِ  السَّلَامُ علََيْكَ  يَ كُلَّ المرَاَمِ 
 السَّلَامُ علََيْكَ  يَ ذاَالمعُْجِزاَتِ  السَّلَامُ علََيْكَ  يَ ذاَالْبَـيِ ناَتِ 
هَادِى اْلَدَُاةِ يَ  السَّلَامُ علََيْكَ  يَ ذُخْراَلْعُصَاةِ   السَّلَامُ علََيْكَ  
 السَّلَامُ علََيْكَ  يَحَسَنَ الصِ فَاتِ  السَّلَامُ علََيْكَ  يَ ذاَالموَْهِباَتِ 
 السَّلَامُ علََيْكَ  يَركُْنَ الصَّلَاحِ  السَّلَامُ علََيْكَ  يَرَبَّ السَّمَاحِ 
 السَّلَامُ علََيْكَ  يَزَينَْ الملَِاحِ  السَّلَامُ علََيْكَ  يَدَاعِى الْفَلَاحِ 
 السَّلَامُ علََيْكَ  يَنُـوْراَلصَّباَحِ  السَّلَامُ علََيْكَ  يَحَيَّ الْفَلَاحِ 
 السَّلَامُ علََيْكَ  يَضَوْءَ الْبَصَائرِِ  السَّلَامُ علََيْكَ  يَعاَلِِ المفََاخِرِ 
مَامَةِ  مِ للِْاِ خَائرِِ  السَّلَامُ علََى المقَُدَّ  السَّلَامُ علََيْكَ  يَبََْراَلذَّ
 السَّلَامُ علََى المشَُفَّعِ فِِ الْقِياَمَةِ  السَّلَامُ علََى المظُلََّلِ بِِلْغمََامَةِ 

 السَّلَامُ علََى المتَُـوَّجِ بِِلْكَراَمَةِ  السَّلَامُ علََى اْلخلَُاصَةِ مِنْ تُِاَمَةِ 
 السَّلَامُ علََى المبَُشَّرِ بِِلسَّلَامَةِ  السَّلَامُ علََى مُُمََّدِ الرَّسُوْلِ 
 السَّلَامُ علََى النَّبِِِ  ابَِِ الْبَـتُـوْلِ  السَّلَامُ علََيْكَ  يَوَجْهَ اْلْمَِيْلِ 
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ناَ ابَِْ بكَْرٍ  م بِيْدِ اْلْاَحِدِينَْ  فَةِ مِنْكَ فِيـْ  السَّلَامُ علََى اْلخلَِيـْ
ناَ ناَ وَذِى الن ـوْرَينِْ  رأَْسِ النَّاسِكِيـْ  وكََذَا عمَُرُ  وَلِِ  الصَّالِْيِـْ

ناَ ناَ السَّلَامُ علََى اصَْحَابِكَ اجََْْعِيـْ  وكََذَاكَ علَِي   الِسَّامِيْ يقَِيـْ
ناَ ناَواَلَكِِ كُلِ هِمْ   وَتََبِعِهِمْ وَتََبعِِ التَّبِعِيـْ واَلتَّبِعِيـْ  وكََذَااْلْسََنَيِْ  خَيْْاِلْعاَلمَِيَْ  

b. Bacaan barzanji ketika berdiri 

يْمِّ  اللِّ بِّسْمِّ    الرَّحَْْنِّ الرَّحِّ
اللهِ   صَلَواَتُ  علََيْكَ   يَنبَِِْ سَلَام  علََيْكَ  يَرَسُوْلُ سَلَام  علََيْكَ  يَحَبِيْبُ سَلَام  علََيْكَ  

يَوَجْهَ الس رُوْرِ قَط    ناَ فاَخْتَـفَتْ مِنْهُ الْبدُُوْرُ  مِثلَْ حُسْنِكَ مَاراَيَْـناَ   اشَْرَقَ الْبدَْرُ علََيـْ
 انَْتَ شََْس  انَْتَ بدَْر   انَْتَ نُـوْر  فَـوْقَ نُـوْرٍ  انَْتَ اكِْسِيْْ  وَّغاَلِِْ  انَْتَ مِصْباَحُ الصُضُوْرِ 

لَتَيِْ  مُؤَيَّدْ يَمُِجََّدْ يَ  يَاِمَامَ الْقِبـْ  يَحَبِيْبِِْ يَمُُمََّدُ  يَعرَُوْسَ اْلخاَفِقَيِْ  
 مَنـْرَّاىَ وَجْهَكَ يسَْعدَُ  يَكَريَِْْ الْواَلدَِينِْ  حَوْضُكَ الصَّافِِ المبََُّدْ  ورِْدُنََ يَـوْمَ الن شُوْرِ 
اظَلََّتْ واَلْغمََامَهْ قدَْ  واَلملََا صَل وْا علََيْكَ   مَاراَيَْـناَ الْعِيْسَ حَنَّتْ  بِِلس رَى اِلَّ الَِيْكَ  
 واَتَََكَ الْعُوْدُ يَـبْكِيْ  وَتذََلَّلْ بَيَْ يدََيْكَ  واَسْتَجَارَتْ يَحَبِيْبِِْ   عِنْدَكَ الظَّبُِْ الن ـفُوْرُ 
مْعُ سَآئلِْ  قـلُْتُ قِفْ لِِْ يَدَليِْلُ  تُـهُمْ واَلدَّ  عِنْدَمَا شَدُوااْلَْاَمِلَ  وَتَـناَدَوْالرَِّحِيْلِ  جِئـْ
ْ رَسَآئلَِ  ايَ ـهَا الشَوْقُ اْلْزَيِلُْ  نََْوَهَاتيِْكَ المنَاَزلِِ  فِىالْعَشِيِ  واَلْبُكُوْرِ   وَتََمََّلْ لِِ 
  فِِ الكَوْنِ هَامُوْاكُل  مَنْ  فِيْكَ يَبَِهِى اْلْبَِيِْ  وَلََمُْ فِيْكَ غرَاَم   واَشْتِياَق  وَّحَنِيُْ 

 فِِْ مَعاَنيِْكَ اْلنَََمُ  قدَْتَـبدََّتْ حَآئرِيِنَْ  انَْتَ للِر سُلِ خِتاَم   انَْتَ للِمَوْلَِ شَكُوْرُ 
يـرَْجُوْ عَبْدُكَ المسِْكِيُْ   فَضْلَكَ اْلْمََّ الْغَفِيَْْ  فِيْكَ قدَْ احَْسَنْتُ ظَنِِ ْ  يَبشَِيُْْ يَنذَِيْـرُ   

 فاَغَِثْنِِْ واِجَِرْنِِْ  يَمُُِيُْْ مِنَ السَّعِيِْْ  يَغِياَثيِْ يَمَلَاذِيْ  فِِْ مُهِمَّاتِ اْلمُُوْرِ 
 سَعدَِ عَبْد  قدَْ تََلََّى واَنَْلََى عَنْهُ الْْزَيِنُْ  فِيْكَ يَبدَْر تََلََّى فَـلَكَ الْوَصْفُ الْْسَِيُْ 

الد هُوْرِ دَآئمًِا طوُْلَ   لَيْسَ ازَكَْى مِنْكَ اصَْلًا  قَط  يَجَدَّ الْْسَُيِْ     صَلَّىاللهُ   فَـعلََيْكَ  
 يَوَلَِِّ الْْسََناَتِ  يَرفَِيْعَ الدَّرجََاتِ  كَفِ رْ عَنِّ  الذُنُـوْبِ  واَغْفِرْعَنِّ  السَّيِ ئاَتِ 

سَتَّاراُلمَْسَاويِْ انَْتَ   وَمُقِيْلُ الْعَثَـراَتِ  نُـوْبِ المُْوْبِقَاتِ    انَْتَ غَفَّاراُلْخطَاَيَ  واَلذ 
عاً واَمْحُ عَنَّا السَّيِ ئاَتِ   عاَلَُِ السِ رِ  واَخَْفَى مُسْتَجِيْبُ الدَعَواَتِ  رَبِ  فاَرْحَْْناَ جَِْيـْ

عاً بِِمَِيْعِ الصَّالِْاَتِ     رَبِ  فاَرْحَْْناَ جَِْيـْ
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 صَلِّ  عَلَئ مُُمََّدٍ ◌ يارَبَ ِّ صَل ِّ عَليَْهِّ وَ سَلِّ م  اَللَّهُمَّ 

