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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 
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 Dhad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof أ

 ya’ Y Ye ي

 

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ ). 
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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:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــَـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf  

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 Fathah dan 

alif atau ya 

A a dan garis 

di atas 

 

 

Kasrah dan ya I i dan garis 

di atas 

 Dammah dan 

wau 

U u dan garis 

di atas 
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4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

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

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, 

khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (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 
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didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).   
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ABSTRAK 

Nama : Hamdan 
NIM : 50200116053 
Judul : Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan 

Pemahaman kepada Masyarakat Tentang Tradisi Maccera’ 
Pare di Desa Lampoko Keacamatan Campalagian Kabupaten 
Polewali Mandar 

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Bagaimana Peran 

Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat 

Tentang Tradisi Maccera’ Pare di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar”. dengan sub masalah yaitu: 1. Bagaimana prosesi 

pelaksanaan tradisi maccera’ pare di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar?. 2. Bagaimana upaya penyuluh agama Islam dalam 

memberikan pemahaman tentang makna Islami yang terkandung pada Simbol 

dalam tradisi maccera’ pare di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar?. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di 

Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi dan pendekatan Keagamaan. Sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah  penyuluh agama yang bertugas di Desa 

Lampoko  sebagai  informan kunci dan  informan tambahan yakni tokoh masyarakat 

yang terdapat di Desa Lampoko yang paham mengenai tradisi maccera’ pare. 

Kemudian sumber data sekunder penelitian ini adalah literatul buku, jurnal, dan 

dokumen tertulis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data 

adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pelaksanaan tradisi maccera’ 

pare yaitu diawali dengan pengambilan induk padi (indo pare), penyediaan 

hidangan makanan (pisang, sokkol, kue cucur, ayam dan dupa) yang selalu ada pada 

setiap pelaksanaan tradisi dan merupakan simbol dalam tradisi maccera’ pare. 

Makna pada setiap simbol dalam tradisi maccera’ pare yaitu pisang, yang bermakna 

kelembutan, sokkol sebagai persaudaraan, kue cucur sebagai keseimbangan, ayam 

bermakna pemberian yang terbaik. Penyuluh Agama Islam senantiasa berupaya 

memberikan pemahaman mengenai tradisi maccera’ pare memiliki peran sebagai 

dai dan berperan sebagai guru/pendidik. 

Implikasi penelitian ini adalah:1) Mengingat tradisi maccera’ pare 

merupakan tradisi yang diwariskan oleh leluhur, maka sebaiknya tradisi ini terus 

dilestarikan. Bagi masyarakat yang tidak melakukan tradisi maccera’ pare jangan 

menghakimi orang yang melakukan tradisi ini dengan bulian dan hinaan. 2) Dalam 

proses pemberian pemahaman mengenai makna pada simbol-simbol dalam tradisi 

maccera’ pare hanya diberikan kepada masyarakat yang melaksanakannya saja. 

Sebaiknya juga diberikan kepada masyarakat yang tidak melaksanakan agar terjadi 

keseimbagan pemahaman antara yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan 

agar bisa memahami dan saling menghargai satu sama lain. 



1 
 

1 
 

BAB I 

PEDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk berbudaya. Manusia secara fisik organis hampir tak 

memiliki perbedaan yang mencolok antara satu dengan yang lainnya, apalagi pada 

manusia yang dilahirkan dan yang hidup pada masa sekarang. Perbedaan manusia yang 

paling krusial dan dinamis justru karena perbedaan watak dan kepribadian yang sangat 

berpengaruh terhadap pola hidup dan kebudayaanya. Krusialitas dan kompleksitas 

budaya, khusuya di negara-negara atau masalah multikultural dan multi etnis menjadi 

suatu tantangan dan menjadi permasalahan tersendiri dalam proses dinamika 

kehidupan dan pembangunan. Indonesia adalah salah satu negara atau bangsa yang 

bisa dikategorikan sebagai bangsa yang multicultural tersebut, tantangan 

multikulturalisme adalah mengakomudasi perbedaan kebangsaan dan etnis secara 

stabil dan dapat dipertahankan secara moral. 

Tradisi adalah kebiasaan yang dilaksanakan sejak lama dan diwariskan dari 

generasi kegenerasi secara tertulis maupun tidak tertulis. Budaya adalah cara hidup 

yang berkembang disetiap kelompok masyarakat yang sudah dilaksanakan sejak lama 

dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya dan tradisi sangat berkaitan dalam 

hidup manusia.1 

 

                                                             

1Muliyana Deddey, Komunikasi Antar Budaya (Cet.I;Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 18. 
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Menurut Koentjaraningrat budaya berasal dari bahasa sansekerta buddhaya yaitu 

bentuk jamak dari buddhi (budhia atau akal) jadi budaya adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan akal budi manusia.2 

Kebudayaan dan agama saling berkaitan karena didalam budaya terdapat unsur 

simbol, sedangkan agama melambangkan nilai ketuhanan. Budaya mengandung unsur 

nilai dan simbol agar manusia dapat hidup didalamnya. Agama dan budaya saling 

berkaitan tetapi perlu dibedakan  karena agama bersifat pribadi dan tidak dapat 

diperbaharui sedangkan budaya bersifat relatif dan temporer. Agama adalah suatu 

ikatan yang mempercayai adanya tuhan.3 

Berbicara mengenai agama dan budaya maka agama Islam merupakan agama 

yang berpedoman kepada alquran. Ajaran-ajaran agama Islam mencakup kehidupan 

manusia, dimana kebudayaan merupakan satu sisi penting dari kehidupan manusia dan 

islampun sudah mengatur segala batasan-batasanya. Agama dan budaya dalam agama 

Islam tidak menolak perkembangan kebudayaan dan adat istiadat masyarakat, selama 

tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. 

Adat istiadat adalah suatu nilai budaya yang sangat tinggi, yang merupakan 

konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga dari 

suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting 

dalam hidup.  Sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah 

dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat. Masyarakat, baik yang 

kompleks maupun sederhana adalah sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain 

berkaitan sehingga merupakan suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari 

                                                             
 2Efendy Muhajir, Kebudayaan Memperkuat Identitas Generasi Emas (Cet.I; Yogyakarta: 

2015), h.8. 

3Akil, Luwu Dimensi Sejarah Budaya dan Kepercayaan (Cet.I; Makassar: IKAPI, 2008),h. 21. 
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konsep ideal dalam kebudayaan memberi pendorong yang sangat kuat terhadap 

kehidupan warga masyarakatnya. 4 

Adat istiadat merupakan kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak dulu ada dalam 

masyarakat dengan maksud mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, 

kebiasaan adalah tingkah laku yang cenderung selalu ditampilkan oleh indvidu dalam 

menghadapi keadaan tertentu.5  Keberadaan manusia sebagai makhluk individu, 

makhluk sosial, makhluk berteknologi, juga merupakan makhluk berbudaya, 

mempertegas bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kebudayaan menjadi sarana 

untuk menyampaikan pesan. 

Terkadang tradisi, budaya sering kali jadi perdebatan ditengah masyarakat, ada 

yang mengatakan hal itu boleh dilakukan ada juga yang mengatakan tidak apa-apa jika 

dilakukan. Mereka semua punya alasan tersendiri mengapa mengatakan hal yang 

demikian.  

Berbicara mengenai tradisi dan budaya, di Kabupaten Polewali Mandar masih 

kental akan nilai-nilai tradisi dan budaya. Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan 

Campalagian khususnya di Desa Lampoko, terdapat sebuah tradisi yang dilakukan 

ketika masyarakat setelah memanen padi. Tradisi tersebut dinamakan Maccera’ pare, 

tradisi ini dilakukan masyarakat setiap kali setelah memanen padi. Maccera’ adalah 

sebuah istilah yang diberikan nenek moyang yang artinya syukuran dan keselamatan, 

sedangkan pare artinya padi.  

Tradisi maccera’ pare sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu yang 

kemudian diwariskan sampai sekarang, tradisi maccera’ pare tidak diketahui persis 

                                                             
4Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru, 2001),  h.190 

5Hartono dan Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling (Cet.I; Jakarta: Prenada Media Group, 

2012), h.82. 
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kapan dimulai namun hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat khususnya di 

Desa Lampoko. Makna dari maccera’ pare hampir tidak sesuai lagi dari makna 

sebenarnya yaitu syukuran dan keselamatan. Generasi sekarang banyak yang tidak 

mengetahui apa makna dari maccera’ pare, masyarakat kebanyakan melaksanakan 

tradisi ini tanpa mengetahui maknanya sehingga perlu diberikannya pemahaman 

mengenai makna yang terkandung dalam tradisi maccera’ pare. Tidak tahunya 

masyarakat tentang makna yang terkandung dalam tradisi maccera’ pare bisa 

membuat masyarakat menjadi syirik.   

Banyak masyarakat juga yang menganggap tradisi ini sudah melenceng dari 

nilai-nilai Agama sehingga timbul banyak perdebatan antara masyarakat yang 

melaksanakan dengan masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini sehingga apa yang terjadi sebelumnya bisa 

berubah dan tidak ada lagi perdebatan di masyarakat khususnya di Desa Lampoko.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus 

1. Fokus Penelitian 

Agar menghindari penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar dari pokok 

permasalahan oleh karena itu, penelitian akan difokuskan pada Peran Penyuluh agama 

dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tradisi maccera’ pare di 

Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar  

2. Deskripsi Fokus. 

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka dapat dideskripsikan bahwa dalam  

pelaksanaan tradisi maccera’ pare terdapat suatu makna Islami yang tersirat, yaitu: 

Pertama, proses pelaksanaan tradisi maccera’ pare. Kedua, upaya penyuluh agama 

Islam dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tenatang makna-makna 
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Islami yang terkandung dalam simbol tradisi maccera’ pare di Desa Lampoko 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang akan di deskripsikan: 

a. Tradisi maccera’ pare 

Tradisi maccera’ pare merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat setiap 

kali setelah memanen padi. Tradisi ini hanya dilakukan sebagian masyarakat setelah 

memanen padi yang merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen yang di dapatkan. 

b. Upaya Penyuluh Agama Islam 

Penyuluh Agama Islam, selain berperan sebagai penyuluh juga berperan 

sebagai dai juga sebagai guru. Dalam hal ini upaya penyuluh Agama Islam dalam 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna pada simbol-simbol yang 

terdapat pada tradisi maccera’ pare di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka berikut ini calon peneliti mengemukakan 

permasalahan pokok yaitu” Bagaimana prosesi dalam Tradisi Maccera’ Pare di Desa 

Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar? Adapun pertanyaan 

dari permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa sub masalah yakni:   

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi maccera’ pare di Desa Lampoko 

Kecamatan Campalagian Kaupaten Polewali Mandar? 

2. Bagaimana upaya penyuluh Agama Islam dalam memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang makna pada simbol-simbol yang terdapat pada 

tradisi maccera’ pare di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar?   
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah usaha untuk menemukan tulisan yang berkaitan dengan 

judul proposal ini, dan merupakan tahap pengumpulan data yang bertujuan untuk 

meninjau beberapa hasil penelitian tentang masalah yang dipilih serta untuk membantu 

penulisan dalam menemukan data sebagai bahan perbandingan agar data dikaji lebih 

jelas.  

1. Kaitannya dengan buku-buku 

Penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan acuan dalam 

menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun buku atau karya ilmiah yang penulis anggap 

relevan dengan ojek penelitian ini diantaranya : 

a. Buku yang berjudul “Fundamentalisme Islam dan Modernitas” oleh William 

Montgomery Watt. Buku ini menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri tradisi 

serta salah satu kewajiban yang harus masyarakat lakukan tanpa penolakan 

sedikitpun terhadap tradisi karena berdampak bagi kehidupan masyarakat, dan 

sebagai contoh tradisi yang dihubungkan antara kegiatan manusia dengan aktivitas 

alam, seperti tradisi sesajen untuk gunung, laut, hujan dan sebagainya agar supaya 

aktivitas alam tersebut “tidak mengganggu” aktivitas manusia.6 

b. Buku yang berjudul “Pengantar Sosiologi Dakwah” oleh Syamsuddin AB. Buku ini 

menjelaskan tentang isu-isu dakwah yang terkait denganperuahan sosial, konflik, 

keberagamaan, budaya, ekonomi dan teori-teori sosial . 

c. Buku yang berjudul “Pengantar Ilmu dakwah” oleh Wahidin Saputra. Buku ini 

menjelaskan tentang metode, unsur-unsur dan manajemen dakwah, yang tentunya 

dilatari sejarah ilmu dakwah dan tokoh-tokoh pemikirnya.  

