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PEDOMAN TRANSLITERASI  

A. 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

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau  harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفََ

 haula : هوَْلََ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A a اََ

 Kasrah I i ا َ

 d}amah U u ا َ
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3. Maddah  

Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 ma>ta :  يَاتََ

 <rama :  رَيَي

 qi>la :  ل يْمََ

وْتَ   ً  yamu>tu :   يَ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>‟ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>‟ marbu>t}ah yang 

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

[t]. Sedangkan ta>‟ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>‟ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>‟marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الََْْطْفاَلَ   <raud}ah al-at}fal :  رَوْضَةَ 

هةَ َ انْفاَض  يُْةََ  د  ًَ  al-madi>nah al-fa>d}ilah :  انَْ

ة َ ًَ  al-h}ikmah :   انَْحكْ

5. Syaddah (Tasdi>d)  

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ...َ ا      ...َ ى  
 fath}ah dan alif atau 
ya>‟ 

a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>‟ i> i dan garis di atas  ىي

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ى و
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Contoh: 

اََ  <rabbana : رَبَُّ

يَُْا  <najjaina:  َجََّ

 al-haqq :  انَْحَكَ 

ىََ  nu“ima :  َ عِّ

وَ   aduwwun„ :  عَد 

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

( )َ ى يَ  maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ :  عَه يَ 

 arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ :  عَرََب يَ 

6. Kata Sandang 

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

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

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

صَ  ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  انَشَّ

نْسَنةَ َ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  انَسَّ

 al-falsafah :  انَْفهَْسَفةَ َ

 al-bila>du :  انَْب لادََ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

ٌََ وْ ر   <ta‟murun :  تأََْي 

 „al-nau :  انََُّوْعَ 

 syai‟un :  شَيْءَ 

رْتَ   umirtu :  أ ي 
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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 belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

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

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

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

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

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

secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Zila>l al-qur‟a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

َالله َ  ٍ يْ  billa>h ب اَلله di>nulla>h د 

Adapun ta>‟ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

ة َالله ََ ًَ ه ىَْف يَْرَحْ hum fi> rah}matilla>h  

10.  Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
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sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i„a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

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

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

  

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta„a>la> 

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

a.s.   = „alaihi al-sala>m 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l „Imra>n/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

 

 

 

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

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

 
Nama  : Muammar 
NIM  : 80100218060 
Judul  : Nilai-nilai Dakwah Tradisi Mappake’de Boyang Etnik Mandar 
                          (Studi Pada Masyarakat Budong-budong Kabupaten Mamuju 
                          Tengah) 
 

 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai dakwah tradisi 

mappake‟de boyang etnik mandar (studi pada masyarakat Budong-budong kabupaten 
mamuju tengah)? Pokok  masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam 
beberapa sub masalah yaitu: 1) Bagaimana tradisi mappake‟de boyang 
diselenggarakan pada masyarakat Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah?, 2) 
Bagaimana Bentuk nilai-nilai dakwah pada tradisi mappake‟de boyang dalam 
membangun karakter masyarakat di Kecamatan Budong-budong?, 3) Mengapa 
masyarakat Budong-budong melestarikan tradisi mappake‟de boyang? 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah fenomenologi. Adapun sumber data penelitian ini adalah tokoh 
adat, tukang rumah, dan masyarak Budong-budong. Selanjutnya, metode 
pengumpulan data  yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
penelusuran referensi. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 
dengan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi mappake‟de 
boyang pada masyarakat Budong-budong yaitu: pemilihan lokasi, memilih waktu-
waktu yang baik, peletakan batu pertama dan mendirikan rumah. Nilai-nilai dakwah 
pada budaya mappake‟de boyang dalam membangun karakter masyarakat Budong-
budong terdapat empat nilai yaitu: nilai silaturahmi, nilai persaudaraan, nilai gotong 
royong dan nilai dakwah barazanji. Dengan nilai-nilai tersebut, tradisi mappake‟de 
boyang perlu dilestarikan karena warisan leluhur, cerminan kehidupan, terdapat nilai-
nilai sosial dan spiritual yang dapat meningkatkan keharmonisan, persaudaraan dan 
ketaatan kepada sang pencipta. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Kepada masyarakat Budong-budong 
Kabupaten Mamuju tengah, agar tetap menjunjung tinggi dan melestariakan tradisi 
mappake‟de boyang. 2) Untuk para dai dan tokoh agama khususnya masyarakat di 
Kecamatan Budong-budong, diharapakan dapat membuka wawasan untuk 
mensosialisasikan nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam tradis mappake‟de 
boyang 3) Kepada seluruh masyarakat Budong-budong agar tetap mempertahankan 
atau melestarikan tradis leluhur yang mengandung nilai-nilai sosial. 