   فِِْ حُبِ  سَي دِِ نََ مُُمََّدٍ  نُـوْ ر  ل بِدَْراِلْْهُدَى مُتمََّم  

  قَـلْبِِْ يََِن  اِلَِ مُُمََّدٍ    مازَاَلَ مِنْ و جْدِهِ مُتَـيَّم  
 مالَِِْ حَبِيْب  سِوَى مُُمََّدٍ   حَيْْاِلرَّسُوْلِلنَّبِِِ  المُْكَرَّمِ 

 شَوْقُ المُْحِبِ  اِلَِ مُُمََّدٍ  افَْـناَهُ ثَُّ بهِِ تَُيََّمَ 
 فِِ الْْشَرِ شَافِعنَُ مُُمََّد   جَهَنَّمَ   مُنْجِى الْْلََاعقِِ مِنْ 
مُعظََّم    دِنََ مُُمََّد  مِيْلَادُسَي ِ  امُ  الْقُرَى بلَد 
جَازَمَناًمُُمََّد   مَوْلَهُ سَلَّمَهُ وكََلَّمَ   احَْياَ الد 

مَ   ادَْ عُوْكَ احَْْدَُ يَ مُُمََّدُ  يسََيِ دَالر سُلِ المُْقَدَّ
 اِشْفَعْ اِلَِ اللََِّّ يَ مُُمََّدُ  يَـوْمَ الْقِيمََةِ لِِْ انَُـعَّمَ 
 ارَْجُوْاشَّفَا عةََمِنْ مُُمََّدٍ  المُْحَرَّمَ لَوكُْنْتُ ارَْتَكِبُ  

 مَنْجَاوَمَلْجَأنََُ مُُمََّد   يَـوْمَ الَْوَاَنِ بهِِ تَََشَّمَ 
َ اِنْ تَكَلَّمَ   واَلن ـوْرجَُاءَبهِِ مُُمََّد   واَلْْقَ  بُيِ 
مَ   اعَْلَاالسَمَاءِسماَ مُُمََّدٍ  جِبْيِلُْ قاَلَ لهَُ تَكَدَّ
هُمْ مَّلَاعِكَة  تَسَوَّمَ   واَلْْنُْدُ حِيَْ غزَاَمُُمََّد   مِنـْ
ينُْ اظَْهَرهَُ مُُمََّد   واَلْكَفْراُبَطْلَهَُ فَـهَدَمَ   واَلدِ 
 صَلَّى اْلِ لهَُ علََى مُُمََّدٍ  واَاْلَِ كُلِ هِمْ وَسَلَّمَ 

ُ علَى مُُمََّدٍ  وَعلََى صَحْبهِِ وَسَلَّمَ   وَصَلَّى اللََّّ
4. Silaturahim dan makan bersama 

Setelah berbagai macam prosesi telah dilewati, semua orang yang hadir 

dalam perayaan maulid Nabi, makan bersama sebagai bentuk suka cita dan rasa 

syukur. Maulid di Desa Kaburu selain merupakan suatu perayaan sebagai bentuk 

kecintaan kepada Nabi saw., juga dijadikan sebagai momentum silaturahim. 

Penduduk di luar Desa Kaburu turut serta meramaikan maulid di desa ini. Selain 

itu, maulid ini juga menjadi alasan masyarakat Desa Kaburu yang berada jauh di 

perantauan untuk kembali ke kampung halaman mereka. 
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Adapun jamuan yang disajikan kepada tamu yaitu songkolo (nasi ketan) 

yang dimasukkan ke dalam bakul dan berbagai macam kue-kue khas. Selain dijamu, 

saat tamu-tamu pulang juga diberikan beberapa bakul. Bakul itu berisi songkolo, 

ayam, telur ayam. Makanan-makanan itu memiliki makna masing-masing.  

Ada songkolo etang (hitam) dan songkolo pute (putih), telur, dan ayam yang 
dimasukkan ke dalam bakul. Songkolo baepulu etang itu sendiri memiliki 
makna zaman jahiliyah yang identik dengan zaman kegelapan, dan telur yang 
berwarna putih ibarat Rasullullah yang hadir di tengah zaman kegelapan itu, 
menerangi umat manusia dengan dakwah Islam yang dilakukan. Songkolo 
etang sendiri terbilang agak sedikit mahal dibanding songkolo pute, sehingga 
yang disajikan sekarang adalah songkolo pute.23 

Dari pendapat informan tersebut, makanan-makanan yang disediakan tidak 

hanya sekadar disediakan untuk disajikan, melainkan juga mempunyai filosofi yang 

dalam.  

Pertama, songkolo merupakan simbol hubungan persaudaraan antara 

sesama muslim yang harus erat terjaga sebagaimana songkolo yang saling melekat 

antara satu dengan yang lainnya. Songkolo etang menurut informan merupakan 

simbol zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, sedangkan songkolo pute 

menurut peneliti merupakan simbol yang menandakan bahwa di zaman jahiliyah 

itu masih ada segelintir orang yang terbuka hatinya untuk menerima dakwah Nabi 

Muhammad saw.  

Kedua, telur yang dimasukkan di dalam bakul menurut informan diibaratkan 

ketika Rasulullah menyebarkan dakwah Islam di tengah orang-orang yang tertutup 

hatinya menerima ajaran kebenaran, ajaran Islam. Selain yang disampaikan oleh 

informan, terdapat banyak filosofi tentang telur yang dihubungkan dengan maulid 

Nabi. Telur mempunyai dua unsur utama, yakni putih telur serta kuning telur. Putih 

telur dianalogikan sebagai wujud dhahir manusia atau fisiologis manusia yang 

harus dihiasi dengan perangai yang baik, seperti: menjaga adab, perilaku, atau 

 
23 Informan 2, Hasranuddin (43 Tahun), Tokoh Agama di Dusun Kaburu Barat, 

Wawancara, Desa Kaburu, 2 Juni 2021. 
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akhlak. Sedangkan kuning telur menunjukkan qalbu atau hati seorang manusia, 

yang harus dijaga dari berbagai penyakit hati.24 Selain itu, jika diperhatikan dengan 

saksama putih telur mempunyai tiga bagian utama, yakni: cangkang, putih telur, 

serta kuning telur. Tiga bagian ini seperti Islam, iman, dan ihsan yang harus ada 

dalam diri seorang muslim, yang diterangkan dalam sebuah hadis panjang yang 

sangat dikenal, yang artinya: 

Dari Umar bin Khattab ra., ia berkata: Pada suatu hari kami sedang duduk di 
samping Rasulullah saw., tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki 
yang sangat putih pakaiannya, dan sangat hitam rambutnya, tidak terlihat 
padanya bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang 
mengenalnya. Kemudian dia menghadap ke Nabi saw., lalu dia 
menyandarkan kedua lututnya kepada lutut beliau. Dan dia meletakkan kedua 
telapak tangannya di atas kedua paha beliau, dan berkata: “Hai Muhammad 
beritahukan kepada saya tentang Islam”. Maka Rasulullah bersabda: “Islam 
adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali 
Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan 
salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan engkau melaksanakan haji 
ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalannya”. Dia berkata: “Anda 
benar”. Maka kami merasa heran kepadanya, dia bertanya dan dia 
membenarkannya. Dia berkata: “Beritahukan kepada saya tentang iman”. 
Beliau bersabda: “Engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-
kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir 
yang baik dan yang buruk”. Dia berkata: “Anda benar”. Dia berkata: “Lalu 
beritahukan kepada saya tentang ihsan”. Beliau bersabda: “Engkau 
menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, maka jika engkau tidak 
(merasa seolah-olah) melihatnya, sesungguhnya Dia melihat engkau”. Dia 
berkata: “Lalu beritahukan kepada saya tentang kiamat”. Beliau menjawab: 
“Yang ditanya tentang kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya”. 
Dia berkata: “Maka beritahukan kepada saya tentang tanda-tandanya”. Beliau 
menjawab: “Yaitu (bila) wanita budak melahirkan majikannya dan engkau 
melihat orang-orang (yang tadinya) tidak beralas kaki, tidak berpakaian, 
miskin, dan mengembala kambing saling berlomba-lomba meninggikan 
bangunan”. Kemudian dia pergi dan saya berdiam menunggu cukup lama 
kemudian beliau bertanya: “Hai Umar, apakah kamu mengetahui siapa yang 
bertanya itu?” Saya katakana: “Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui”. 
Beliau bersabda: “Dia itu Jibril datang kepada kamu untuk mengajarkan 
kepada kamu agamamu.” (HR.Muslim)25 

 
24 Rizki Sofrul Khoiri, “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Kirab Telur pada 

Perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Anwarul Huda Kota 

Malang)”, Skripsi (Malang: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Ma ulana Malik Ibrahim Malang, 

2020), h. 79. 