                                                             
6 William Montogomery Watt, Fundamentalisme Islam dan Modernitas (Jakarta:PT. Raja 

Grafindo Persada, 2000), h.3 
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2. Hubungannya dengan Penelitian Terdahulu. 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Alauddin Makassar, dengan judul Skripsi 

“Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi Bugis Mappanre Temme’ Kecamatan Tanente 

Riattang Kabupaten Bone”. Penelitian ini berusaha mengungkap nilai-nilai Islam 

yang selalu diaplikasikan oleh masyarakat dalam tradisi bugis mappanre temme’ 

serta mengungkapkan apa yang menjadi makna dan tujuan mappanre temme’. Yang 

menjadi perbedaan pada penelitian kali ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Syahrul hanya fokus pada nilai-nlai dakwahnya saja, sementara penelitian yang 

akan dilakukan sekarang adalah mengungkap makna pada simbol-simbol yang 

terdapat pada suatu tradisi khususnya pada tradisi maccera’ pare di Desa Lampoko 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.  

b. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Sari Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

dengan judul Skripsi “Solidaritas Masyarakat dalam Tradisi Mappadendang pada 

Suku Bugis di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten 

Sidenreng Rappang. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Linda Sari dengan 

penelitian kali ini adalah yang dilakukan oleh Linda Sari hanya terfokuskan pada 

solidaritas masayarakat dalam melakukan tradisi Mappadendang dan tidak 

mengungkap makna dari apa yang menjadi simbol-simbol pada tradisi tersebut, 

sedangkan penelitian kali ini mengungkap makna pada simbol-simbol  dalam suatu 

tradisi terkhusus pada tradisi maccera’ pare yang terdapat di Desa Lampoko 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a.  Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi maccera’ pare di Desa Lampoko 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.  

b. Untuk mengetahui upaya penyuluh Agama Islam dalam memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang makna yang terkandung pada tradisi maccera’ pare di 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Manda 

2. Kegunaan Penelitian . 

a. Kegunaan Ilmiah. 

1) Memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang prosesi pelaksanaan tradisi 

maccera’ pare di tempat tersebut. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontriusi ilmiah dalam upaya 

memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, khususnya pada 

mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi para Mahasiswa dalam 

menemukan makna dari sebuah simbol pada tradisi.  

2) Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar sarjana Strata satu 

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.   
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Penyuluh Agama Islam 

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyuluh berarti pemberi 

penerangan, petunjuk jalan, pengintai dan mata-mata.7Kata penyuluhan merupakan 

terjemahan dari bahasa Inggris yaitu counseling.Istilah penyuluh sering digunakan 

untuk menyebut pemberian penerangan, diambil dari kata suluh yang seperti dengan 

obor.8 Penyuluhan adalah bantuan yang diberikan kepada klien dalam memecahkan 

masalah-masalah dengan caraface to face, sesuai keadaan klien yang dihadapi untuk 

mencapai kesejahteraan hidup.9 

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam Rangka 

pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.Selain itu, 

penyuluh Agama merupakan ujung tombak dari kementrian Agama dan pelaksanaan 

tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutuh dan 

sejahtera lahir dan batin.10 

Berdasarkan keputusan Menteri Negara koordinator bidang pengawasan 

pembangunan dan pendayagunaan aparatur Negara nomor: 

                                                             
7Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007)h. 852. 

8Achmad Mubarok, Al Irsyad an Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus (Jakarta: PT. Bina 

Rena Prawira, 2000), h.2-4. 

9Dewa Ketut Sukardi, Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Surabaya: Usaha 

Nasional, 2004), h. 105. 

10 Muzayin Arifin, Agama Islam (Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Jakarta: 

Golden Tayon, 2000),h.35. 
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54/KEP/MK.WASPAN/9/1999. Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil   

(PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh yang berwenang 

untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan 

kepada masyarakat melalui bahasa Agama.11 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyuluh Agama 

adalah Pegawai Negri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam rangka 

pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Macam-macam Penyuluh Agama  

Adapun macam-macam Penyuluh Agama antara lain:  

a. Penyuluh Agama Muda yaitu penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di 

lingkungan pedesaan. 

b. Penyuluh Agama Madya yaitu penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di 

lingkungan perkotaan. 

c. Penyuluh Agama Utama yaitu penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di 

lingkungan para pejabat instansi pemerintah atau swasta.12 

3. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam 

a. Landasan Filosofis 

Landasan (pondasi atau dasar pijak) utama bimbingan dan penyuluhan Islam 

adalah Alquran dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala 

sumber pedoman kehidupan umat Islam, seperti firman Allah swt. Dalam: 

 

                                                             
11Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama 

(Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan 

Wakaf, Tahun 2015),h.5. 

12Dewa Ketut Sukardi, Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Surabaya: Usaha 

Nasional, 2001), h. 105 
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1. QS. Ali-Imran/3:104. 

ةٞ يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلۡخَيۡرِ وَيَ  نكُمۡ أمَُّ ئكَِ همُُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ وَلۡتكَُن مِّ
َٰٓ  أۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِِۚ وَأوُْلَ 

 

Terjemahnya: 

 Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung.13 
 

2. QS. Ali-Imran/3:110. 

 ِِۗ ةٍ أخُۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تأَۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتنَۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتؤُۡمِنوُنَ بِٱللَّّ بِ لَكَانَ كُنتمُۡ خَيۡرَ أمَُّ وَلَوۡ ءَامَنَ أهَۡلُ ٱلۡكِتَ 

نۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِ  سِقوُنَ خَيۡرٗا لَّهُمِۚ مِّ  نوُنَ وَأكَۡثرَُهمُُ ٱلۡفَ 

Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,menyeruh 
kepada yang ma’ruf, dan mencegagah dari yang mungkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di 
antara ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang 
fasik”14 

b. Landasan Hukum 

Sebagai landasan hukum keberadaan penyuluh pgama adalah Keputusan 

Menteri Nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium penyuluh agama, yaitu: 

1) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang 

jabatan fungsional penyuluh agama dan angkat kreditnya. 

                                                             
13Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV.Darus Sunnah,2015),h.63.   

14 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya,h.64 
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2) Keputusan Menteri Negara Koordinatif bidang pengawasan pembangunan dan 

pendayagunaan aparatur Negara nomor: 54/kep/mk.waspan/9/1999 tentang 

jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya15. 

4. Fungsi Penyuluh Agama Islam. 

a. Fungsi Penyuluh Agama Islam. 

1) Fungsi Informatif dan Edukatif 

Penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai dai yang berkewajiban 

mendakwahkan ajaran Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik 

masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan Alquran dan Assunnah. 

2) Fungsi Konsultatif 

Penyuluh agama Islam turut dalam memikirkan dan membantu memecahkan 

masalah yang dihadapi masyarakat, baik masalah pribadi, keluarga atau masalah 

masyarakat secara umum. 

3) Fungsi Advokatif 

Penyuluh agama Islam memiliki peran dan tanggung jawab moral, sosial untuk 

melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap 

berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, 

mengganggu ibadah dan merusak akhlak.16 

Adapun kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh 

yaitu: 

a. Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi. 

b. Menguasai metode dan teknik bimbingan atau penyuluhan. 

                                                             
15Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 10 

16Suharto, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama (Jakarta: Penerbit Indah, 

2003), h. 19.  
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c. Menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan dan konseling yang 

dihadapi. 

d. Memahami landasan-landasan filosfis bimibngan dan penyuluhan Islam. 

e.Mampu mengorganisasikan dan mengadministrasikan layanan bimbingan 

penyuluhan/ konseling Islam. 

f. Mampu menghimpun dan memanfaatkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan 

bimbingan penyuluhan/ konseling Islam.17 

Beberapa persyaratan atau kompetensi mental yang harus dimiliki seorang 

penyuluh agama, yaitu: 

a. Memiliki pribadi yang menarik, serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya. 

b. Memiliki rasa komitmen dengan nilai-nilai kemanusiaan. 

c. Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi yang baik dengan orang yang 

dibimbing. 

d. Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yangsuka menyembunyikan sesuatu 

maksud lain. 

e. Memiliki rasa cinta terhadap orang lain dan suka bekerja sama dengan orang lain. 

f. Pribadinya disukai oleh banyak orang karena berpribadi simpatik. 

g. Memiliki perasaan yang sensitif (peka) terhadap orang yang dibimbing.18 

 

 

 

 

                                                             
17Tajuddin Hajma, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islami, h. 43.  

18M. Arifin, Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan 

di Luar Sekolah (Cet. II; Jakarta; Penerbit Bulan Bintang, 2005), h.19. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Dakwah 

1. Pengertian Dakwah  

Defenisi mengenai dakwah, telah banyak dibuat oleh para ahli, di mana 

masing-masing defenisi tersebut saling melengkapi. Walaupun berbeda susunan 

redaksinya, namun maksud dan makna hakikinya sama. Menurut Toha Yahya Umar 

dakwah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai 

dengan perintah Tuhan, untuk keselamatan dan kebahagian mereka di dunia dan 

akhirat.19 Menurut Hidayatul Mursyidin mengatakan, dakwah adalah mendorong 

manusia untuk senantiasa berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk (agama), 

menyeru mereka kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran agar memperoleh 

kebahagiaan dunia dan akhirat.20 

Ditinjauh dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab”da’wah”. Da’wah 

mempunyai tiga huruf asal, yaitu dal,’ain, dan wauw. Dari ketiga huruf asal ini, 

terbentuk beberapa kata dan makna. Makna tersebut adalah memanggil, mengundang, 

meminta tolong, meminta, mendatangkan, memohon, menanamkan, menyuruh datang, 

mendorong, menyebabkan, mendoakan, menangis, dan meratapi. Dengan demikian, 

secara etimologi dakwah adalah langkah seorang dai menyampaikan nilai-nilai Islam 

kapada masyarakat berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar masyarakat dapat 

mengetahui Islam secara kaffah.21 

Dari beberapa fenomena di atas, dakwah Islam meliputi wilayah yang luas 

dalam semua aspek kehidupan. Ia memiliki ragam bentuk, metode, media, pesan, 

pelaku dan mitra dakwah. Kita sendiri tidak lepas dari aktivitas atau kegiatan dakwah, 

                                                             
19 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2013), h. 2-3 

20 Syamsuddin AB, Sosiologi Dakwah (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 8 

21 Moh. Ali Aziz,Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 2012), h.6 



15 
 

 
 

baik sebagai pendakwah maupun mitra atau objek dakwah. Apapun yang ada 

hubungannya dengan Islam, kita pastikan ada unsur dakwahnya, sebab dakwah adalah 

denyut nadi Islam. Islam dapat bergerak dan hidup karena dakwah.  

Defenisi mengenai dakwah, telah banyak dibuat oleh para ahli, di mana 

masing-masing defenisi tersebut saling melengkapi. Walaupun berbeda susunan 

redaksinya, namun maksud dan makna hakikinya sama. Menurut Toha Yahya Umar 

dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar 

sesuai dengan perintah Tuhan, untuk keselamatan dan kebahagian mereka di dunia dan 

akhirat.22 Dakwah juga dapat diartikan sebagai proses menyampaikan pesan-pesan 

agama kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa memahami agamanya 

secara benar dan total. 

Dakwah pada hakekatnya adalah panggilan menujuh jalan spiritualitas. Jalan 

spirituaitas dalam menujuh Tuhan ini menggunakan kereta dakwah yang berbagai 

elemen termasuk iman, ilmu, serta bekal-bekal lain yang diperlukan. Kereta dakwah 

dalam menujuh Tuhan ibarat musafir yang akan kembali ketempat asal. Oleh karena 

itu selain bekal fisik dan stamina,bekal non-fisik seperti komitmen, ketabahan dan 

kesabaran juag amat menentukan dalam perjalan dakwah ini. 23   

Lebih lanjut, di bawah ini beberapa uraian pandangan para ahli tentang 

pengertian dakwah. 

a. Syekh Abdullah mengemukakan bahwa dakwah adalah mengajak, membimbing 

dan memimpin orang yang belum mengerti atau sesat jalannya dari agama yang 

benar, untuk dialihkan kejalan ketaatan kepada Allah, beriman kepada-Nya serta 

                                                             
22 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2013), h. 2-3. 