 
Keywords: Nilai-nilai Dakwah Tradisi Mappake‟de Boyang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

` Agama Islam merupakan agama yang universal sehingga membutuhkan 

keinginan untuk mengkaji, memahami, dan mengaplikasikan ajaran agama untuk 

disampaikan kepada ummat manusia. Agama mengajarkan norma-norma dakwah 

Islam dalam proses kehidupan ini menuju kehidupan manusia yang kaaffah dengan 

tujuan untuk membentuk manusia agamais dengan menerapkan tiga ajaran agama 

yaitu aqidah, syariah dan akhlak. 

Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah 

menyentuh dan memengaruhi masyarakat, namun kebiasaan yang merupakan tradisi 

turun-temurun bahkan yang telah menjadi adat masih tetap bertahan. Kebiasaan-

kebiasaan tersebut masih sering dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya telah 

mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara.  

Era ini menyentuh semua dimensi kehidupan termasuk dunia dakwah. Tidak 

ketinggalan beragam media dan cara yang dilakukan para dai dalam menyampaikan 

dakwah agar pesan yang disampaikan kepada mad‟u berjalan efektif. Namun dengan 

perkembangan zaman, hal-hal yang secara turun-temurun dalam masyarakat kadang 

kurang diberdayakan bahkan terabaikan.  

Kehadiran Islam di permukaan bumi ini untuk menyelamatkan ummat 

manusia dari kesesatan, bukan untuk menjadi tandingan dari budaya yang telah 

berkembang di masyarakat, tetapi ingin menjadikan nilai-nilai budaya tersebut 

sebagai salah satu instrumen dakwah. Budaya tidak bisa dipisahkan dari realitas 
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kehidupan manusia, sebab manusia adalah makhluk berbudaya. Kehadiran Islam 

adalah sebagai upaya internalisasi ajaran Islam ke dalam budaya. Sebagaimana telah 

diketahui bahwah tidak ada satupun manusia yang luput dari pengaruh budaya, sebab 

budaya lahir seiring dengan lahirnya manusia di muka bumi ini. 

Hanya saja, masih ada sebagian para dai yang keliru dalam memposisikan 

keberadaan budaya itu sendiri. Misalnya saja ada diantara para dai yang beranggapan 

bahwah budaya tidak perlu dipertahankan karena tidak berasal dari Alquran dan 

Hadis.  

Dalam konteks dakwah yang terpenting adalah bagaimana seorang dai mampu 

memahami nilai-nilai histori dan filosofi dari budaya yang berkembang di 

masyarakat, kemudian diinternalisasikan kedalam nilai-nilai Islam atau nilai-nilai 

dakwah. Sehingga nantinya lahirlah model budaya baru yang biasa disebut dengan 

“budaya Islam”. Agama Islam mengajarkan kepada ummat manusia nilai-nilai 

normatif untuk menerapkan keadilan, kejujuran, kebebasan, musyawarah, hal ini 

dimaksudkan dalam rangka mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat dan negara 

untuk kemaslahatan hidup yang berkesinambungan, baik kehidupan individu maupun 

kehidupan sosial. 

Sebagai seorang mukmin, ketika mendapatkan perintah dari Allah swt. untuk 

berdakwah, perintah tersebut menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. 

dakwah yang dilaksanakan adalah dakwah yang bernuansa religi dan mengatur secara 

organisatoris, sehingga pesan-pesan Allah yang disampaikan melalui instrumen 

dakwah betul-betul dirasakan hadir dan terserap dalam kehidupan masyarakat. 