25 Imam an-Nawawi, Riyadhus Sholihin, terj. Agus Hasan Bashori al-Sanuwi dan 

Muhammad Syu’aib al-Sanuwi, Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid 1 (Cet. I; Surabaya: Duta Ilmu, 

2003), h. 119. 
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Dari hadis tersebut, terdapat pelajaran yang berharga dari filosofi yang 

dimiliki sebuah telur. Untuk menjadi seorang muslim yang sempurna, tidak hanya 

sekadar mengaku Islam saja, tetapi juga harus memiliki keimanan yang tinggi dan 

dihiasi dengan perilaku ihsan, seperti sebuah telur sempurna yang memiliki 

cangkang yang indah, putih telur yang bersih, dan kuning telur yang mengkilap.  

Ketiga, ayam merupakan makhluk Allah yang senantiasa mengingatkan 

manusia akan adanya waktu. Ayam berkokok di waktu subuh, zuhur, asar, magrib, 

isya, jam 10-11 malam, jam 1-2 malam untuk mengingatkan kita salat malam.26 

Salah satu masyarakat Desa Kaburu mengatakan bahwa dalam menyembelih ayam, 

darah bekas sembelihan ayam tersebut dibikinkan lubang untuk ditimbun supaya 

tidak dimakan hewan lain. Hal ini memiliki makna agar segala sesuatu yang tidak 

baik tidak perlu disebarkan, misalnya aib orang lain.27 

Disediakannya ayam dalam peringatan maulid itu selain untuk 

mengingatkan manusia agar mengisi waktu dengan hal-hal yang berharga, juga 

memperingatkan bahwa kita sesama manusia harus saling menutupi keburukan 

saudara-saudara kita, tidak membicarakannya kepada orang lain. 

C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perayaan Maulid Nabi 

Muhammad saw. di Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten 

Kepulauan Selayar  

Ruqaiyah M. berpendapat bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yaitu 

ketentuan yang terdiri dari norma, cara pandang, serta aturan yang terdapat dalam 

pendidikan Islam dan senantiasa bersangkutan dengan akidah, syariah, ibadah, serta 

 
26Marlyn Andryyanti, “Makna Maulid Nabi Muhammad saw. (Studi pada Maudu Lompoa 

di Gowa)”, Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 58. 

27Informan 6, Liong (71 Tahun), Tokoh Adat di Dusun Kaburu Timur, Wawancara, Desa 

Kaburu, 8 Juni 2021. 
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akhlak. 28  Sehingga dapat diasumsikan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam 

merupakan karakteristik khusus, sifat yang tertanam yang mencakup aturan serta 

sudut pandang Islam. 

Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perayaan maulid Nabi 

Muhammad saw. merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam pelaksanaan perayaan 

maulid Nabi. Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kaburu, tradisi perayaan 

maulid Nabi saw. mengandung nilai-nilai sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. 

2. Memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad saw. 

3. Menjunjung tinggi adat dan budaya yang sesuai dengan ajaran agama 

4. Mempererat tali silaturahim antar sesama muslim 

5. Belajar cara menghargai sesama manusia dan tidak menganggap lemah kaum 

perempuan 

6. Memuliakan dan menjamu tamu serta berbagi kepada sesama 

7. Mengajarkan atau mendidik anak cara bersikap sopan dan santun serta cara 

berbicara dan berpakaian yang sopan 

8. Menjaga kebersihan dan kesucian diri.29 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengenai 

tradisi perayaan maulid Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu, maka nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

a. Nilai Akidah 

Aspek akidah merupakan aspek yang berkaitan dengan permasalahan 

keimanan dan dasar-dasar agama. Tujuan akidah yaitu untuk memberikan arahan 

 
28Jazilatun Nafisah, “Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sekolah”, Conference on 

Islamic Studies (2019): h. 363. 

29Informan 8, Jumadi (54 Tahun), Tokoh Masyarakat di Dusun Tanabau, Wawancara, Desa 

Kaburu, 10 Juni 2021. 
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dalam menempuh kehidupan yang baik, membersihkan jiwa, kemudian 

mengarahkan ke hal-hal tertentu untuk memperoleh sifat-sifat yang tinggi dan 

luhur. 30  Nilai akidah adalah nilai keimanan yang kuat dan teguh dari seorang 

mukmin yang telah mengikatkan diri kepada Allah swt. 

Dalam rangkaian pelaksanaan maulid Nabi yang dilaksanakan oleh 

masyarakat Desa Kaburu memiliki tujuan untuk menunjukkan kecintaan kepada 

Allah dan kecintaan kepada Rasulullah. Rasa cinta pada Rasulullah tidak akan 

diperoleh tanpa adanya rasa cinta pada Allah. Nilai akidah yang terdapat dalam 

perayaan maulid Nabi di Desa Kaburu, yaitu: 

1. Membina atau mendidik rasa keimanan kepada Allah swt. 

Penanaman rasa iman termasuk dasar utama bagi kehidupan manusia yang 

sesuai dengan fitrah, yaitu kecenderungan meyakini adanya Tuhan. Masyarakat 

Kaburu mulai menyucikan diri (mandi janabah) pada awal bulan Safar untuk 

menyambut bulan kelahiran Nabi saw. pada Rabi’ul Awwal dengan keyakinan 

mereka mampu menjadi hamba Allah yang beriman serta bertakwa yang dapat 

membentengi diri dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. 

Kesucian merupakan sesuatu yang berkaitan dengan rasa keimanan 

seseorang. Dengan terbiasa dalam kesucian, maka akan mempunyai iman yang kuat 

dan tidak mudah goyah. Dengan senantiasa menjadikan diri dalam keadaan suci 

dapat berpeluang mendekatkan diri kepada Allah. 

2. Merasakan kegembiraan menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad saw. 

Kegembiraan masyarakat Kaburu dalam menyambut maulid Nabi 

Muhammad saw. terlihat dari antusias, kekompakan, dan solidaritas mereka dalam 

menyemarakkan acara maulid Nabi. Perasaan gembira dalam menyambut perayaan 

maulid ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kegembiraan dan rasa 

syukur atas diutusnya Nabi Muhammad saw. ke muka bumi. Kedua, gembira 

 
30Audah Mannan, Akidah Islamiyah (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 20. 
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karena maulid ini sebagai ajang silaturahim, saling mengenal, saling membantu, 

sehingga menambah dan mempererat persaudaraan di Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Hal ini terlihat dalam setiap prosesi yang ada dalam perayaan maulid di 

Desa Kaburu, terutama dalam tradisi ambelu’, yang mana semua kalangan dari 

anak-anak, remaja, hingga orang dewasa merasakan kegembiraan menyambut hari 

kelahiran baginda Rasulullah.  

Pengungkapan rasa kegembiraan itu dianjurkan bagi tiap orang yang 

memperoleh anugrah dari Tuhan, sebagaimana terdapat dalam QS Yunus/10: 58. 

هُوَ خَيْْ  مَِّا يََْمَعُونَ  قُلْ  لِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا   بفَِضْلِ اللََِّّ وَبِرَحْْتَِهِ فبَِذَٰ
Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, 
hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang 
mereka kumpulkan”.31 

Ayat tersebut memerintahkan kita umat Islam untuk bergembira dengan 

adanya rahmat Allah swt. Sementara Nabi Muhammad saw. merupakan rahmat dari 

Allah kepada umat manusia, sebagaimana terdapat dalam QS al-Anbiya/21: 107. 

إِ  أَرْسَلْناَكَ   لَّ رَحَْْةً للِْعَالَمِيَ وَمَا 
Terjemahnya: 

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi seluruh alam.32 

Nabi Muhammad saw. merupakan rahmat bagi semesta karena beliau lah 

yang diutus sebagai pembawa ajaran Islam oleh Allah untuk keselamatan manusia. 

Oleh karena itu, sebagai pengikut Nabi Muhammad saw. sudah sepatutnya 

merasakan kegembiraan atas kehadiran insan yang mulia, sebaik-baik utusan Allah. 