23 Mustari Mustafa,  Dakwah sufime syekh yusuf al makassary (Makassar: Pustaka Refleksi, 

2010), h. 148. 
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mencegah dari apa yang menjadi lawan kedua hal tersebut, kemaksiatan dan 

kekufuran. Pandangan di atas dititik beratkan pada upaya membimbing manusia 

yang belum memahami jalan kebenaran atau keimanan pada suatu aqidah yang 

benar.24 

b. M. Natsir dakwah adalah usaha-usaha menyeruhkan dan menyampaikan kepada 

perorangan manusia dan seluruh umat manusia konsep Islam tentang pandangan 

dan tujuan hidup manusia di dunia ini, dan meliputi al-amar bi al-ma’rufnan-nahyu 

an al-munkar dengan berbagai macam cara dan media yang diperbolehkan akhlak 

dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan bermasyarakat dan 

perikehidupan bernegara.25 

c. H.M. Arifin memberi batasan dakwah dengan pengertian sebagai suatu kegiatan 

ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang 

dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha memengaruhi orang lain baik 

secara individual maupun secara kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu 

pengertian, kesadaran sikap, penghayatan serta pengalaman terhadap ajakan agama 

sebagai message yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur 

paksaan.26 

d. Musyawarah Kerja Nasional-I PTDI di Jakarta (1968) merumuskan dakwah 

adalah” mengajak atau menyeruh untuk melakukan kebajikan dan mencegah 

kemungkaran, mengubah umat dari satu situasi kepada situasi lain yang lebih baik 

dalam segala bidang, merealisasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi 

seorang pribadi, keluarga, kelompok atau massa, serta bagi kehidupan masyarakat 

                                                             
24 St. Rahmatiah, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar (Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 

10-11. 

25 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2013), h. 3. 

26 St. Rahmatiah, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar , h. 11. 
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sebagai keseluruhan tata hidup bersama dalam rangka pembangunan bangsa dan 

umat manusia.27 

e. Amrullah Ahmad pada hakikatnya, dakwah Islam merupakan aktualisasi imanin 

(theologis) yang dimanifestasikan dalam suatu system kegiatan manusia beriman 

dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan secara teratur 

untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak manusia pada 

tataran kenyataan individual dan sosio kultural dalam rangka mengusahakan 

terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara 

tertentu.28 

f. Jamaluddin Kafie dakwah adalah suatu system kegiatan dari seseorang, kelompok, 

atau segolongan umat Islam sebgai aktualisasi imaniyah yang dimanifestasikan 

dalam bentuk seruan, ajakan, panggilan, undangan, doa yang disampaikan dengan 

ikhlas dengan menggunakan metode, system dan bentuk tertentu, agar mampu 

menyentuh kalbu dan fitrah seseorang, sekeluarga, sekelompok, massa, dan 

masyarakat manusia, supaya dapat memengaruhi tingkah laku untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu29. 

2. Metode Dakwah  

Adapun metode dan tujuan dakwah yaitu: 

1. Metode Dakwah 

Metode dakwah (Kaifiyah Ad-Da’wah, Methode). Metode dakwah yaitu cara-

cara penyampaian dakwah, baik individu, kelompok, maupun masyarakat luas agar 

pesan-pesan dakwah tersebut mudah di terima. Metode dakwah hendaklah 

                                                             
27 Moh. Ali Aziz,Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 11. 

28 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2013), h. 4 

29 Moh. Ali Aziz,Ilmu Dakwah, h.13 



18 
 

 
 

menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi mad’u  sebagi 

penerima pesan-pesan dakwah. Sudah selayaknya menerapan metode dakwah 

mendapat perhatian yang serius  dari para penyampai dakwah. 30 

Adapun tujuan diadakannya metodologi dakwah adalah untuk memberikan 

kemudahan dan keserasian, baik bagi pembawah dakwah itu sendiri maupun bagi 

penerimanya.Pengalaman mengatakan, bahwa metode yang kurang tepat sering kali 

mengakibatkan gagalnya aktivitas dakwah.31 

Kerangka dasar tentang metode dakwah, yang dapat dipilih salah satunya, atau 

semuanya. Kerangka dasar itu adalah sebagai berikut: 

a. Da’wah bil Hikma 

Hikma adalah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kata hikma ini 

sering kali diterjemakan dalam pengertian bijaksana, yaitu suatu pendekatan 

sedemikian rupa sehingga akan timbul suatu kesadaran pada pihak Mad’u untuk 

melaksanakan apa yang didengarnya dari dakwah itu, atas dasar kemauannya sendiri, 

tidak merasa ada paksaan, konflik, maupun rasa tertekan. Dengan demikian dak’wa bil 

hikma merupakan suatu metode pendekatan yang dilakukan atas dasar persuasi. 

b. Dak’wah bil Mau’izhatil Hasanah 

Mau’izhah hasanah ialah kalimat atau ucapan yang di ucapkan oleh seorang 

dai atau muballiqh, disampaikan dengan cara yang baik, berisikan petunjuk-petunjuk 

kearah kebijakan, diterangkan dengan gaya bahasa yang sederhana, supaya yang 

disampaikan itu dapat di tangkap, dicerna, dihayati, dan pada tahapan selanjutnya 

dapat diamalkan.32 

                                                             
30Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah ,h.13 

31Fathul Bahri An-Nabiry,Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Da’I  (Jakarta: Amzah 

2008),h. 238 

32Fathul Bahri An-Nabiry, Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Da’I ,h. 240-242. 
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3. Tujuan Dakwah. 

Dakwah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses, dalam rangka 

mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arahan atau 

pedoman bagi gerak langka kegiatan dakwah. Apalagi ditinjau dari segi pendekatan 

system, tujuan dakwah ada pada salah satu unsur dakwah. Dengan demikian tujuan 

dakwah sebagai bagian dari seluruh aktivitas dakwah sama pentingnya dengan dengan 

unsur-unsur yang lain, seperti subjek dan objek dakwah, metode dan lain sebagainya. 

Tujuan dakwah sangat berpengaruh pada mad,unya.33 

Allah swt berfirman dalam QS Yusuf /12: 108 

     

      

     

      

 

Terjemahnya: 

“Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku 
mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan 
aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik".34 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang tujuan dakwah yang meliputi: 

a. Tujuan hakiki yaitu mengajak manusia untuk mengenal Tuhannya dan 

mempercayai-Nya sekaligus mengikuti jalan petunjuk-Nya, 

b. Tujuan umum, yaitu menyeruh manusia untuk mengindahkan dan memenuhi 

seruan Allah dan Rasul-Nya, dan 

                                                             
33Moh. Ali Aziz,Ilmu Dakwah(Jakarta: Kencana, 2012), h. 273 

34 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 248 
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c. Tujuan khusus, yaitu bagaimana membentuk suatu tatanan masyarakat Islam yang 

utuh.35 

4. Bentuk-Bentuk Dakwah 

a. Dakwah Nafsiyah 

Dakwah nafsiyah secara sederhana dapat diartikan dakwah kepada diri sendiri 

atau (intra personal), sebagai upaya untuk memperbaiki diri atau membangun kualitas 

dan kepribadian diri yang Islami. Menjaga diri sendiri merupakan  sesuatu yang harus 

diprioritaskan  sebagaimana  petunjuk dalam  alquran yang merupakan bentuk 

perwujudan  dan tanggung jawab terhadap dirinya. Dakwah nafsiyah dapat dilakukan 

dengan cara menuntut ilmu, membaca, muhasabah alnafs (intropeksi diri), taqarub 

melelui dzikir Allah, berdoa, shalat dan berpuasa. 

b. Dakwah Fardiyah 

Dakwah fardiyah adalah proses ajakan atau seruan kepada jalan Allah yang 

dilakukan oleh seorang dai kepada perorangan yang dilakukan secara langsung  tatap 

muka (face to face), atau langsung tetapi tidak tatap muka yang bertujuan 

memindahkan mad’u kepada keadaan yang lebih baik dan diridhai Allah. 

Dakwah fardiyah berarti interaksi seorang dai dengan seorang mad’u yang 

berlangsung secara tatap muka dan dialogis sehingga respon mad’u terhadap pesan 

dapat diketahui seketika baik itu positif maupun negatif.  

c. Dakwah Fi’ah Qalilah 

Dakwah fiah adalah dakwah yang dilakukan seorang dai terhadap kelompok 

kecil dalam suasana tatap muka, bisa berdialog serta respon mad’u terhadap dai dan 

pesan dakwah yang disampaikan dapat diketahui seketika.  

                                                             
35Iftitah Jafar,Membangun Elemen Dakwah Berbasis Al-Quran (Makassar: Alauddin 

University Press 2011) h. 185 
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d. Dakwah Hizbiyah (jama’ah) 

Dakwah hizbiyah adalah proses dakwah yang dilakukan oleh dai yang 

mengidentifikasikan dirinya dengan atribut suatu lembaga atau organisasi dakwah 

tertentu, kemudian mendakwahi anggotanya atau orang lain diluar anggotanya.  

Dakwah hizbiyah dipahami juga sebagai upayah dakwah melalui organisasi atau 

lembaga keislaman, dalam pemhaman ini dakwah hizbiyah merupakan upayah yang 

dilakukan sekelompok orang dalam upayah mengarahkan mad’u pada perubahan 

kondisi yang lebih baik. 

e. Dakwah Ummah 

Dakwah ummah merupakan proses dakwah yang dilaksanakan pada mad’u 

yang bersifat massa. Dakwah ini dapat berlangsung secara tatap muka dan biasanya 

monologis, seperti ceramah umum, atau tidak tatap muka seperti menggunakan media 

massa.  

f. Dakwah Kultural 

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kultural berarti berhubungan 

dengan kebudayaan. Maka dakwah kultural secara etimologi dapat diartikan sebagai 

kegiatan dakwah yang dilakukan melalui pendekatan kebudayaan. Pendekatan kultural 

mendahulukan kultur atau tradisi yang dijunjung tinggi dan ada ditengah 

masyarakatuntuk memanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan 

dakwah.36 

Manusia adalah makhluk berbudaya.Manusai secara fisikorganis hampir tak 

memliki perbedaan yang mencolok antara satu dengan lainnya, apalagi pada manusia 

yang dilahirkan dan hidup pada masa sekarang. Perbedaan manusia yang paling krusial 

dan dinamis justru karena perbedaan watak dan kepribadian dan kepribadian yang 

                                                             
36Rosyidi, Dakwah Sufistik Kang Jalal (Jakarta: Paramidana, 2004), h. 50-52 
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sangat berpengaruh terhadap pola hidup dan kebudayaanya. Krusialitas dan 

kompleksitas budaya, khususnya di negara-negara atau masyarakat multicultural dan 

multietnis menjadi suatu tantangan dan permasalahan tersendiri dalam proses 

dinamika kehidupan dan pembangunan. Indonesia adalah salah satu negara-bangsa 

yang bisa dikategorikan sebagai bangsa yang multicultural tersebut. Tantangan 

multicultural adalah mengakomudasikan perbedaan kebangsaan dan etnis secara stabil 

dan dapat dipertahankan secara moral.37 

Menurut Syamsul Hidayat sebagaimana dikutip Abdul Basit, dakwah kultural 

merupakan kegiatan dakwah yang memerhatikan potensi dan kecenderungan manusia 

sebagai makhluk berbudaya, guna menghasilkan budaya alternative yang Islami, yakni 

berkebudayaan dan berperadaban yang dijiwai dengan pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman ajaran Islam yang bersumber dari ajaran Islam al-sunnah serta melepaskan 

diri dari budaya yang dijiwai oleh kemusyrikan, takhayul,  bid’a, dan khurafat.38 

Ada beberapa pendekatan (approach) yang bisa dilakukan dalam dakwah, 

seperti pendekatan budaya, pendekatan pendidikan ekonomi, dan pendidikan 

psikologis. Muhammad Ali Azis membagi pendekatan ini dalam dua bentuk: 

Pertama, pendekatan sosila (sosiallaproach). Penedkatan ini didasarkan atas 

pandangan bahwa penerima pesan atau sasaran dakwah adalah manusia yang memiliki 

naluri social, selalu ingin berinteraksi dan memiliki ketergantungan dengan orang lain. 

Interaksi social ini dimaksudkan untuk memenuhi hajat hidup mereka sendiri yang 

tidak akan mungkin bisa  dipenuhi oleh seorang perorang secara individual. Interaksi 

ini banyak macamnya, meliputi semua aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, 

budaya, pendidkan, dan lain-lain. 