Terlebih lagi dalam menghadapi era globalisasi dan millenial yang ditandai dengan 
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transformasi kehidupan masyarakat kebudayaan secara besar-besaran, yang 

mengakibatkan  problem yang dihadapi  umat manusia  semakin rumit dan kompleks.  

Tradisi masyarakat demikian banyak dipelihara dan berkembang sesuai 

lingkungan sosial. Dengan demikian, agama sangat berperan dalam lahirnya sebuah 

kebiasaan di masyarakat karena itu dapat memengaruhi nilai-nilai yang ada dalam 

kebiasaan tersebut sesuai dengan apa yang mereka yakini. 

Selo Soemardjan dan Soelaman Soemardi merumuskan kebudayaan sabagai 

semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan 

teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniyah (material culture) 

yang diperlukan oleh maunusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta 

hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa 

manusia, mewujudkan segalah kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk 

mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Di dalamnya 

termasuk agama, ideologi, kebatinan, kesenian dan semua unsur hasil ekspresi jiwa 

manusia yang hidup sebagai anggota masyrakat. cipta merupakan kemampuan 

mental, kemampuan berpikir, orang-orang yang hidup bermasyarakat antara lain 

menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan.
1
 

Berkenaan dengan kebudayaan, Suku Mandar adalah salah satu suku yang 

memiliki karakter budaya tersendiri dan merupakan bentukan beberapa kerajaan yang 

mendiami wilayah barat pulau Sulawesi. Kerajaan tersebut adalah kearajaan Pitu 

Ulunna Salu (tujuh kerajaan di hulu sungai) dan kerajaan Pitu Ba‟bana Binanga 

(tujuh kerajaan di hilir sungai). Suku Mandar sebagai kelompok masyarakat yang 

                                                           

1
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 9; Rajawali Press, Jakarta: 2005), h. 

173. 
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sejak dulu banyak melahirkan berbagai ragam budaya yang merupakan kekayaan 

lokal masyarakat.  

Kebudayaan yang dilahirkan bermacam-macam, mulai dari kebudayaan yang 

bersifat abstrak seperti: sistem keyakinan, norma-norma masyarakat, sistem nilai, 

adat istiadat dan falsafah kemandaran seperti Siwaliparri (gotong royong). Salah satu 

budaya yang berkembang di Suku Mandar adalah budaya mappake‟de boyang 

(membangun rumah), yang selama ini diterapkan oleh orang-orang dulu hingga 

sampai sekarang, dan kebiasaan seperti ini perlu dilestarikan karena mengingat 

budaya seperti inilah yang membuat masyarakat Mandar semakin mempererat tali  

silaturahmi  melalui  budaya mappake‟de boyang.  

Budaya mappake‟de boyang yang ada di Kecamatan Budong-budong 

Kabupaten Mamuju Tengah juga mengajari warga setempat untuk selalu menjaga 

kekompakan, persaudaraan, dan tolong-menolong dalam kebaikan demi mewujudkan 

tujuan dakwah melalui budaya. Kecamatan Budong-budong adalah salah satu 

kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, dan waktu tempuh sekitar 2-3 

jam dari keramaian kota dengan menggunakan motor. Masyarakat di Kecamatan 

Budong-budong merupakan masyarakat pedesaan yang masyarakatnya sangatlah 

ramah dan sopan.  

 Dalam tradisi mappake‟de boyang ada beberapa ritual yang dilakukan oleh 

masyarakat Budong-budong, salah satu ritual yang dilakukan adalah membaca kitab 

barzanji, yaitu puji-pujian yang berisi riwayat atau shalawat Nabi Muhammad saw. 

Karena itu untuk mengubah sikap dan persepsi sebagian dai pada masyarakat 

Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah yang masih memandang budaya 

mappake‟de boyang adalah budaya yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, karena 
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di dalam budaya tersebut terdapat beberapa ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh 

nabi Muhammad saw. seperti membaca barazanji, memilih waktu-waktu tertentu, 

menggantung pisang, kain putih dan menggantung air dalam botol pada tiang tengah 

atau dalam bahasa mandar disebut Ariang  Pocci.  