3. Menambahkan rasa keimanan kepada Rasulullah 

Iman merupakan al-iqrar bi al-lisan (pengakuan dengan lisan), disertai 

tasdiq bi al-qalb (pembenaran dalam hati) mengenai adanya Allah, sehingga 

 
31Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 215. 

32Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 331. 
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menimbulkan kepercayaan yang terimplementasi dalam bentuk af’al bi al-arkan 

(dilakukan dengan perbuatan).33 Keimanan menurut Zakiah Daradjat merupakan 

suatu proses kejiwaan yang mencakup seluruh fungsi jiwa, perasaan, serta pikiran 

sama-sama meyakinkannya.34 Iman bukan hanya pengetahuan, tetapi harus terdapat 

realisasi dalam segala sikap dan tindakan dalam perilaku sehari-hari yang berkaitan 

dengan objek keimanan itu. 

Tujuan utama adanya perayaan maulid Nabi Muhammad saw. di Desa 

Kaburu adalah untuk menumbuhkan serta menambah kecintaan serta rasa hormat 

kepada Nabi Muhammad saw. Rasa cinta dan rasa hormat kepada Nabi saw. tidak 

akan tumbuh apabila tiada rasa iman kepada Allah dan Rasulullah. Dengan adanya 

perayaan maulid Nabi ini, masyarakat akan tertarik untuk mempelajari dan 

meneladani sejarah, kisah, dan akhlak yang dimiliki Nabi Muhammad saw., yang 

dengan diketahuinya akan menambah rasa keimanan kepada Nabi Muhammad saw. 

sebagai pembawa obor kebenaran, manusia pilihan yang ditugaskan untuk 

membawa syariat Islam. 

b. Nilai Ibadah 

Secara etimologi, ibadah diartikan sebagai tunduk, patuh, sedangkan secara 

terminologi ibadah merupakan istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai 

dan diridhai Allah, baik berupa perkataan atau perbuatan, yang zhahir (terlihat) 

maupun bathin (tersembunyi). 35  Ibadah dapat dipahami sebagai wujud 

penghambaan diri seseorang kepada Allah sebagai Sang Khaliq, yang didasari pada 

rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya serta untuk mendapatkan 

keridhaan-Nya dengan melaksankan perintah Allah sebagai Rabbul ‘Alamin. Nilai 

 
33 Abdul Kadir, “Apresiasi Keimanan kepada Tuhan Melalui Pengalaman Spiritual”, 

Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 5, no. 1 (Juni 2015): h. 30. 

34Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), h. 14-16. 

35Sahriansyah, Ibadah dan Akhlak (Cet. I; Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), h. 1. 
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ibadah merupakan nilai perwujudan dari rasa keberimanan dan ketundukan seorang 

hamba kepada Tuhan yang dibuktikan dalam bentuk sikap dan perbuatan. 

Kesakralan suasana maulid Nabi Muhammad saw. terbangun oleh lantunan 

pembacaan kitab barzanji. Fenomena saat mahallul qiyam juga terbangun sangat 

sakral. Pada saat berdiri untuk melantunkan sholawat asyraqal badru, masyarakat 

yang membaca barzanji membacakannya dengan khusyuk. Mahallul qiyam ini 

sebagai bentuk kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi saw. Mereka merasa 

gembira seakan-akan mereka berada pada waktu Nabi saw. dilahirkan. Walaupun 

bagi beberapa kalangan, berdiri dalam pembacaan kitab maulid merupakan sesuatu 

yang sulit diterima pemikiran logis dan merupakan perkara bid’ah, namun bagi 

beberapa kalangan pembaca kitab maulid atau kitab barzanji, fenomena mahallul 

qiyam ini dipegang secara kuat. Mahallul qiyam ini merupakan hal yang biasa, tidak 

menjadi permasalahan ibadah, syariat, ataupun sunnah. 

1. Menanamkan rasa tanggung jawab beribadah 

Dalam menyambut maulid Nabi saw. di Desa Kaburu, dilakukannya 

menyucikan diri di bulan Safar memiliki nilai untuk menanamkan rasa tanggung 

jawab dalam beribadah kepada Allah swt. Kebersihan atau kesucian diri selain 

merupakan bagian dari rasa keimanan seseorang, juga berkaitan dengan sah atau 

tidak suatu ibadah. Kesempurnaan suatu ibadah mensyaratkan kesucian terlebih 

dahulu. Selain itu, dengan membiasakan diri agar selalu dalam keadaan suci, 

seseorang akan senang mengerjakan suatu ibadah dan takut apabila melakukan 

maksiat karena selalu merasa sedang diawasi. 

2. Memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah saw. 

Perayaan maulid Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu ini selain sebagai 

tradisi untuk memperingati hari kelahiran Nabi, juga merupakan sebuah momentum 
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yang mengajarkan umat Muslim untuk senantiasa mengirimkan salawat kepada 

Nabi Muhammad saw. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salawat atau selawat merupakan 

doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya.36 

Salawat selain diperintahkan kepada malaikat dan umat manusia, juga merupakan 

satu-satunya ibadah yang dilakukan oleh Allah swt. Hal ini dijelaskan dalam QS al-

Ahzab/33: 56. 

َ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَل ونَ عَلَى النَّبِِِ    تَسْليِمًا ۗ  إِنَّ اللََّّ عَليَْهِ وَسَلِ مُوا   يَ أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنوُا صَل وا 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah serta malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Hai 
orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Nabi dan 
ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.37 

Ayat tersebut memiliki maksud bahwa Allah mengabarkan kepada para 

hamba-Nya mengenai kedudukan Rasulullah di sisi-Nya di alam yang tinggi. Allah 

swt. bersalawat untuk memberikan pujian kepada Nabi saw. di sisi para malaikat  

muqarrabin, dan para malaikat juga bersalawat kepadanya. Kemudian Allah swt. 

memerintahkan penduduk bumi untuk mengucapkan salawat serta salam kepada 

Nabi saw. agar pujian penghuni alam atas dan alam bawah menyatu seluruhnya.38 

Jadi, salawat merupakan ungkapan sanjungan, kekaguman, penghormatan 

kepada Nabi Muhammad saw. yang memiliki banyak keistimewaan, bahkan Allah 

juga bersalawat kepada Nabi untuk menampakkan kemuliaan dan mengagungkan 

kedudukan beliau. Sehingga menjadi perhatian bagi orang-orang mukmin atas 

perintah salawat, yang seharusnya lebih memperhatikan betapa mulia dan agungnya 

 
36Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 1389. 

37Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 426. 

38Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir min 

Ibni Katsiir, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. & Abu Ihsan al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 (Cet. I; 

Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), h. 520. 
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kedudukan Nabi saw. Adanya peringatan maulid ini, merupakan bentuk ajakan 

untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad saw.  

3. Berbagi dengan sesama atau bersedekah 

Sedekah termasuk salah satu ibadah yang mempunyai banyak keutamaan 

dan manfaat. Di antara keutamaannya yakni sedekah merupakan penolak bencana 

dan kematian mendadak di dunia, serta mengurangi dosa-dosa besar dan 

mempermudah hisab di akhirat.39 

Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan dari bersedekah yaitu terdapat 

dalam QS al-Baqarah/2: 261. 

بُـلَ  فِِ كُلِ  سُنـْ أنَْـبـَتَتْ سَبْعَ سَناَبِلَ  فِِ سَبيِلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ  أمَْوَالََمُْ  وَاللََُّّ  ۖ  ةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ  مَثَلُ الَّذِينَ يـنُْفِقُونَ 
لِمَنْ يَشَاءُ   عَليِم  ۖ  يُضَاعِفُ  ُ وَاسِع    وَاللََّّ

Terjemahnya: 

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan 
sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap tangkai terdapat 
seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah 
Maha Luas, Maha Mengetahui.40 

Ayat tersebut merupakan perumpamaan tentang pahala yang 

dilipatgandakan kepada orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah yang 

bertujuan untuk meraih keridhaan-Nya. Dalam perayaan maulid Nabi di Desa 

Kaburu, berbagi kepada sanak saudara berupa songkolo dalam bakul merupakan 

salah satu hal yang penting. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis riwayat Ibnu 

Majah:  

بِِ ِ  قاَلَ: ــَّ لْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضـ ــَ وْلُ    عَنْ سـ ــُ لَّمَ  اللهقاَلَ رَسـ ــَ اللهُ عَليَهِ وَ سـ لَّى  ــَ ــَّ :  صـ كِيِْ  الصـ ــْ دَقَةُ عَلَى الْمِسـ
 ة  وَصِلَة  صَدَقَ   ,ثْـنـَتاَنِ  قَراَبَةِ عَلَى ذِي الْ   وَ ة , صَدَقَ 

Terjemahnya:  

Dari Salman bin Amir Adh-Dhabbi, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Sedekah kepada orang miskin mendapatkan satu pahala sedekah, dan sedekah 

 
39Muhammad Husain Falah Zadeh, Omuszeye Ahkom-Sathe Mutawasit, terj. Emi Nurhayati, 

Fikih Praktis Untuk Pemula (Cet. I; Jakarta: Nur al-Huda, 2015), h. 251. 

40Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 44. 
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kepada sanak kerabat mempunyai dua (pahala), yaitu (pahala) sedekah dan 
menyambung tali persaudaraan.41 

Dari hadis tersebut, sedekah yang utama adalah sedekah yang diberikan 

kepada kerabat, dan perlu didahulukan sanak kerabat yang miskin atau yatim. Di 

Desa Kaburu sendiri, sedekah berupa songkolo diberikan kepada seluruh kerabat, 

tidak memandang status mereka. Tujuannya agar semakin erat hubungan 

persaudaraan di antara mereka. 

c. Nilai Akhlak 

Menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

menimbulkan berbagai perbuatan baik atau buruk serta tidak membutuhkan 

pemikiran atau pertimbangan. 42  Sehingga perbuatan manusia tidak semuanya 

merupakan akhlak. Perbuatan manusia dapat dikatakan akhlak apabila dilakukan 

berulang-ulang, telah melekat dalam jiwa, dan dilakukan tanpa dipikir dan diteliti 

terlebih dahulu.  

Akhlak menurut Ahmad Amin adalah perbuatan manusia yang berulang-

ulang atau membiasakan kehendak (‘adah al-iradah).43 Sehingga dapat dipahami 

bahwa dibiasakannya suatu kehendak untuk melakukan sesuatu setelah mengalami 

kebimbangan untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif, akan membentuk 

kecenderungan hati pada kehendak tersebut sehingga tidak lagi mempertimbangkan 

perbuatan selanjutnya. 

Nilai akhlak adalah nilai tentang perbuatan yang bertolok ukur pada al-

Qur’an serta al-Sunnah, yang telah menjadi kepribadian seseorang, yang tertanam 

kuat dalam jiwanya, yang dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa pemikiran yang 

panjang. Akhlak adalah perilaku manusia yang berkaitan dengan Tuhannya  

 
41 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah , terj. Ahmad Taufiq 

Abdurrahman, Kumpulan Hadis Ibnu Majah Jilid 2 (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 160-

161. 

42Sahriansyah, Ibadah dan Akhlak, h. 176. 

43Badrudin, Akhlak Tasawuf (Cet. II; Serang: IAIB Press, 2015), h. 10.  
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atau makhluk lain. Sehingga akhlak dapat berkaitan dengan tawakal, beriman, 

keikhlasan, dan lain-lain. Akhlak yang baik dapat terbentuk dengan adanya ilmu 

yang dipadukan dengan amal. Akhlak baik yang dibiasakan adalah gambaran dari 

kepribadian seseorang. Seperti halnya dalam pelaksanaan maulid di Desa Kaburu. 

Rangkaian proses yang terbilang cukup panjang dan telah lama dilaksanakan, serta 

membutuhkan biaya yang terbilang lumayan banyak dalam perayaan tersebut telah 

mengajarkan tentang keikhlasan dan mengajarkan membiasakan perbuatan baik 

tanpa harus melalui pemikiran dan pertimbangan lagi di kalangan masyarakat 

Kaburu. 

1. Menjaga kebersihan dan kesucian diri dan tempat majelis maulid  

Pada tradisi perayaan maulid Nabi Muhammad saw., masyarakat Kaburu 

benar-benar bersukacita menyambut dan menyiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam acara perayaan maulid. Termasuk salah satunya menyiapkan dan 

menjaga diri agar senantiasa suci. Persiapan menyucikan diri ini dimulai sejak 

masuknya bulan Safar. Selain itu, setiap memasuki masjid untuk mengadakan suatu 

acara, masyarakat diperkenankan berwudhu terlebih dahulu atau minimal harus 

dalam keadaan bersih, sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Muslim: 

يَ عَنْ   عَريِِ  رَضـِ مٍ اْلَشـْ بْنِ عَاصـِ وْلُ  عَنْهُ  الله أَبِِ مَالِكٍ الْْاَرثِِ  لَّمَ  اللهقاَلَ: قاَلَ رَسـُ :  صـَلَّى اللهُ عَليَهِ وَ سـَ
يَْاَنِ.  الَط هُوْرُ شَطْرُ الِْ

Terjemahnya: 

Dari Abu Malik al-Harits Ibn ‘Ashim al-Asy’ari ra., dia berkata: Rasulullah 
saw. telah bersabda: “Bersuci itu merupakan bagian dari iman”.44 

Dari hadis tersebut umat manusia dianjurkan untuk senantiasa menjaga 

kebersihan dan kesucian diri, tempat ibadah, dan lingkungan tempat tinggal. Selain 

karena kebersihan terkait erat dengan kesehatan, menjaga kebersihan dan kesucian 

 
44 Imam an-Nawawi, Riyadhus Sholihin, terj. Agus Hasan Bashori al-Sanuwi dan 

Muhammad Syu’aib al-Sanuwi, Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid 1, h. 78-79. 
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juga sama dengan menjaga keimanan. Mengabaikan menjaga kebersihan dan 

kesucian berarti telah mengabaikan sebagian dari nilai keimanan. Oleh karena itu, 

masyarakat Kaburu dalam perayaan maulid ini setiap hendak melakukan apapun, 

seperti memasak dan mengadakan acara di dalam masjid senantiasa dalam keadaan 

suci dan bersih. 

2. Mengajarkan anak mengenai akhlak berpakaian  

Tradisi ambelu’ dalam perayaan maulid di Desa Kaburu bagi beberapa 

orang mungkin hanya terlihat sebagai tradisi hiburan saja dalam rangkaian acara 

maulid. Akan tetapi, dalam tradisi ini tersirat suatu nilai pendidikan akhlak kepada 

anak. Mereka diajarkan untuk berpakaian yang sopan atau tidak berantakan karena 

pakaian sopan serta menutup aurat merupakan cerminan seorang muslim yang 

sesungguhnya. Seseorang yang berpakaian lusuh menandakan seseorang itu tidak 

peduli terhadap dirinya sendiri. 

Oleh karena itu, umat manusia terutama umat muslim harus memperhatikan 

penampilan diri sebelum bepergian atau menemui orang lain, karena Nabi saw. 

menyukai keindahan. Nabi sendiri senantiasa menjaga penampilan beliau agar 

sejuk dilihat di hadapan keluarga dan para sahabatnya. 

3. Memuliakan tamu 

Memuliakan tamu merupakan salah satu bentuk akhlak terhadap sesama 

manusia. Islam mengajarkan bagi siapa saja yang menjadi tuan rumah untuk 

senantiasa menghormati tamu. Bentuk penghormatan itu tidak sebatas pada cara 

berkomunikasi dengan menggunakan tutur kata yang baik, melainkan melakukan 

pula perbuatan yang membuat tamu senang, seperti memberikan jamuan walaupun 

hanya sekadarnya dan menyambut tamu dengan wajah yang berseri, sebagaimana 

terdapat dalam sebuah hadis riwayat Bukhari-Muslim: 
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أَبِْ هُريَْـرةََ   وْلُ  حَدِيْثُ  ـــُ لَّمَ ص ــــَ اللهقاَلَ: قاَلَ رَسـ ـــَ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ فَلَا  : مَنْ كَانَ يـؤُْمِنُ بِِاللهلَّى اللهُ عَليَهِ وَ سـ
وَ  يـْفَ   مَنْ كَانَ يـؤُْمِنُ بِِاللهيـؤُْذِ جَارهَُ  ــــــَ فَـلْيُكْرمِْ ضـ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ فَـلْيـَقْلُ   مَنْ كَانَ يـؤُْمِنُ بِِاللهوَ  هُ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ 

 أوَْ ليَِصْمُتْ.خَيْْاً  
Terjemahnya: 

Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang beriman 
kepada Allah serta hari akhir, maka jangan mengganggu tetangganya. Dan 
barangsiapa yang beriman kepada Allah serta hari akhir, hendaklah 
menghormati tamunya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah serta 
hari akhir, maka hendaknya berkata baik atau diam”.45 

Berdasarkan hadis tersebut, terdapat hubungan antara iman seseorang 

dengan memuliakan tamu. Selain itu, memuliakan tamu juga berdampak positif 

bagi kehidupan di akhirat. Islam tidak memandang tamu hanya sebagai entitas 

dalam membangun kehidupan manusia, tetapi juga sebagai tolok ukur keimanan 

seseorang. Oleh karena itu, masyarakat Kaburu sangat antusias menjamu tamu 

dalam perayaan maulid Nabi ini. Mereka sangat bersukacita kedatangan sanak 

kerabat sehingga disajikan berbagai jamuan agar tamu merasa dihargai dengan 

kedatangannya. 

d. Nilai Kemasyarakatan 

Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kesatuan 

kehidupan manusia yang mengadakan interaksi berdasarkan suatu sistem adat 

tertentu yang bersifat dan terkait oleh suatu rasa identitas bersama.46 Sementara itu, 

Burhan Bungin mengemukakan bahwa masyarakat merupakan sekelompok orang 

yang mendiami sebuah wilayah (teritorial) tertentu, yang hidup secara relatif lama, 

sadar merupakan bagian dari anggota masyarakat, mempunyai komunikasi satu 

sama lain, mempunyai sistem stratifikasi, mempunyai sistem hukum yang mengatur 

 
45 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, terj. Muhammad Ahsan bin 

Usman, al-Lu’lu wal Marjan Dilengkapi Ringkasan Musthalah Hadist (Cet. I; Jakarta: PT. Elex 

Media Komputindo, 2017), h. 18. 

46 Arifuddin Tike dan Tajuddin Hajma, Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam 

(Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 4.  
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perilaku anggota masyarakat, dan relatif mampu menghidupi diri sendiri.47 Dari 

kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat merupakan suatu 

sistem kehidupan bersama bagi umat manusia yang menempati wilayah tertentu 

dalam waktu yang cukup lama, mempunyai tujuan bersama, membentuk suatu 

sistem hukum bersama, dan tercipta interaksi sosial. 

Nilai kemasyarakatan adalah nilai yang berkaitan dalam kehidupan sosial.  

Adapun nilai kemasyarakatan dalam perayaan maulid Nabi Muhammad saw. di 

Desa Kaburu, yaitu: 

1. Mempererat hubungan persaudaraan  

Adanya perayaan maulid Nabi di Desa Kaburu membuat tersambungnya tali 

silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan, baik antar masyarakat 

Kaburu maupun sanak kerabat yang datang dari desa atau daerah lain. Masyarakat 

Kaburu bergotong royong menyiapkan acara ini dari jauh-jauh hari. Dari sini 

terlihat solidaritas mereka agar kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak 

dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, perayaan ini menjadi salah satu momentum 

untuk menyambung silaturahim dan momen untuk saling mengenal satu sama lain. 

Perintah bersilaturahim ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari: 

يَ   ــِ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضـ وْلُ  سمَِعْتُ  عَنْهُ قاَلَ:  اللهحَدِيْثُ  ــُ لَّمَ  اللهرَسـ ــَ لَّى اللهُ عَليَهِ وَ سـ ــَ رَّهُ   صـ ــَ يَـقُوْلُ: مَنْ سـ
أوَْ يـنُْسَأَ لَهُ فِِْ أثََرهِِ فَـلْيَصِلْ رَحَِْهُ.أَنْ يـبُْسَطَ لَهُ رِزْ   قَهُ 

 

Terjemahnya: 

Anas bin Malik ra. berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 
“Barangsiapa yang ingin diperluas rezekinya serta umurnya dipanjangkan, 
maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim”.48 

 
47 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat (Cet. IX; Jakarta: Kencana, 2017), h. 163.  

48 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, terj. Muhammad Ahsan bin 

Usman, al-Lu’lu wal Marjan Dilengkapi Ringkasan Musthalah Hadist , h. 970. 
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Dari hadis tersebut kita dianjurkan untuk menyambung tali persaudaraan. 

Semakin banyak persaudaraan yang dibangun, maka semakin dilapangkan pula 

rezeki. Selain itu menyambung tali silaturahim yang baik merupakan salah satu cara 

memperpanjang umur. Meskipun batas umur telah ditentukan, tetapi silaturahim 

yang baik dengan keluarga, kerabat, dll., akan menciptakan rasa bahagia yang dapat 

mengurangi pikiran yang stres, sehingga dapat memperpanjang potensi umur yang 

dimiliki. 

2. Menghargai antar sesama, terutama sesama muslim. 

Dari perayaan maulid Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu terdapat nilai-

nilai yang mengajarkan kita untung saling menghargai antar sesama. Dalam sebuah 

tradisi, tentu ada sebagian kecil masyarakat yang kurang setuju dengan  adanya 

beberapa tradisi dalam perayaan maulid Nabi ini. Akan tetapi cara mereka 

menerima tradisi yang telah menjadi adat budaya di desa ini tanpa perlu 

menganggap pihak lain itu salah. Mereka saling menghargai sehingga tidak muncul 

sebuah konflik yang dapat memecah belah masyarakat. Selain itu dalam tradisi 

ambelu’ pada perayaan maulid memiliki tujuan untuk saling mengenal dan saling 

menghargai antara laki-laki dan perempuan.  Laki-laki tidak boleh menilai seorang 

perempuan itu rendah , begitu pun sebaliknya, sesuai yang terdapat dalam QS al-

Hujurat/49: 13. 

إِنَّ أَكْ يَ   لتِـَعـَارَفوُا    عُوبًِ وَقَـبَـائِـلَ  ـــــــُ ـــــــ ذكََرٍ وَأنُْـثَىٰ وَجَعَلْنَـاكُمْ شـ إِنََّ خَلقَْنَـاكُمْ مِنْ  ا النّـَاسُ  رمََكُمْ عِنـْدَ اللََِّّ  أيَ ـهـَ
عَليِم  خَبِيْ    َ  أتَـْقَاكُمْ   إِنَّ اللََّّ

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sesungguhnya, Kami telah menciptakan kalian dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kalian berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya, yang 
paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.49 

 
49Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517. 
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Ayat tersebut menyatakan bahwa semua manusia di sisi Allah itu sama dan 

setara, yang menjadi pembeda hanya derajat takwa. Sehingga tidak dibolehkan 

saling merendahkan satu sama lain dan juga larangan untuk membeda-bedakan dari 

segi suku, ras, bangsa, agama, hingga warna kulit.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait tentang 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perayaan maulid Nabi Muhammad saw. 

di Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Prosesi perayaan maulid Nabi Muhammad saw. di Desa Kaburu, yaitu: 

menyucikan diri dan menyiapkan keperluan maulid ketika masuk bulan Safar, 

ambelu’ atau angarra’ pandang, a’rate’ (barzanji), serta silaturahim dan makan 

bersama. 

2. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perayaan maulid Nabi Muhammad 

saw. di Desa Kaburu, yaitu: meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad saw., 

memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad saw., menjunjung 

tinggi adat dan budaya yang sesuai dengan ajaran agama, mempererat tali 

silaturahim antar sesama muslim, belajar cara menghargai sesama manusia dan 

tidak menganggap lemah kaum perempuan, memuliakan dan menjamu tamu serta 

berbagi kepada sesama, mengajarkan atau mendidik anak cara bersikap sopan dan 

santun serta cara berbicara dan berpakaian yang sopan, dan menjaga kebersihan 

serta kesucian diri. 

B. Implikasi 

Implikasi dalam penelitian ini dapat diterapkan pada kehidupan 

bermasyarakat untuk tetap menjaga nilai persaudaraan dengan orang lain. 

Penelitian ini memiliki implikasi bagi beberapa kalangan, yaitu: 
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 1. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai tradisi atau 

kearifan lokal, hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan wawasan yang 

berhubungan dengan kearifan lokal dan menambah bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi tokoh masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran serta 

kajian mengenai penanaman nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat diterapkan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait 

dengan tradisi perayaan maulid Nabi Muhammad saw. yang ada di Desa Kaburu 

yang belum banyak orang mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam 

perayaannya. 

3. Bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pegangan atau 

referensi materi ajar terkait materi budaya setempat sekaligus untuk 

memperkenalkan budaya setempat, agar peserta didik termotivasi untuk menjaga 

dan melestarikan tradisi atau budaya setempat yang sesuai dengan ajaran Islam agar 

keberadaannya tidak punah. 



 

80 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh. Lubaabut Tafsiir 
min Ibni Katsiir. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. & Abu Ihsan al-Atsari, Tafsir 
Ibnu Katsir Jilid 6. Cet. I; Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004. 

Agus, Zulkifli. “Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Ghazali”. Raudhah: Jurnal 
Tarbiyah Islamiyah 3, no. 2 (Desember 2018). 

Ahmad, La Ode Ismail dan Ibrahim Nasbi. Tafsir Tarbawi II. Cet. I; Surakarta: 
Zadahaniva, 2016.  

Ahyadin, Candra. “Tradisi Ambelu dalam Ritual Maulid di Desa Bontolempangan 
Kabupaten Kepulauan Selayar”. Skripsi. Makassar: Universitas Negeri 
Makassar, 2015. 

Ajib, Muhammad. Maulid Nabi Muhammad Antara Sunnah dan Bid’ah. Jakarta: 
Rumah Fiqih Indonesia, 2018. 

Al Batawiy, Syarif Mursal. Keagungan Maulid Nabi Muhammad Saw. Cet. I; 
Jakarta: al-Syarifiyyah, 2006. 

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Ibnu Majah. Terj. Ahmad 
Taufiq Abdurrahman. Kumpulan Hadis Ibnu Majah Jilid 2. Cet. I; Jakarta: 
Pustaka Azzam, 2007. 

Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyyurrahman. Ar-Rahiq al-Makhtum. Terj. Hanif 
Yahya, Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad dari Kelahiran 
hingga Detik-detik Terakhir. Cet. I; Jakarta: Megatama Sofwa Pressindo, 
2004. 

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. Syarh Shahih al-Bukhari. Terj. Abu Ihsan al-
Atsari, Syarah Shahih al-Bukhari Jilid 1.Cet. I; Jakarta: Darus Sunnah, 2010. 

Andryyanti, Marlyn. “Makna Maulid Nabi Muhammad saw. (Studi pada Maudu 
Lompoa di Gowa)”. Skripsi. Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN 
Alauddin Makassar, 2017. 

An-Nawawi, Imam. Riyadhus Sholihin. Terj. Agus Hasan Bashori al-Sanuwi dan 
Muhammad Syu’aib al-Sanuwi, Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid 1. Cet. I; 
Surabaya: Duta Ilmu, 2003. 

An-Nawawi, Imam. Riyadhus Sholihin. Terj. Agus Hasan Bashori al-Sanuwi dan 
Muhammad Syu’aib al-Sanuwi, Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid 2. Cet. I; 
Surabaya: Duta Ilmu, 2003. 

Arfiani, Henni. “Persepsi Komunitas Sayyid tentang Gender di Desa Parak 
Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar”. Skripsi. Makassar: 
Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2018. 

Asiyah, Udji. Dakwah Kreatif: Muharram, Maulid Nabi, Rajab, dan Sya’ban. 
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016. 

Badrudin. Akhlak Tasawuf. Cet. II; Serang: IAIB Press, 2015. 

Bakry, Nazar. Fiqh dan Ushul Fiqh. Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.  

Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul. Shahih Bukhari Muslim. Terj. Muhammad Ahsan 
bin Usman. al-Lu’lu wal Marjan Dilengkapi Ringkasan Musthalah Hadist. 
Cet. I; Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017. 



81 
 

 
 

Bungin, Burhan. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus 
Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Cet. IX; Jakarta: Kencana, 2017. 

Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan 
Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007. 

Damopolii, Muljono. Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern. Cet. I; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 

Daradjat, Zakiah. Ilmu Jiwa Agama. Jakarta: Bulan Bintang, 1990. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: 
Pusat Bahasa, 2008. 

Departemen Pendidikan Nasional. UU Nomor 20 Tahun 2003: tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. Jakarta: Cemerlang, 2003. 

Djazuli, A. Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. 
Jakarta: Prenadamedia Group, 2005. 

Farid, Muhammad. Fenomenologi dalam Penelitian Ilmu Sosial. Cet. I; Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2018. 

Fathurrozaq, Muhammad. “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tedhak 
Siten di Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek”. Skripsi. 
Malang: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang, 2019. 

Firawati. “Transformasi Sosial dalam Nilai-nilai Pendidikan Islam di Kabupaten 
Sidenreng Rappang”. Edumaspul: Jurnal Pendidikan 1, no. 2 (Oktober 
2017). 

Hadi, Imam Anas. “Analisis Kritis Pemikiran Pendidikan Progresif Muhammad 
‘Athiyah Al-Abrasyi (Perspektif Filsafat Pendidikan Islam)”. Jurnal 
Inspirasi 1, no. 3 (Januari-Juni 2018). 

Haninaturrahmah. “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Praja pada Perayaan 
Maulid Nabi Muhammad di Kota Mataram”. Skripsi. Mataram: Fak. Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram, 2017. 

Haryanti, Nik. Ilmu Pendidikan Islam. Cet. I; Malang: Gunung Samudera, 2014. 

Herdiansyah, Haris.Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen 
Penggalian Data Kualitatif. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015. 

Hermin, dkk. “Maudu’ Lompoa: Studi Sejarah Perayaan Maulid Nabi Terbesar di 
Cikoang Kabupaten Takalar (1980-2018)”. Jurnal Pemikiran Pendidikan 
dan Penelitian Kesejarahan 7, no. 3 (Desember 2020). 

Husain, Muhammad. “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Mulutan di Desa 
Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara”. 
Skripsi. Banjarmasin: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 
Banjarmasin, 2017. 

Husaini, Adian. Pendidikan Islam: Membentuk Manusia Berkarakter. Jakarta: 
Cakrawala Publishing, 2012. 

Ilyas, Abustani dan La Ode Ismail Ahmad. Pengantar Ilmu Hadis. Cet. II; 
Surakarta: Zadahaniva, 2013. 

Ilyas, Yunahar. Kuliah Aqidah Islam. Cet. VII; Yogyakarta: Lembaga Pengkajian 
dan Pengamalan Islam, 2002. 



82 
 

 
 

Kadir, Abdul. “Apresiasi Keimanan kepada Tuhan Melalui Pengalaman Spiritual”. 
Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 5, no. 1 (Juni 2015). 

Karyanto, Umum B. “Makna Dasar Pendidikan Islam (Kajian Semantik)”. Forum 
Tarbiyah 9, no. 2 (Desember 2011). 

Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Depok: Al Huda, 2018. 

Khoiri, Rizki Sofrul. “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Kirab Telur pada 
Perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. (Studi Kasus pada Pondok 
Pesantren Anwarul Huda Kota Malang)”. Skripsi. Malang: Fak. Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. 

Kholifah, Siti dan I Wayan Suyadnya. Metodologi Penelitian Kualitatif: Berbagi 
Pengalaman dari Lapangan. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2018. 

Kholilurrohman. Wewangian Semerbak dalam Menjelaskan Tentang Peringatan 
Maulid Nabi. Tangerang: Nurul Hikmah Press, 2018. 

Khon, Abdul Majid. Ulumul Hadis. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012. 

Maksum, M. Syukron. Maulid al-Barzanji. Yogyakarta: Media Pressindo, 2013. 

Mannan, Audah. Akidah Islamiyah. Makassar: Alauddin University Press, 2012. 

Marimba, Ahmad D. Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: Al-Ma’arif, 
1962. 

Miles, Matthew B., dkk. Qualitative Data Analysis:A Methods Sourcebook. United 
States of America: Arizona State University, 2014. 

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2005. 

Mu’awwanah, Nafisatul. “Konstruksi Pemahaman Masyarakat Terhadap Hadis 
Kullu Bid’atin Dhalalah”. Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis 17, 
no. 2 (Juli 2016). 

Muchlis, Sukron. “Nilai-nilai Pendidikan Karakter Religius dalam Kitab Maulid al-
Barzanji Karya Syaikh Ja’far bin Hasan al-Barzanji”. Skripsi. Malang: Fak. 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. 

Nafisah, Jazilatun. “Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sekolah”. 
Conference on Islamic Studies (2019). 

Nata, Abuddin. Ilmu Pendidikan Islam. Cet. III; Jakarta: Prenada Media, 2016. 

Nata, Abuddin. Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2005.  