                                                             
37 Acep Aripuddin,Sosiologi Dakwah (Bandung:Pt Remaja Rosdakarya 2016 ), h. 56-57 

38Abdul Basit, Filsafat Dakwah (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 170 
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Kedua, pendekatan psikologi (psychological appoach). Pendekatan ini 

meliputi dua aspek pandangan: 1) citra pandangan dakwah terhadap manusia sebagai 

makhluk yang memliki kelebihan dibanding dengan makhluk lain. Oleh karena itu 

meraka harus dihadapi dengan persuasive, hikma dan kasih sayang; 2) realitas 

pandangan dakwah terhadap sasaran dakwah yang disampingkan memiliki beberapa 

kelebihan, ia juga memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan.39 

Segala aktivitas dan kebijakan baik pemerintah maupun anggota masyarakat 

harus selalu mempertimbangkan keragaman budaya multicultural ini. Tantangan 

multikulturalitas ini, juga menjadi tantangan dalam aktivitas dakwah islam dengan 

cara mengubah dan menata kembali cara-cara serta orientasi dakwah ke depan. Salah 

satu strategi dakwah yang berkembang dan dianggap lebih ramah adalah strategi 

dakwah antar budaya.Dakwah adalah seruan, ajakan, atau perubahan. Dakwah antar 

budaya didefinisikan sebagai proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman 

budaya antar dai (subjek dakwah) dan mad’u (objek dakwah) dan keragaman penyebab 

terjadinya gangguan interaksi pada tingkat intra dan antarbudaya agar pesan dakwah 

dapat tersampaikan dengan tetap terpeliharanya situasi damai.40 

Dalam terminology teknis agama, peninggalan budaya ini sering disebut ‘urf’’ 

(pengetahuan tentang norma dan nilai yang disepakati dan diketahui). ‘Urf ini 

merupakan faktor perekat keragaman budaya sekaligus menjadi salah satu factor 

penyebab terjadinya konflik. Oleh karenanya, dakwah intra dan antarbudaya berfungsi 

memelihara dan menegakkan unsur perekat tersebut selama ‘urf  ini positif.  ‘Urf 

positif inilah yang menjadi jembatan dalam proses dakwah antarbudya sehingga tidak 

                                                             
39Rosyidi, Dakwah Sufistik Kang Jalal, h. 50-52 

40Acep Aripuddin,Sosiologi Dakwah (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya 2016 ), h. 57. 
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heran apabila ‘urf  juga dapat dipertimbangkan menjadi suatu system etik dan sumber 

aturan dalam system hukum Islam.41 

Adapun bentuk produk dari dakwah antarbudaya, ketika terjadi sebuah proses 

interaksi antar nilai Islam dengan budaya-budaya local, akan menghasilkan bentuk 

budaya Islam yang bertentangan dengan masing-masing nilai (resistensi), terjadi 

perbauran (akulturasi), penerimaan salah satunya (receipt) sehingga menimbulkan 

hegemoni nilai budaya atau terjadi perpaduan yang saling mengisi. (komplementer). 

Dakwah antarbudaya pada mulanya merupakan gagasan alternatif bagi solusi konflik 

pada diri manusia, antar individu maupun individu dengan kelompoknya.42 

Konsep dakwah kultural dapat kita amati memalui uraian berikut. 

1. Dakwah Kultural dalam Konteks Budaya Lokal 

Dakwah dalam konteks budaya lokal berarti mencari bentuk pemahaman dan 

upaya yang lebih empatik dalam mengapresiasi kebudayaan masyarakat yang menjadi 

sasaran dakwah dan mengaktualisasikan gerakan dakwah Islam dalam realitas 

kebudayaan masyarakat secara terus menerus dan berproses sehingga nilai-nilai Islam 

dapat mempengaruhi, membingkai dan membentuk kebudayaan yang Islami. 

2. Dakwah Kultural dalam Konteks Budaya Global 

Para juru dakwah perlu mengkaji secara mendalam titik-titik silang, antara 

Islam dan budaya global, baik secara teoritik maupun empiric, untuk memperluas 

khazanah dakwah sehingga dapat seirama dengan perkembangan budaya global, 

seperti: memperhatikan substansi atau pesan dakwah, memperhatikan media atau 

wahana dakwah dan memperhatikan pelaku atau subjek dakwah. 

 

                                                             
41Acep Aripudin,Dakwah Antarbudaya  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2012), h. 27 . 

42 Acep Aripuddin,Sosiologi Dakwah , h. 57. 
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3. Dakwah Kultural melalui Apresiasi Seni 

Budaya termasuk seni khususnya adalah ekspresi dari perasaan sosial yang 

bersifat kolektif sehingga merupakan ungkapan yang sesungguhnya dari hidup dan 

kehiudpan masyarakat. Dakwah kultural melalui apresiasi seni juga perlu 

dikembangkan dengan melalui yang ma’ruf  untuk kepentingan dakwah Islam. 

4. Dakwah Kultural melalui Multimedia 

Dakwah melalui multimedia merupakan aktivitas dakwah dengan 

memanfaatkan berbagai bentuk teknologi informasi dan komunikasi sebagai media 

atau wahana pencapaian tujuan dakwah. Dakwah multimedia ini dapat melalui media 

cetak (surat kabar, majalah, bulletin, dan sebagainya), media elektronik (radio, 

televise, dan sebaginya), dan media sosial (internet).43 

Konsep ummatan wahidah (ketunggalan umat) dalam isyarat alquran meski 

dipahami sebagai ketunggalan dalam iman dan peradaban. Proses kearah terbentuknya 

masyarakat beradab sedang terjadi dan akan terus berlangsung, yaitu melalui 

bertemunya dan terjadinya pertukaran budaya manusia di muka bumi ini melalui 

kemajuan sains dan teknologi komunikasi, dalam rangka kesejagatan, atau global 

village dalam bahasa Marshal McLuhan, di mana berbagai aktivitas manusia yang 

terinformasikan tidak lepas di dalamnya perilaku keberagaman akan mengambil peran. 

Kenyataan yang sedang berlangsung tersebut akan berdampak positif dan negative 

bagi tatanan kehidupan umat secara ganda, yaitu di satu sisi akan menggeserkan dan 

menggusur hal-hal positif dan di sisi lainnya akan mempertegas keberadanan masing-

masing ciri budaya yang dimilkinya. Dalam kerangka itulah dakwah antar budaya akan 

                                                             
43Rosyidi, Dakwah Sufistik Kang Jalal,  h. 54-55 
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berperan seleksi dan solusi terhadap dampak negative dan memenangkan kekuatan 

negative tersebut.44 

5. Unsur-Unsur Dakwah  

a. Subjek Dakwah 

Subjek dakwah: dalam hal ini yang dimaksudkan dengan subjek dakwah adalah 

yang melaksanakan tugas-tugas dakwah, orang itu disebut dai atau muballigh. Dalam 

aktivitasnya subjek dakwah dapat secara individu ataupun bersam-sama. Hal ini 

tergantung kepada besar kecilnya skala penyelengaraan dakwah dan permasalahan-

permasalahan dakwah yang akan digarapnya.45 

Secara garis besar juru dakwah atau dai mengandung dua pengertian: 

1) Secara umum adalah setiap muslim atau muslimat yang berdakwah sebagai 

kewajiban yang melekat dan tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut 

Islam, sesuai dengan perintah “Ballighu‘anni walaw ayat” 

2) Secara khusus adalah mereka yang mengambil keahlian khusus 

(mutakhashshish-spesialis) dalam bidang dakwah Islam, dengan kesungguhan 

luar biasa dan dengan qudwah hasanah.46 

Sifat-sifat yang harus di miliki Dai dalam berdakwah: 

a) Beriman dan bertakwah kepada Allah swt. 

b) Ahli tobat 

c) Ahli ibadah 

d) Amanah dan shidq 

e) Pandai bersyukur 

                                                             
44Acep Aripudin,Dakwah Antarbudaya  , h. 27  

45 Syamsuddin AB, Sosiologi Dakwah (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 11-12 

46 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h. 68-69 
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f) Tulus ikhlas dan tidak mementingkan pribadi 

g) Ramah dan penuh pengertian 

h) Tawaddu (rendah hati) 

i) Sederhana dan jujur 

j) Tidak memiliki sifat egois 

k) Sabar da tawakkal 

l) Memiliki jiwa toleran 

m) Sifat terbuka 

n) Tidak memiliki penyakit hari.47 

b. Objek Dakwah 

Objek dakwah (Mad’u, Communicant, Audience). Objek dakwah yaitu 

masyarakat sebagai penerima dakwah. Masyarakat baik individu maupun kelompok, 

sebagai objek dakwah, memiliki strata dan tingkatan yang berbeda-beda. Dalam hal 

ini seorang dai dalam aktivitas dakwanya, hendaknya memahami karakter dan siapa 

yang akan diajak bicara atau siapa yang akan menerima pesan-pesan dakwahnya, perlu 

mengetahui klasifikasi dan karakter objek dakwah, hal ini penting agar pesan-pesan 

dakwah bisa diterima dengan baik oleh mad’u.48 

          Ditinjauh dari segi tugas kerisalahan Rasullah saw, maka objek dakwa dapat 

digolongkan menjadi dua kelompok, pertama, ummat dakwah yaitu ummat yang 

belum menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Kedua, ummat 

ijabah yaitu ummat yang secara ikhlas memeluk agama Islam dan kepada mereka 

sekaligus dibebani kewajiban untuk melaksanakan dakwah.49 

                                                             
47 Syamsuddin AB, Sosiologi Dakwah, h. 156-160 

48 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah , h. 15 

49 Syamsuddin AB, Sosiologi Dakwah ,h. 12 
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c. Pesan dakwah 

Dalam ilmu komunikasi pesan dakwah adalah message,  yaitu symbol-simbol. 

Dalam literaturberbahasa Arab, pesan dakwah disebut maudlu’ al da’wah. Istilah ini 

lebih tepat dibandingkan dengan istilah ”materi dakwah” yang diterjamakan dalam 

bahasa Arab menjadi maad-dah al-da’wa. Sebutan yang terakhir ini bisa menimbulkan 

kesalahpahaman sebagai logistic dakwah. Istilah pesan dakwah dipandang lebih tepat 

untuk menjelaskan “ isi dakwah berupa kata, gambar, lukisan, dan sebagainya yang 

diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwkan perubahan sikap dan peilaku 

mitra dakwah” jika dakwah melalui tulisan umpamanya, maka yang ditulis itulah 

pesan dakwah. Jika dakwah melalui lisan, maka yang diucapkan pembicara itulah 

pesan dakwah. Jika melalui tindakan, maka perbuatan baik yang dilakukan itulah 

pesan dakwah.50 

Jadi dapat disimpulkan, materi dakwah adalah isi pesan yang disampakan oleh 

dai kepda objek dakwah, yakni ajaran agama Islam sebagaimana tersebut dalam 

alqur’an dan hadits. Agama Islam bersifat universal yang mengatur selurh aspek 

kehidupan manusia, dan bersifat abadi sampai akhir zaman serta mengandung ajaran-

ajaran tauhid, akhlak dan ibadah51. 

Pesan-pesan dakwah harus dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan 

kondi mad’u  sebagai penerima dakwah. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan 

sesuai dengan kondisi sasaran objek dakwah akan dapat di terimah dengan baik oleh 

mad’u. oleh karena itu, dai hendaklah melihat kondisi objek dakwah dalam melakukan 

                                                             
50 Moh. Ali Aziz,Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 2012), h.272 

51 Syamsuddin AB, Sosiologi Dakwah , h. 13 
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aktivitas dakwah agar pesannya tersebut bisa ditangkap sesuai dengan karakter dan 

cara berpikir objek dakwah.52 

Pada prinsipnya, pesan apa pun dapat dijadikan sebagai pesan dakwah selama 

tidak bertentangan dengan sumber utamanya, yaitu alquran dan hadis. Dengan 

demikian, semua pesan yang bertentangan terhadap alquran dan hadis tidak dapat 

disebut sebagai pesan dakwah. Semua orang dapat berbicara tentang moral, bahkan 

dengan mengutip ayat alquran sekalipun. Akan tetapi, jika hal itu dimaksudkan untuk 

pembenaran atau dasar bagi kepentingan nafsu semata, maka demikianlah itu bukan 

termasuk pesan dakwah. Pesan dakwah pada garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu 

(alquran dan hadis) dan pesan tambahan atau penunjang (selain alquran dan hadis).53 

Berdasarkan temanya, pesan dakwah tidak berbeda dengan pokok-pokok 

ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran agama Islam terbagi menjadi: 

a. Akidah yang meliputi Iman kepada Allah swt, iman kepada malaikat-malaikat 

Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-rasul Allah, dan iman 

kepada qadla dan qadar. 

b. Syariah yang meliputi ibadah dalam arti khas (thaharah, shalat, as-shaum, zakat, 

haji) dan muamalah dalam arti luas (al-qanun-al khas/ hukum perdata dan al –

qanun al-‘am/hukum publik). 

c. Akhlak yang meliputi akhlak kepada al khaliq dan makhluq (manusia dan non 

manusia).54 

 

 

                                                             
52 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h.14 

53 Moh. Ali Aziz,Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 2012), h.272-273 

54 Moh. Ali Aziz,Ilmu Dakwah , h.284 
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d. Media Dakwah 

Media berasal dari bahasa latin medius secara harfiah berarti perantara, tengah 

atau pengantar . dalam bahasa Inggris media merupakan bentuk jamak dari medium 

yang berarti tengah, antara, rata-rata. Dari pengertian ini ahli komunikasi mengartikan 

media sebagai alat yang menghubungkan pesan komunikasi yang di sampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan (penerima pesan). Dalam bahasa Arab media sama 

denga wasilah atau dalam bentuk jamak, wasail yang berarti alat atau perantara.55 

Jadi pengertian media dakwah adalah alat untuk menyampikan pesan-pesan 

dakwah. Penggunaan mediadakwah yang tepatakan menghasilkan dakwah yang 

efektif. Penggunaan media-media dan alat-alat modern bagi pengembang dakwah 

adalah suatu keharusan untuk mencapai efektifitas dakwah . 56 

Adapun media dakwah yang dapat dimanfaatkan antara lain: 

a. Lisan 

Da’wah bil lisan yaitu penyampaian informasi atas pesan dakwah melalui 

lisan. Termasuk dalam bentuk ini adalah ceramah, khutbah, tausiyah, pengajian, 

pendidikan agama (lembaga pendidikan formal), kuliah, diskusi, seminar, nasehat dan 

lain jenisnya. 

b. Tulisan 

Yaitu penyampaian materi dakwah dengan menggunakan media tulisan. 

Termasuk dalam jenis adalah buku-buku, majalah,surat kabar, risalah, bulletin, brosur, 

dan lain jenisnya. Dalam memanfaatkan mediah ini, hendaknya  di tampilkan dengan 

                                                             
55Moh. Ali Aziz,Ilmu Dakwah, h.345  

56 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h.14 
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gaya bahasa yang lancer, mudah dicerna, dan menarik minat public, baik mereka yang 

awam maupun kaum terpelajar.57 

c. Dakwah dengan media audio visual  

Merupakan suatu cara penyampaian yang merangsang penglihatan serta 

pendengaran audience. Yang termasuk dalam jenis ini adalah televise, film, sinetron, 

sandiwara, drama, teater, dan lain sebagainya. Terkadang pesan yang di sampaikan 

melalui media ini cenderung lebih mudah diterima oleh audience, bahkan dapat 

membentuk karakter mereka. Materi dakwah yang dikemas dalam bentuk hiburan akan 

cenderung lebih disukai dari pada dakwah yang di sampaikan melalui ceramah 

keagamaan yang kaku, apalagi membosankan.58 Contoh media penyaluran pesan 

dakwah kepada masyarakat: 

1) Televisi 

Budaya media pop pertama yang dimaksud storey adalah televise. Hingga saat 

ini, televise masih berfungsi sebagai media yang mengayomi arus tren tahun dua 

ribuan sebagai media hiburan, media informasi, media politik, dan media pendidikan. 

Sekarang, dengan pergeseran budaya masyarakat yang terus berubah, fungsi televise 

digunakan sebagai mediah dakwah bagi berbagai agama, baik secara terpisah , melalui 

program khusus keagamaan maupun secara inhem melalaui muatan-muatan nilai yang 

terkandung dalam program acara televise. 59 

2) Film  

          Dalam kasus film ayat-ayat cinta atau film-film bernuansa relegius lainnya 

misalnya, apabila terus menerus ditanyangkan, dan dalam konteks tabliq sebagaimana 

                                                             
57 Fathul Bahri An-Nabiry, Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Da’I ,h. 236 

58 Fathul Bahri An-Nabiry,Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Da’I ,h. 236 

59 Acep Aripuddin, Sosiologi Dakwah (Bandung:Pt Remaja Rosdakarya 2016 ), h. 34 
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tujuan tabliq misalnya, pemeran film (aktris) merupakan konsumen pasif atas 

penonton. Implikasinya, tema-tema dan topik jalan cerita film bisa langsung 

dikonsumsi pemirsa, bersifat langsung dan menyerap pada saraf-saraf jiwa secara 

efektif. Bagaimana ungkapan seorang pengusaha kerudung di harian umum nasional 

yang ditulis pada headline surat kabar tersebut berjudul Terima kasih Rianto 

Cartwright, karena kerudungnya diserbu pembeli setelah film ayat-ayat cinta. 

Penyampaian pesan-pesan Islam bukan hanya dengan kata-kata bahwa 

berkerudung itu wajib, menutup aurat itu kemestian seorang muslimah, apalagi 

bahasa-bahasa seperti hijab (yang arti katanya menutup).60 

3) Lingkungan keluarga 

Suasana keluarga pun mempunyai konstribusi yang cukup kuat dalam 

kelancaran dakwah. Apabila ikatan keluarga itu senantiasa bernapaskan Islam, maka 

aqidah dan amaliahnya pun akan semakin kuat. Dengan demikian, dakwah dalam 

keluarga akan selalu berjalan.  

C.  Tinjauan Umum Tentang Tradisi, dan Budaya 

1. Pengertian Tradisi  

Bangsa Indonesia dengan keberagaman budaya memiliki satu daya tarik dan 

keunikan tersendiri. Keberagaman tersebut semakin kompleks dengan persinggungan 

satu tradisi tertentu. Kebudayaan menjadi sebuah tolak ukur kreativitas dan 

produktivitas manusia dalam kehidupannya kebudayaan tidak pernah bisa dilepaskan 

dari manusia, sebab itu intinya kehidupan.Kebudayaan adalah khas insan, artinya 

hanya manusia yang berbudaya dan membudaya.61 

                                                             
60 Acep Aripuddin, Sosiologi Dakwah, h. 37-38 

61Maryeni, Metode Penulisan Kebudayaan (Cet. III; Jakarta:PT Bumi Aksara 2005), h. 23. 
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Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang 

diwarisi dimasa lalu.  Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, 

kepercayaan, khayalan, kejadian atau lembaga yang diwariskan dari suatu generasi ke 

generasi berikutnya.  Misalnya adat-istiadat, kesenian dan property yang digunakan. 

Sesuatu yang diwariskan tidak berarti harus diterima, dihargai, diasimilasi atau 

disimpan sampai mati.  Bagi para pewaris setiap apa yang mereka warisi tidak dilihat 

sebagai “tradisi”. Tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup didalam 

kehidupan para pendukungnya. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang dipertahankan 

sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi-inovasi 

baru.62 

Berangkat dari kata dasar, didalam kata “tradisi” terlihat adanya sebuah proses 

yang berulang tentang sesuatu yang disampaikan, diwariskan dan seterusnya dari masa 

lalu dan masih berlaku hingga masa sekarang. Proses itu dijalankan, diwariskan dan 

ditransmisikan secara turun temurun dari generasi kegenerasi.63 Tradisi merupakan 

warisan kebudayaan dari masa lalu yang diwariskan secara turun temurun, tradisi 

berasal dari nenek moyang yang biasanya memiliki ciri khas masing-masing sesuai 

dengan kebudayaan dan daerah mereka. 

2. Pengertian Budaya 

Budaya adalah sesuatu yang mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana 

seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan 

orang lain. Definisi budaya ini “kabur”, artinya, tidak ada aturan yang baku dan cepat 

untuk menentukan sebuah budaya atau siapa-siapa yang termasuk dalam budaya 

                                                             
62Agus Ahmad Safei, Dasar-Dasar Tradisi (Jakarta: Bumi Aksara 2008), h. 139-140. 

63M.Bambang Pranowo,“Menyingkap Tradisi Besar dan Tradisi Kecil”,Pesantren, 

no.3/Vol.IV (2003), h.31. 
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tersebut. Dalam pengertian ini, budaya adalah sebuah konstruk sosio-psikologis, suatu 

kesamaan dalam sekelompok orang  dalam fenomena psokologis seperti nilai, sikap,  

keyakinan dan perilaku.64 Tradisi dalam setiap masyarakat adalah tatanan sosial 

bentuk hubungan antara unsur-unsur kehidupan maupun sebagai bentuk aturan sosial 

yang member pedoman tingkah laku dan tindakan anggota suatu masyarakat, yang 

hakikatnya tiada lain bertujuan untuk mengembangkan kehidupan mereka. Tradisi 

merupakan warisan sosial budaya yang selalu ingin dipertahankan oleh warga 

masyarakat sebagai identitas penting kehidupan mereka.Tradisi sistem sebagai 

budaya, mengadung makna adanya sistem gagasan berdasarkan pengetahuan, 

keyakinan, norma, serta nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat tertentu 

dalam ruang lingkup yang terbatas.  

Sistem budaya merupakan kesatuan gagasan atau ide yang bersifat kognitif 

yang mendorong serta memberikan kontrol terhadap tingkahlaku masyarakat untuk 

melaksanakan tindakan kebudayaan, tradisi, adat istiadat sesuai dengan kebiasaan 

yang berlaku, serta diakui dan disepakati oleh masyarakat bersama. Tradisi sebagai 

suatu adat istiadat atau kebiasaan yang sering kali dianggap irasional, para praktiknya 

selalu melahirkan pro dan kontra, antara kelompok masyarakat yang mendukung dan 

yang menentang. Sebagaimana yang diungkapkan Suda bahwa “tradisi sering 

dipertentangkan dengan rasionalitas dan irasional.” Namun demikian, keberadaan 

tradisi berpotensi untuk mendukung lahirnya suatu kebudayaan yang hakikatnya 

berakar pada kebiasaan suatu kelompok dalam masyarakat.65 

                                                             
64David  Matsumoto,Pengantar Psikologi Lintas Budaya (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), h.5. 

65Syamsuddin, Pengantar Sosiologi Dakwah , h.60. 
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Adat istiadat sendiri secara umum mencakup sikap dan kelakuan seseorang 

yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini 

menunjukkan betapa luasnya pengertian adat isitiadat tersebut. Adat istiadat 

merupakan bagian dari tradisi yang sudah mencakup dalam pengertian kebudayaan, 

oleh karena itu adat atau tradisi ini dapat dipahami sebagai pewarisan atau penerimaan 

norma-norma adat istiadat. 

Pada masyarakat Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Khususnya di 

Desa Lampoko, terdapat suatu tradisi yang dilakukan masyarakat setelah masyarakat 

memanen padi. Tradisi maccera’ pare awalnya dilakukan setelah memanen padi 

sebagai bentuk rasa syukur masyarakat karena diberikan rejeki berupa hasil panen. 

Namun seiring berjalannya waktu, tradisi maccera’ pare sudah tidak lagi sebagai 

tradisi yang dilakukan dalam bentuk rasa syukur, akan tetapi masyarakat sekarang 

melaksanakan tradisi maccera’ pare hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui esensi dari 

tradisi tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya interaksi atau komunikasi dalam rangka 

mencari tahu esensi dari tradisi tersebut.  

Dalam komunikasi sering kali muncul berbagai macam penafsiran terhadap 

makna sesuatu atau tingkah laku orang lain yang mana itu semua ditentukan oleh 

perbedaan konteks sosialnya. Warna hitam misalnya, suatu saat bisa berarti buruk, 

seperti misalnya untuk menyebut lokalisasi (daerah hitam) atau ilmu yang dipraktikkan 

untuk tujuan jelek (ilmu hitam). Tetapi warna hitam terkadang juga bisa berarti lain. 

Di kalangan etnis tertentu secuil kain hitam yang ditempelkan dilengan baju berarti 

mereka tengah berduka cita. Warna hitam terkadang juga diartikan sebagai suatu 

lambang kejujuran.66  
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Karakteristik khusus dari komunikasi manusia adalah mereka tidak terbatas 

hanya menggunakan isyarat-isyarat fisik sebagaimana halnya dilakukan binatang. Di 

dalam berkomunikasi manusia menggunakan kata-kata, yakni simbol-simbol yang 

mengandung arti bersama dan bersifat standar.  