Nima, Nihafisah. “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perayaan Maulid 
Nabi Muhammad saw. di Masyarakat Pattani, Thailand Selatan”. Skripsi. 
Makassar: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2018. 

Ningsih, Yulita Futria, dkk. Fiqih Ibadah. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021. 

Nurul Azizah. “Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih Konsep dan Urgensinya dalam 
Pengembangan Karakter di Indonesia”. Progress: Jurnal Pendidikan 
Agama Islam 5, no. 2 (Desember 2017). 

Panjaitan, Ade Putra. Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan: Membangun 
Pendidikan Berbasis Budaya Lokal. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, 2014. 



83 
 

 
 

Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keungulannya. 
Jakarta: Grasindo, 2010. 

Rasyid, Muhammad Rusydi. Ilmu Pendidikan Islam. Cet. I; Gowa: Pusaka Almaida, 
2017. 

Reksiana. “Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika”. Thaqafiyyat 19, 
no. 1 (Juni 2018). 

Riyadi, Ahmad. “Dasar-dasar Ideal dan Operasional dalam Pendidikan Islam”. 
Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan 11, no. 2 (Desember 2011). 

Rohmah, Siti. “Relevansi Konsep Pendidikan Islam Ibnu Khaldun dengan 
Pendidikan Modern”. Forum Tarbiyah 10, no. 2 (Desember 2012). 

Rusdianto. Kitab Shalawat Terbaik dan Terlengkap. Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 
2018. 

Sahriansyah. Ibadah dan Akhlak. Cet. I; Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014. 

Subur. “Pendidikan Nilai: Telaah tentang Model Pembelajaran”. Insaniyah: Jurnal 
Pemikiran Alternatif Pendidikan 12, no. 1 (Januari-April 2007). 

Sudarsono. “Pendidikan Ibadah Perspektif Al-Qur’an dan Hadits”. Cendekia: 
Jurnal Studi Keislaman 4, no. 1 (Juni 2018). 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 
2013. 

Sukitman, Tri. “Internalisasi Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran (Upaya 
Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter)”. Jurnal Pendidikan 
Sekolah Dasar 2, no. 2 (Agustus 2016). 

Suriadi, Ahmad. “Akulturasi Budaya dalam Tradisi Maulid Nabi Muhammad di 
Nusantara”. Khazanah 17, no. 1 (2019). 

Syah, Ahmad. “Term Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib dalam Pendidikan Islam”. Al-
Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 7, no. 1 (Januari-Juni 2008). 

Tafsir, Ahmad. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Cet. XI; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2014.  

Tarobin, Muhammad. “Seni Sarafal Anam di Bengkulu: Makna, Fungsi, dan 
Pelestarian”. Jurnal Bimas Islam 8, no.2 (2015). 

Tike, Arifuddin dan Tajuddin Hajma. Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat 
Islam. Makassar: Alauddin Press, 2010. 

Umar, Bukhari. Ilmu Pendidikan Islam. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010. 

Wahyudi, Dedi. Pengantar Akidah Akhlak dan Pembelajarannya. Cet. I; 
Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.  

Wahyuni. Agama dan Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya, 
dan Tradisi Sosial. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. 

Waskito, AM. Pro dan Kontra Maulid Nabi. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 
2014. 

Zadeh, Muhammad Husain Falah. Omuszeye Ahkom-Sathe Mutawasit. Terj. Emi 
Nurhayati. Fikih Praktis Untuk Pemula. Cet. I; Jakarta: Nur al-Huda, 2015. 



 

84 

LAMPIRAN 
  



85 
 

 
 

Lampiran 1 

 

KETERANGAN RESPONDEN 

 

NO NAMA ALAMAT 

1 Yahya (Tokoh Masyarakat) Dusun Kaburu Timur 
 

 

2 Hasranuddin (Tokoh Agama) Dusun Kaburu Barat 
 

 

3 Jamaluddin (Masyarakat) Dusun Batu-Batu 
 

 

4 Hadere (Tokoh Masyarakat) Dusun Batu-Batu 
 
 

5 Muh. Saing (Kepala Desa Kaburu) Dusun Tanabau 
 
 

6 Liong (Tokoh Adat) Dusun Kaburu Timur 

 
 

7 Raali (Masyarakat) Dusun Kaburu Barat 

 
 

8 Jumadi (Tokoh Masyarakat) Dusun Tanabau 
 

 

9 Supriadi (Tokoh Agama) Dusun Tanabau 
 

 

10 Abd. Rahman (Kepala Dusun Batu-Batu) Dusun Batu-Batu 
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Lampiran 2 

Pedoman Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

Tanggal/Waktu Observasi : 

Lokasi Observasi  : 

Nilai-nilai dalam 

Perayaan Maulid 

Nabi Muhammad 

saw. 

Komponen-komponen Nilai dalam 

Perayaan Maulid Nabi Muhammad 

saw. 

Ya Tidak Komentar 

Nilai Akidah 1. Menambahkan rasa keimanan 

terhadap Allah swt.  

   

2. Menumbuhkan dan menambah 

rasa cinta kepada Nabi 

Muhammad saw. 

   

3. Bergembira menyambut hari 

kelahiran Nabi Muhammad saw. 

   

Nilai Ibadah 1. Mengingatkan untuk senantiasa 

bersalawat kepada Nabi 

Muhammad saw. 

   

2. Tetap mengutamakan atau 

menunaikan ibadah wajib, seperti 

shalat lima waktu 

   

Nilai Akhlak 1. Meneladani sifat dan kebiasaan 

Nabi Muhammad saw.  
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2. Menjaga kebersihan dan kesucian 

di tempat majelis maulid  

berlangsung 

   

Nilai 

Kemasyarakatan 

1. Memuliakan dan memberikan 

jamuan makanan tamu, terutama 

dari golongan fakir miskin 

   

2. Terjalin hubungan persaudaraan 

dengan berkumpul bersama 
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Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Daftar pertanyaan mengenai pendapat masyarakat tentang Nilai-nilai 

Pendidikan Islam dalam Tradisi Perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. Di Desa 

Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. 

1. Bagaimana sejarah maulid Nabi Muhammad saw. Di Desa Kaburu? Sejak 

kapan tradisi ini dirayakan di Desa Kaburu? 

2. Bagaimana prosesi/tata cara perayaan maulid Nabi Muhammad saw. Di 

Desa Kaburu? 

3. Dalam pelaksanaannya, apakah terdapat atau pernah ada masyarakat yang 

tidak setuju dengan adanya perayaan maulid nabi? 

4. Apa pendapat bapak/ibu mengenai pendapat sebagian orang yang 

mengatakan bahwa perayaan maulid itu bid’ah? 

5. Mengapa dalam perayaan maulid nabi di Desa Kaburu terdapat tradisi yang 

dikenal dengan tradisi ambelu’? 

6. Menurut bapak/ibu, apa saja nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi 

perayaan maulid Nabi Muhammad saw. Di Desa Kaburu? 

7. Menurut bapak/ibu, bagaimana contoh nilai aqidah, nilai ibadah, nilai 

akhlak, dan nilai kemasyarakatan yang terdapat dalam perayaan maulid nabi 

di Desa Kaburu? 

8. Menurut bapak/ibu, apa tujuan dari perayaan maulid Nabi Muhammad saw.? 
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Lampiran 4 

Pedoman Dokumentasi 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Data tentang letak geografis Desa Kaburu 

2. Data tentang sarana dan prasarana Desa Kaburu 

3. Jumlah Penduduk Desa Kaburu 

4. Pendidikan Desa Kaburu 

5. Keagamaan Desa Kaburu 

6. Sosial budaya Desa Kaburu 

7. Dokumen terkait sejarah maulid di Desa Kaburu 

8. Dokumen terkait pelaksanaan maulid di Desa Kaburu. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Wawancara dengan Bapak Hasranuddin (Tokoh Agama)  

dan Bapak Yahya (Tokoh Masyarakat) 
 

Wawancara dengan Bapak Jumadi  

(Tokoh Masyarakat) 
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Wawancara dengan Bapak Supriadi 

    (Tokoh Agama) 

Wawancara dengan Bapak Liong (Tokoh 

Adat, salah satu pembaca barzanji) 

Tradisi Ambelu’ atau Angarra’ Pandang 
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Barzanji atau A'rate' Pandang 

Barzanji atau A'rate' Songkolo 



93 
 

 
 

Mahallul Qiyam 

Makan bersama di salah satu rumah penduduk Desa Kaburu 
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