Simbol disini berbeda dengan tanda. Makna sebuah tanda biasanya identik 

dengan bentuk fisiknya dan dapat ditangkap dengan panca indra, sedangkan simbol 

bisa abstrak. Menurut Karp dan Yoels, simbol mengarahkan pada tanggapan-

tanggapan kita, membantu mempersatukan atau mengonsepsikan aspek-aspek dunia  

Bahwa simbol adalah sesuatu yang “lepas” dari apa yang disimbolkan, karena 

komunikasi manusia itu tidak terbatas pada ruang, penampilan atau sosok fisik, dan 

waktu di mana pengalaman inderawi itu berlangsung, sebaliknya manusia dapat 

berkomunikasi tentang objek dan tindakan jauh diluar batas waktu dan ruang. Namun 

perlu diingat makna dari suatu simbol tertentu tidak selalu bersifat universal: berlaku 

sama di setiap situasi dan daerah. Nilai atau makna sebuah simbol tergantung kepada 

kesepakatan orang-orang atau kelompok yang mempergunakan simbol itu. Menurut 

Lislie White makna suatu simbol hanya dapat ditangkap  melalui cara-cara 

nonsensoris, yakni melalui proses penafsiran (interpretative proces). Makna suatu 

simbol tertentu dalam proses interaksi sosial tidak begitu saja bisa langsung diterima 

dan dimengerti oleh semua orang, melainkan harus terlebih dahulu ditafsirkan. 67 

Simbol dapat dimengerti ketika sudah ditafsirkan. 

D. Teori Interaksi Simbolik 

Masyarakat merupakan bentuk riil dari elemen-elemen yang ada, kemudian 

dalam hal ini masyarakat merupakan pembentuk tindakan sosial dan definisi sosial. 

Oleh karena itu manusia merupakan pencipta aktif  realitas sosialnya sendiri. Teori 
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interaksionisme simbolik  adalah salah satu teori yang termasuk dalam paradigma 

definisi sosial. Tokoh paradigma ini adalah Max Weber. Karya-karyanya, terutama 

The Structure of Social Action menjadi model paradigma ini. Karya-karya Max Weber 

sangat berperan dalam pengembangan ketiga teori yang termasuk dalam paradigma 

definisi sosial, yakni interaksionisme simbolik, teori tindakan dan teori fenomenologi. 

Teori interaksionis simbolik adalah teori tindakan manusia dalam menjalin 

interaksinya dengan masyarakat lainnya.  

Kesimpulan utama yang dapat diambil dari subtansi teori interaksionisme 

simbolik yaitu bahwa kehidupan masyarakat itu terbentuk melalui proses interaksi dan 

komunikasi antar-individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol 

yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Dalam perspektif  interaksionisme 

simbolik  dakwah dan pesan yang dikandungnya dapat mengilhami pikiran masyarakat 

untuk bersikap dan bertindak terhadap kejadian dalam masyarakat.68 

Adapun inti dari teori interaksionisme simbolik adalah sebagai berikut: 

1. Manusia hidup dalam lingkungan simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut dapat 

berupa benda, tanda, isyarat, kata-kata tertulis atau lisan dan intuisi sosial 

lainnya. Simbol berupa benda antara lain manusia. Manusia satu sama lain 

memberikan tanggapan dan makna terhadap simbol yang ada dalam 

lingkungannya untuk melakukan interaksi satu sama lain. Dalam melakukan 

interaksi, individu satu sama lain berusaha saling menyesuaikan diri melalui 

interpretasi yang ada dalam dirinya.  

2. Melalui komunikasi, simbol-simbol itu dapat dipelajari untuk diketahui  arti dan 

nilai-nilainya. Kemudian, individu menentukan sendiri simbol-simbol yang 
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bermakna bagi dirinya. Simbol-simbol yang bermakna tersebut digunakan untuk 

mencapai tujuannya.  

3. Sebelum melakukan suatu tindakan (berinteraksi), manusia mempunya banyak 

kemungkinan tindakan dalam pikirannya untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu. Tahap ini disebut dengan tahap berfikir. Pada tahap  proses berfikir, 

individu sedang berinteraksi dengan dirinya memikirkan simbol-simol yang 

bermakna. Makna simbol yang tertuju pada diri dan bermakna untuk ditanggapi.  

Dengan demikian, teori interaksionisme simbolik memandang bahwa interaksi 

antara individu dan kelompok terjadi dengan menggunakan simbol-simbol yang 

dipahami maknanya melalui proses belajar.69 Berdasarkan hal tersebut, maka dalam 

teori interaksionisme simbolik memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna 

melalui proses komunikasi.  
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BAB III 

METODE   PENELITIAN 

  

A.   Jenis dan Lokasi Penelitian. 

1. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang lebih 

dikenal dengan istilah naturalistic inquiry  (ingkuiri alamiah)70 penelitian kulaitatif 

adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang  kondisi 

secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.71 Pandangan 

lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan 

eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data 

yang diperoleh di lapangan.72 

Menurut Miles dan Huberman, metodologi kualitatif lebih berdasarkan pada 

filsafat fenomenologi yang menggunakan penghayatan.Metode kualitatif berusaha 

memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia 

dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.73 

 

                                                             
70Lexy J. Maleong,Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdaya Karya,2001), 

h.15. 

71 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h.11. 

72Sukardi,Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya (Cet.IV; Jakarta : Bumi 

Aksara,2007) ,h. 14. 

73Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar,Metodologi Penelitian Sosial  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h. 78 
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Berdasarkan pandangan diatas, maka penelitian kualitatif pada tulisan ini 

bertujuan untuk mencari suatu fakta, kemudian menjelaskan berbagai fakta yang 

ditemukan dilapangan. Oleh karena itu, peneliti langsung terjun untuk mengamati 

peristiwa-peristiwa dilapangan mengenai Peran Penyuluh dalam menanamkan nilai-

nilai Agama terhadap tradisi Maccera’ Pare. 

2. Lokasi Penelitian 

Ada tiga unsur penting yang perlu diperhatikan dalam menempatkan lokasi 

penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan. Oleh karena itu yang dijadikan sebagai 

lokasi penelitian adalah Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar 

Alasan peneliti mengambil lokasi di Desa Lampoko karena di Desa Lampoko 

mayoritas penduduk sebagai petani dan petani-petani disana masih banyak yang 

melakukan tradisi maccera’ pare. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan pada pengungkapan pola pikir yang 

dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dengan kata lain 

pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis obyek yang 

diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan 

dengan profesi peneliti, namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan 

pendekatan multi disipliner, karena permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah nilai-nilai Islami pada tradisi Maccera’ Pare di Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar.  
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Beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Pendekatan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Pendekatan bimbingan penyuluhan Islam adalah suatu pendekatan yang 

mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi 

kesulitan-kesulitan dalam hidup agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.74 

Pendekatan bimbigan penyuluhan ini merupakan sebuah sudut pandang yang melihat 

fenomena gerakan bimbingan sebagai suatu bentuk penerapan pembinaan. Pendekatan 

ini digunakan sebab ojek yang diteliti membutuhkan bantuan jasa ilmu tersebut untuk 

mengetahui kesulitan-kesulitan objek sehingga dapat diberikan bantuan. 

2. Pendekatan Dakwah 

Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana 

melingkupinya.pendekatan dakwah merupakan cara-cara yang dilakukan oleh seorang 

mubaligh (komunikator) untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penggunaan 

pendekatan ini bertujuan untuk bagaimana seorang pendakwah memandang suatu 

budaya yang terdapat dalam masyarakat. 

 

 

 

 

 

                                                             
74Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Ed.IV (Cet.II, Yogyakarta: PT. Andi 

Offset,2004) h.2 
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C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer ialah informan yang memberikan informasi secara 

langsung yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang 

menjadi informan Kunci adalah Andi Syukri S. Ag (Penyuluh Agama) sebagai 

informan kunci, sedangkan yang menjadi informan tambahan adalah Damalis S. Ag,  

Muad S. Ag, (Penyuluh Agama) serta Abd Rasyid dan Senrengi (masyarakat petani). 

2. Sumber Data Sekunder  

 Sumber data sekunder adalah beberapa pustaka sumber data  beberapa pustaka 

yang memiliki relevansi, serta dapat menunjang penelitian. Sumber data sekunder 

yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan 

mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumleh literatur buku, majalah, 

Koran atau karya tulis lainnya, ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, 

kamera atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara umum terdiri dari data yang 

bersumber dari penelitian lapangan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 
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1. Observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan adalah suatu cara pengumpulan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.75 

Metode ini digunakan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi maccea’ pare di 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dengan cara observasi non 

partisipan. 

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan suatu metode dalam penelitian yang bertujuan 

mengumpulkan keterangan dengan cara lisan dari seorang informan secara langsung 

dengan bertatap muka untuk menggali informasi dari informan. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.76 Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terpinpin 

dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Di 

dalam pedoman tersebut telah tersusun secara sistematis, hal-hal yang akan 

ditanyakan.77  

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis 

seperti buku, majalah dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat,catatan harian 

dan sebagainya.78 Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti dalam pengumpulan data 

                                                             
75Nana Syaodih Sukmadinata,Metode Penelitian Pendidikan, h.72 

76 Lexy J. Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif, h.186 

77 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h.186 

78 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: UGM Press, 2001), h.72 
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dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan 

segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai 

hubungannya dengan arah penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. 

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, 

karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peneliti sebagai 

subjek penelitian, daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan  sebagai 

pedoman wawancara, kamera, alat perekam dan buku catatan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu teknik untuk mengolah data setelah diperoleh 

hasil penelitian, sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan data yang 

faktual.Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.79 

 Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 

bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam 

penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di 

lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. 

Sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan 

untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Data yang 

                                                             
79Lexy J. Moleong,Metodologi Penelitian, h. 248. 
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diperoleh dan digunakan dalam pembahasan skripsi ini bersifat kualitatif. Data 

kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan 

tingkat nilai kepercayaan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dalam memperoleh 

data tersebut peneliti menggunakan teknik pengolahan data yang sifatnya kualitatif, 

sehingga dalam mengolah data peneliti menggunakan teknik analisis sebagai berikut. 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksudkan di sini ialah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang 

bersumber dari catatan tertulis di lapangan.80 Reduksi ini diharapkan untuk 

menyederhanakan data yang telah diperoleh guna  memberikan kemudahan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan 

yang telah diperoleh kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk 

digunakan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 

dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, 

maka diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data yang substantive dan mana 

data pendukung. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verivication) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

                                                             
80Sugiono,Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: IKAPI, 2009), h. 247. 
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sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya.81 Penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa 

pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang biasa disebut dengan argumentasi. 

                                                             
 81Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif,  h. 253. 
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Aspek Geografis Wilayah Desa Lampoko Kecamatan Campalagian 

Desa Lampoko merupakan daratan rendah dan daerah agraris yang berada pada 

ketinggian kurang lebih 3 km di atas permukaan laut yang terletak dalam wilayah 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dengan jarak tempuh 28 km 

dari Ibu kota Kabupaten dan 182 km dari Ibu Kota Provinsi.  

Desa Lampoko memunyai luas wilayah 603, 50Ha yang terdiri dari 4 dusun / 

kappung yaitu Kappung Lampoko Barat, Lampoko Timur, Rappogading Selatan dan 

Rappogading Utara.   

2. Aspek Demografis  

a. Pendidikan.  

Pada bidang pendidikan di Desa Lampoko terdapat 1 Pesantren, 2 SD, 2 TK 

dan 2 PAUD, untuk fasilitas Kesehatan terdapat POSKESDES dan POSYANDU. 

Pada bagian fasilitas keagamaan terdapat 4 Masjid. 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lampoko sebagai berikut: 

Tabel.1 

Usia 

Pra 

Sekolah 

SD 

Sederajat 

SMP 

Sederajat 

SMA 

Sederajat 

Diploma Strata 

1 

Strata 

2 

Strata 

3 

1323 919 823 672 37 19 2 0 

Sumber : Kantor Desa Lampoko 
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b. Keadaan Ekonomi 

Kondisi ekonomi di Desa Lampoko tergolong sangat dinamis, mayoritas 

pekerjaan masyarakat adalah sebagai petani. Sebagian besar masyarakat terdiri dari ±  

56% remaja yang merupakan usia produktif, selebihnya ± 44% terdiri dari usia lanjut 

dan anak-anak (tidak produktif). Wilayah Desa Lampoko dapat dijangkau kendaraan  

roda dua dan kendaraan roda empat, sehingga Desa ini berpotensi untuk di 

kembangkan. 

c. Jumlah Penduduk 

 Masyarakat Desa Lampoko memiliki memilikijumlah penduduk 4.832 jiwa 

yang tersebar di empat dusun/kappung yaitu, Lampoko Barat, Lampoko Timur, 

Rappogading Utara, Rappogading Selatan dengan mayoritas penduduknya berprofesi 

sebagai petani. Berikut ini adalah data jumlah penduduk Desa Lampoko dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel.2 

Jumlah Penduduk Desa Lampoko 

NO Lingkungan/Dusun Laki-laki Perempuan L/P 

1 Lampoko Barat 547 526 1.073 

2 Lampoko Timur 560 591 1.151 

3 Rappogading Utara 625 613 1.238 

4 Rappogading Selatan 680 690 1.370 

 Jumlah 2412 2420 4.832 

Sumber : Kantor Desa Lampoko 

 

 

 



49 
 

 
 

3. Struktur Organisasi 

Adapun struktur pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polman dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. 3 

Stuktur Pemerintahan Desa Lampoko 

No Nama Jabatan 

1 Abd. Razak Kepala Desa 

2 Najamuddin, Ba Sekretaris 

3 Fathia Kaur Umum 

4 Ahmad Kaur Keuangan 

5 Tony Hidayat Kaur Perencanaan 

6 Usman Kasi Pemerintahan 

7 Abd. Rasyid Nur Kasi Pelayanan 

8 Rahmat R. Kasi Kesra 

9 Sanusi Ka. Kappung Lampoko Barat 

10 S. Usman Ka. Kappung Lampoko Timur 

11 Amir Kadir Ka. Kappung Rappogading Utara 

12 Suaib Ka. Kappung Rappogading Selatan 

Sumber : Kantor Desa Lampoko 
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 Dalam perjalanan sejarah pemerintahan desa Lampoko yang pertama, dipimpin 

oleh Rifa’i, namun pada tahun 1968 diadakan pemilihan Kepala Desa pertama dan 

yang terpilih pada saat itu adalah Nahrawi Tahir dan menjabat beberapa periode. Pada 

masa pemerintahan Nahrawi Tahir sejalan semakin bertambahnya jumlah penduduk 

Desa Lampoko, maka Desa Lampoko dimekarkan menjadi Desa Lampoko dan Desa 

Botto.  

 Pada tahun 1993, diadakan pemilihan kepala Desa untuk masa jabatan 8 tahun 

dengan terpilihnya R Wartawan Fattah. Selama 2 periode. Pada tahun 2006 diadakan 

pemilihan kepala Desa periode 2006/2012 dengan terpilih Abd Razak BA, sampai 

sekarang pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang begitu cepat dibawah 

kepemimpinan Abd Razak BA yang mengharuskan kembali desa Lampoko di 

mekarkan menjadi 4 Dusun yaitu Rappogading Selatan, Rappogading Utara, Lampoko 

Timur dan Lampoko Barat. 

Daftar orang-orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa  

Tabel 4  

No. Nama Kepala Desa Periode Jabatan 

1. Nahrawi Tahir 1968-1992 

2. R. Wartawan Fattah 1993-2006 

3. Abd. Razak 2007-2011 

4. Abd. Razak 2012-2016 

5. Abd. Razak 2017-2021 

Sumber: Buku Profil Desa Lampoko Kecamatan Campalagian  

Berdasarkan tabel diatas, Bapak Abd. Razak menjadi Kepala Desa Lampoko 

sudah 3 periode, itu menandakan bahwa beliau sudah dipercaya masyarakat dalam 

memimpin desa Lampoko. 
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B. Prosesi Tradisi Maccera’ Pare di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar 

Prosesii maccera’ pare tidak langsung pada acara inti, tetapi ada beberapa 

tahap yang dilakukan yaitu: 

1. Pengambilan Induk Padi (indo pare) 

Sebelum melaksanakan tradisi maccera’ pare maka yang terlebih dahulu 

dilakukan adalah pengambilan induk padi (indo pare). Pengambilan induk padi ini 

dalakukan sebelum memanen padi, biasanya 2, 3 sampai 4 hari sebelum memanen 

padi.  Pengambilan induk padi ini dilakukan oleh orang yang paham mengenai ciri-ciri 

induk padi ada tiga bentuk/model padi yang diambil pada saat itu, namun sebelum 

pengambilan induk padi, pemilik sawah atau petani mempersiapkan makanan untuk 

dihidangkan ketika induk padi telah di ambil.82 Hidangan ini merupakan acara kecil-

kecilan atau bentuk rasa syukur yang dilakukan karena induk padi telah diambil dan 

sebentar lagi akan dipanen. Dalam acara kecil-kecilan ini petani berdoa dengan 

harapan semoga hasil panen nanti sesuai harapan. 

Adapun ciri-ciri induk padi yang diambil yaitu : 

a. Model padi yang membungkuk karena buahnya, di bawah buahnya itu ada daun 

seperti ingin menadah buah tersebut. Daun yang seperti menadah buah itu 

disimbolkan sebagai talang (baki/kappar). Tidak semua padi dalam satu lahan itu 

bentuknya seperti itu.  

b. Model padi yang membungkuk karena buahnya dan di samping buahnya itu ada 

daun yang berdiri tegak. Daun yang berdiri tegak tersebut disimbolkan payung dan 

jenis padi ini dianggap seperti ratu padi.  

                                                             
82 Abd. Rasyid (61 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Lampoko Kecamatan 

Campalagian,  pada Tanggal 7 Maret 2020 
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c. Model padi yang membungkuk dan di belakang batangnya itu ada daun yang berdiri 

tegak seolah menjaga dan memayungi. Padi jenis ini disimbolkan sebagai raja 

padi.83 

Dalam pengambilan induk padi ada tiga model yang mesti diperhatikan, kita 

tidak semena-mena langsung mengambil begitu saja, sebab di ketiga model tersebut 

ada makna masing-masing. 

Abd. Rasyid mengatakan bahwa dalam pengambilan induk padi, ada istilah raja 

dan ratu padi ini tidak boleh kita langsung menanggapi negatif sebab istilah raja dan 

ratu, bentuk padi hanyalah simbol, namun dibalik simbol ini ada makna yang 

terkandung.84 Dia meyakini bahwa ada yang mengatur tumbuh-tumbuhan sehingga 

perlu meminta izin kepada yang mengatur tumbuhan tersebut, namun bukan berarti 

kita menyembah dan meminta kepadanya karena yang mengatur itu juga adalah 

mahluk tuhan yang kemudian diberi amanah oleh yang maha kuasa untuk mengatur 

tumbuhan. Hanya saja perlu meminta izin (mappatabe’) namun tetap berdoa kepada 

Allah sebagai yang Maha Kuasa atas segalanya. 

Pengambilan induk padi juga sebagai bentuk meminta izin (mappatabe’) 

terhadap mahluk halus jika ada yang tinggal di sekitar wilayah yang ditempati 

menanam padi,85 sebab tidak bisa dipungkiri bahwa di dunia ini selain manusia, hewan 

dan tumbuhan ada juga mahluk yang secara indra kita tidak bisa melihatnya.  

 

 

                                                             
83 Abd. Rasyid (61 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Lampoko Kecamatan 

Campalagian,  pada Tanggal 7 Maret 2020. 

84Abd. Rasyid (61 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Lampoko Kecamatan 

Campalagian,  pada Tanggal 7 Maret 2020. 

85Abd. Rasyid (61 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Lampoko Kecamatan 

Campalagian,  pada Tanggal 7 Maret 2020. 
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2. Memanen Padi (Ma’doros) 

Setelah pengambilan induk padi, maka masyarakat mempersiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan ketika padi akan di panen seperti karung. Biasanya jarak 

antara hari pengambilan induk padi dengan hari panen adalah 2 hari. Adanya jarak ini 

digunakan untuk persiapan panen. Sebagaimana yang dikatakan oleh  Abd Rasyid ada 

jarak 2 hari antara pengambilan indo pare dengan hari ma’doros ini bertujuan agar si 

pemilik sawah bisa na siapkan semua yang dibutuhkan kalau nasampaimi waktunya 

ma’doros.86 Para petani memanfaatkan waktu dengan mempersiapkan segala sesuatu 

yang diperlukan. 

3. Persiapan hidangan makanan 

Maccera’ pare adalah sebuah kegiatan yang dilakukan masyarakat setelah 

memanen padi. Maccera’ pare ini adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagai 

bentuk rasa syukur atas limpahan rezki yang diberikan oleh Allah dalam bentuk padi. 

Setelah memanen padi, masyarakat akan mempersiapkan makanan untuk acara 

syukuran karena telah dipanennya padi mereka. Acara syukuran kali ini akan 

mengundang tetangga dan kerabat. Oleh karena itu butuh beberapa hari untuk 

mempersiapkan makanan untuk dihidangkan kepada para tamu nantinya. Dalam 

maccera’pare ada beberapa hal yang selalu ada dan itu menjadi simol pada tradisi 

maccera’ pare. 

3. Pelaksanaan dan pembacaan Doa dalam tradisi maccera’ pare 

Setelah beberapa hari yang digunakan untuk hidangan makanan, maka tibalah 

hari dimana acara syukuran (maccera’ pare) akan dilakukan. Mengundang tetangga 

dan kerabat  untuk datang sesuai jam yang ditentukan, maka masyarakat akan datang 

                                                             
86Abd. Rasyid(61 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Lampoko Kecamatan 

Campalagian,  pada Tanggal 7 Maret 2020. 
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ke rumah karena pelaksanaan dan pembacaan doa akan segera dimulai. Andi Syukri 

mengatakan Pada tahap pelaksanaan maccera’ pare ada beberapa hal yang harus 

dipatuhi masyarakat yang hadir, yaitu agar tidak berbicara pada saat pembacaan doa 

dan kiranya turut ikut berdoa dalam hati. Doa yang dibaca antara lain diawali dengan 

bersalawat kepada nabi dan membaca Surah Al- Fatihah, dan tuan rumah meminta 

agar masyarakat mendoakan tuan rumah untuk tetap diberikan kesehatan dan rezki 

yang halal lagi baik.87 

Setelah melakukan doa bersama maka masyarakat yang datang dipersilahkan 

untuk menikmati hidangan makanan yang telah disiapkan oleh tuan rumah, dan 

terkadang tuan rumah memberikan sedikit bingkisan kepada masyarakat yang datang 

berupa makanan untuk dibawah pulang kerumah.  

C. Bagaimana Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman 

tentang Makna Simbol yang Ada Pada Tradisi Maccera’ Pare 

1. Penyuluh Agama Islam Memberikan Penyuluhan 

Tugas pokok penyuluh Agama Islam sebagai juru dakwah/dai adalah 

melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan kepada 

masyarakat. Penyuluh Agama Islam sebagai seorang dai, menjadi tempat bertanya dan 

tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai 

masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti halnya di Desa Lampoko Kecamatan 

Campalagian, terdapat silang pendapat ditengah masyarakat mengenai tradisi 

maccera’ pare. Penyuluh Agama sebagai dai mempunyai tugas untuk menyelesaikan 

silang pendapat ini, Andi Syukri sebagai penyuluh Agama yang bertugas di Desa 

Lampoko mengatakan hal yang dia lakukan adalah membeikan pemahaman kepada 

                                                             
87  Andi Syukri (43Tahun) Penyuluh Agama, Wawancara, di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Campalagian pada Tanggal  3 Maret 2020. 
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masyarakat Desa Lampoko mengenai tradisi maccera’ pare. Ada beberapa langkah 

yang dia lakukan untuk menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat yaitu: 

a. Memberikan Penyuluhan Terhadap Keluarga 

Andi Syukri  mengatakan bahwa ketika kita ingin memberikan pemahaman 

tentang makna-makna Islami simbol ini, maka kita bisa lakukan hal tersebut melalui 

keluarga dekat dengan tatap muka, dalam kondisi non formal.88 Maksudnya adalah 

memberikan pemahaman bukan dalam waktu formal, tetapi diwaktu santai agar tidak 

terkesan menggurui. Itu kalau mauki pergi memberikan pemahaman, bisaki mulai 

dengan perorangan di keluarga dekatta’ dikasikan pemahaman kalau ketemuki 

diwaktu santainya, tapi jangan langsung pada topik intinya, cerita-cerita dulu masalah 

yang lain baru bisa masuk di intinya. Kita giring itu pembahasan ke maksud dan tujuan 

kita sebenarnya supaya tidak terkesan bagaimana”.89 Setelah masuk pada topik inti 

maka disinilah kita menjelaskan makna-makna Islami yang terkandung dalam sombol 

tradisi maccera’ pare seperti: 

1. Pisang 

Pisang adalah buah yang tidak asing lagi bagi kita dan mudah di dapatkan 

dipasaran. Pisang dalam tradisi maccera’ pare mempunyai makna yang Islami, itulah 

mengapa setiap maccera’ pare dilakukan pisang selalu ada. Pisang itu mempunyai 

postur buah yang lembut sehingga kita diharapkan saling bersikap lemah lembut 

sesama mahluk hidup.90  

                                                             
88Andi Syukri (43Tahun) Penyuluh Agama, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Campalagian pada Tanggal  3 Maret 2020. 

89Andi Syukri (43Tahun) Penyuluh Agama, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Campalagian, 2 Maret 2020. 

90Andi Syukri (43Tahun) Penyuluh Agama, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Campalagian pada Tanggal  3 Maret 2020. 
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Pisang juga hampir semua bisa dimanfaatkan, mulai dari batang, daun hingga 

buahnya selain itu pisang juga bisa tumbuh hampir disemua tempat.91  Nah dari simbol 

itu kita diharapkan bisa memberikan mafaat kepada sesama kita dimanapun dan 

kapanpun itu.  

2. Sokko’ 

Sokko’ dalam tradisi maccera’ pare ataupun dalam tradisi yang lain memunyai 

nilai Islami/filosofi sehingga membuat sokko’ tidak pernah terlupakan. Andi Syukri 

mengatakan bahwa sokko’ bukan hanya sekedar makanan dimana sokko’ terbuat dari 

beras ketan yang dicampur dengan santan kelapa. Beras ketan diumpamakan sebagai 

manusia atau individu sedangkan santan kelapa sendiri diibaratkan sebagai tali 

silaturahmi, jadi nilai yang ada pada simbol ini mengharapkan kita untuk tetap 

menjaga silaturahmi dan saling membantu satu sama lain92 

3. Kue Cucur  

Kue Cucur, selain makanan tradisional juga merupakan makanan yang selalu 

ada pada setiap acara karena kue cucur dianggap sebagai makanan yang memunyai 

nilai filosofi seperti dengan sokko’. Dalam pembuatan kue cucur komposisi atau bahan 

yang digunakan harus seimbang dan dalam pembuatannya seseorang harus bersabar 

karena banyak orang yang ketika membuat kue ini tidak sempurna jadinya.  

Berdasarkan penjelasan tersebut Andi Syukri mengemukakan bahwa memang 

kue cucur itu memunyai nilai filosofi dimana kita sebagai manusia dalam kehidupan 

ini harus selalu bersabar dan diajarkan untuk tidak terlena dengan kehidupan dunia 

                                                             
91Damalis (47Tahun) Penyuluh Agama, Wawancara, di Desa Lampoko Kecamatan 

Campalagian, 3 Maret 2020. 

92Andi Syukri (43Tahun) Penyuluh Agama, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Campalagian pada Tanggal  3 Maret 2020. 
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tetapi kita juga harus ingat akan adanya hari akhir dalam artian kita harus seimbangkan 

antara dunia dan akhirat, serta memperaiki hubungan dengan Allah dan hubungan 

dengan sesama manusia.93 

4. Ayam 

Dalam sebuah acara biasanya ayam menjadi menu utama, begitu juga dalam 

tradisi maccera’ pare dimana ayam merupakan menu yang sering di hidangkan. 

Damalis mengatakan bahwa leluhur kita berpesan untuk ketika engkau ingin memberi, 

maka berikanlah yang terbaik.  Hal ini memberikan kita informasi bahwa dahulu menu 

ayam merupakan menu yang paling luar biasa sehingga nenek moyang kita 

menyediakan ayam dalam setiap pelaksanaa tradisi maccera’ pare.94 

Simbol-simbol tersebut memunyai makna Islami sehingga tidak apa-apa jika 

dalam tradisi maccera’ pare simbol-simbol itu ada. 

b. Memberikan Penyuluhan terhadap Kelompok atau Organisasi yang ada, seperti: 

1. Kelompok Majelis Taklim 

 Damalis mengatakan dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat 

mengenai makna yang terkandung pada simbol-simbol dalam tradisi maccera’ pare, 

kelompok majelis taklim merupakan objek yang bisa digunakan, sebab dengan 

menyampaikan kepada anggota majelis taklim, maka mereka juga bisa menyampaikan 

kepada kerabat dekatnya sehingga informasi tersebut dengan mudah tersebar.95 Dalam 

hal ini kelompok majelis Taklim juga merupakan media yang baik dalam pemberian 

                                                             
93Andi Syukri (43Tahun) Penyuluh Agama, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Campalagian pada Tanggal  3 Maret 2020. 

 

94Damalis (47Tahun) Penyuluh Agama, Wawancara, di Desa Lampoko Kecamatan 

Campalagian, 3 Maret 2020. 

95Damalis (47Tahun) Penyuluh Agama, Wawancara, di Desa Lampoko Kecamatan 

Campalagian, 3 Maret 2020. 
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pemahaman kepada masyarakat tentang makna Islami yang terkandung dalam tradisi 

maccera’ pare. 

2. Kelompok Tani 

 Kelompok tani merupakan objek yang sangat tepat untuk menyampaikan 

makna Islami pada simbol-simbol dalam tradisi maccera’ pare, karena pelaksanaan 

tradisi maccera’ pare dilakukan oleh para petani. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Andi Syukri dengan menyampaikan  hal tersebut kapada kelompok tani, maka 

diharapkan kepada para petani untuk bisa paham apa makna simbol-simbol yang 

terdapat pada tradisi maccera’ pare.96 Bukan hanya itu tetapi diharapkan juga mereka 

bisa memberi tahu kepada rekan-rekannya dan keluarganya agar terhindar dari 

kemusrikan.  

 Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa  penyuluh Agama sebagai 

seorang dai dalam menyampaikan makna Islami simbol yang terdapat dalam tradisi 

maccera’ pare yaitu dengan cara memberikan penyuluhan, dimana dalam hal ini 

penyuluh agama di Kecamatan Campalagian memberikan penyuluhan kepada 

keluarga dan kelompok atau organisasi yang ada dalam masyarakat, seperti kelompok 

majelis taklim dan kelompok tani. 

2. Penyuluh Agama Memberikan Pengajaran 

 Penyuluh Agama Islam memunyai peran penting dalam pemberdayaan 

masyarakat. Penyuluh Agama Islam memiliki tugas dan kewajiban yang cukup berat, 

luas dan permasalahannya semakin kompleks. Dalam hal ini terkadang penyuluh 

memposisikan dirinya sebagai guru/pendidik ditengah mesyarakat.  

                                                             
96Andi Syukri (43Tahun) Penyuluh Agama, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Campalagian, 3 Maret 2020. 
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 Penyuluh Agama Islam mempersiapkan dirinya untuk turut memikirkan dan 

memecahkan persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara 

umum. Seperti halnya Penyuluh Agama di Desa Lampoko ketika memposisikan 

dirinya sebagai guru/pendidik ditengah masyarakat yang bersilang pendapat mengenai 

tradisi maccera’ pare, dia harus berada ditengah tanpa memihak. Adapun yang 

dilakukan Penyuluh Agama Islam yaitu: 

a. Menjelaskan kepada masyarakat yang tidak sepakat mengenai tradisi maccera’ pare 

tentang dasar, mengapa leluhur melakukan tradisi tersebut. Sebagai seorang 

penyuluh yang bertugas di Desa Lampoko, Andi Syukri mengatakan Penyuluh 

Agama Islam ketika ingin menjelaskan kepada masyarakat, terlebih dahulu 

mengumpulkan masyarakat baik itu dalam bentuk majelis taklim atau semacamnya 

yang memungkinkan untuk membahas hal tersebut,97 setelah ada forum maka 

penyuluh Agama menjelaskan asal-muasal tradisi maccera’ pare dilakukan 

sebagaimana Damalis menjelaskan bahwa tradisi maccera’ pare merupakan bentuk 

rasa syukur yang dilakukan oleh nenek moyang yang kemudian diwariskan secara 

turun-temurun. Kemudian penyuluh Agama menyampaikan bahwa dalam tradisi 

maccera’ pare ada nilai-nilai Islami yang terkandung seperti mengajarkan kita 

untuk menjaga tali persaudaraan, nilai gotong royong serta senantiasa bersyukur 

atas segala nikmat yang Tuhan berikan seperti hasil panen padi. Adapun alasan 

mengapa ada simbol-simbol seperti pisang, kue cucur dan lain-lain yang sering kita 

temui pada tradisi tersebut, sebab nenek moyang kita ketika berdoa tidak pasif 

menggunakan bahasa Arab juga tidak pandai dalam merangkai kalimat ketika 

berdoa, maka mereka menggunakan simbol-simbol untuk dijadikan sebagai 

                                                             
97Andi Syukri (43Tahun) Penyuluh Agama, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
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perumpamaan.98 Seperti buah pisang, ini digunakan dengan niat semoga Tuhan 

senantiasa memberikan kita sifat yang lembut seperti halnya pada buah pisang yang 

mempunyai postur buah yang lembut. 

b. Segala sesuatu yang dilakukan itu tergantung pada niatnya, maka penyuluh Agama 

Islam dalam hal ini juga mengajarkan kepada masyarakat bahwa dalam melakukan 

tradisi maccera’ pare niat kita harus diluruskan sebab jangan sampai kita 

melakukannya malah justeru membawa kita pada lembah kemusrikan. Oleh karena 

itu penting bagi penyuluh Agama mengajarkan kepada masyarakat dalam 

melakukan segala sesuatu, maka niatnya harus diluruskan. Dalam hal ini Andi 

Syukri mengatakan penting sekali disampaikan kepada masyarakat kalau 

melakukan sesuatu harus di perbaiki niatnya dulu, apalagi yang melakukan tradisi 

maccera’ pare, jangan sampai tidak baik niatnya karna tidak mengetahui kenapa 

leluhur kita melakukan itu99. Jadi niat merupakan hal yang paling penting di 

perhatikan dalam melaukan segala sesuatu karena dengan niat yang salah segala 

sesuatu akan menjadi buruk.  

                                                             
98Damalis (47Tahun), Penyuluh Agama, Wawancara, di Desa Lampoko Kecamatan 

Campalagian, 3 Maret 2020. 

99Andi Syukri (43Tahun), Penyuluh Agama, Wawancara, Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Campalagian, 3 Maret 2020. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian secara keseluruhan pembahasan terkait dengan peran 

penyuluh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna 

yang terkandung pada simbol-simbol dalam tradisi maccera’ pare di Desa Lampoko 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dapat disimpulkan bahwa:  

1. Prosesi pelaksanaan tradisi maccera’ pare di Desa  Lampoko Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar 

Sebelum melaksanakan tradisi maccera’ pare maka yang terlebih dahulu 

dilakukan adalah pengambilan induk padi (indo pare). Pengambilan induk padi ini 

dalakukan sebelum memanen padi, biasanya 2, 3 sampai 4 hari sebelum memanen 

padi. Dalam maccera’pare ada beberapa hal yang selalu ada dan itu menjadi hal yang 

sakral bagi masyarakat yaitu:Pisang, Sokkol, Kue Cucur, Ayam dan Dupa. Setelah 

makanan telah siap untuk dihidangkan, maka masyarakat akan dipanggil untuk masuk 

kedalam rumah karena pelaksanaan dan pembacaan doa akan segera dimulai. Setelah 

melakukan doa bersama maka masyarakat yang datang dipersilahkan untuk menikmati 

hidangan makanan yang telah disiapkan oleh tuan rumah. 
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2. Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pemahaman kepada 

Masyarakat tentang makna yang terkandung dalam simbol tradisi maccera’ pare 

di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar 

Penyuluh Agama mempunyai banyak peran antara lain sebagai dai dan juga 

sebagai guru/pendidik bagi masyarakat. 

a. Penyuluh Agama Islam Sebagai dai, tugas pokok penyuluh Agama Islam sebagai 

juru dakwah/dai adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau 

penyuluhan kepada masyarakat. 

b. Penyuluh Agama Islam sebagai guru/pendidik, mempunyai peran penting dalam 

memberikan pengajaran kepada masyarakat. Penyuluh Agama Islam memiliki 

tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahannya semakin 

kompleks. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan dari penelitian ini, maka ada beberapa hal 

yang perlu disarankan oleh peneliti sebagai rekomendasi bagi penyuluh agama di 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yaitu:  

1. Mengingat Kantor Urusan Agama adalah salah satu lembaga yang punya 

peranan penting dalam melihat permasalahan di masyarakat, pemerintah 

penyuluh seharusnya bisa melihat hal-hal apa saja yang terjadi dimasyarakat, 

khususnya jika ada permasalahan berkaitan dengan hal keagamaan. Kementerian 

agama juga harus memerhatikan kesejahteraan penyuluh aik itu yang berstatus 

PNS maupun honorer agar optimal dalam menjalankan tugas. 

2. Dalam proses pemberian pemahaman sebaiknya yang diberikan pemahaman 

bukan hanya petani yang melakukan tradisi maccera’ pare saja yang diberikan 

pemahaman akan tetapi semua masyarakat diberikan pemahaman mengenai 
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tradisi ini agar terjadi keseimbangan pemahaman antara yang melakukan dengan 

yang tidak melakukan.  
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