Menurut salah seorang dai, pendiri organisasi IPK (Ikatan Pemuda Kamansi) 

yang ada di Kecamatan Budong-budong, bahwah kebiasaan masyarakat ketika 

membangun dan memasuki rumah baru, mereka memilih waktu-waktu tertentu, 

mereka membaca kitab barazanji dengan keyakinan akan mendatangkan  keberkahan 

atau keberuntungan, hal tersebut termasuk perbuatan syirik dan bid‟ah, Lebih lanjut 

beliau mengatakan, tradisi mappake‟de boyang tidak perlu dipertahankan karena 

tidak berasal dari Alquran dan hadis. Padahal untuk menjawab anggapan seperti ini 

dapat dikemukakan bahwah tidak semua yang tidak berdasar secara detail dalam 

Alquran dan hadis sudah otomatis salah, sehingga harus ditinggalkan atau 

dihapuskan. 

Seiring dengan perkembangan zaman, fenomena globalisasi menciptakan 

pergeseran paradigma (shifting paradigm) dan perubahan tingkah laku manusia yang 

mencerminkan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama. Memudarnya  

nilai  gotong  royong  terjadi apabila rasa kebersamaan mulai menurun dan setiap 

pekerjaan tidak lagi bersifat sukarela, bahkan hanya dinilai dengan materi atau uang. 

Sehingga jasa selalu diperhitungkan dalam bentuk  keuntungan materi, akibatnya rasa 

kebersamaan makin lama akan semakin menipis dan penghargaan hanya dapat dinilai 

bagi mereka yang memiliki dan membayar  dengan uang. Kondisi yang serba materi 

seperti saat ini telah  menjadikan  nilai-nilai  kebersamaan yang luhur semakin luntur 

dan tidak lagi bernilai. 
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Dengan demikian, hadirnya penelitian ini bermaksud untuk mengungkap 

nilai-nilai dakwah, dan pengembangan karakter pemuda dalam tradisi budaya 

mappake‟de boyang, di Kecamatan Budong-budong, untuk membendung arus 

globalisasi yang sedikit demi sedikit menghilangkan keharmonisan dan nilai-nilai 

gotong royong dalam masyarakat. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Lingkup pembahasan perlu dibatasi, sehingga tidak terjadi kesalahan atau 

kekeliruan dalam menafsirkan tujuan yang dimaksud peneliti. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan difokuskan pada nilai-nilai dakwah tradisi mappake‟de boyang 

dalam membangun karakter (Studi pada masyarakat Budong-budong Kabupaten 

Mamuju Tengah). 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus diperlukan untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca 

terhadap variable-variabel dalm judul. Oleh karena itu peneliti merumuskan deskripsi 

fokus dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Nilai-nilai dakwah 

Nilai-nilai dakwah adalah serangkaian aturan normatif yang seharusnya 

dilakukan oleh orang Islam, dalam hal ini menyangkut tiga aspek yaitu aqidah, 

syari‟ah dan ahklak dalam pola pikir dan tingkah lakunya dengan merujuk kepada 

sumber hukum yaitu Alquran dan as-Sunnah, dalam konteks ini nilai-nilai dakwah 

yang dimaksud adalah silaturahmi, persaudaraan, gotong royong dan nilai dakwah 

barazanji. 
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b. Ttadisi appake‟de, boyang 

Tradisi appake‟de, boyang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  tradisi 

lokal masyarakat mandar ketika membangun atau mendirikan rumah baru, dengan 

adanya pergesaran tradisi maka rumah yang dimaksudkan penulis adalah rumah batu 

yang masih menggunakan tiang kayu. Adapun proses pembangunan rumah yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilihan lokasi, pemilihan waktu-waktu yang 

baik, peletakan batu pertama, sampai pada berdirinya sebuah rumah (boyang). 

C. Membangun Karakter 

Membangun karakter yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mendidik  

masyarakat Budong-budong untuk terus melestarikan nilai-nilai gotong royong dan 

persaudaraan dalam menghadapi arus globalisasi melalui tradisi mappake‟de boyang. 

Tradisi tersebut perlu dilestarikan karena mengingat inilah salah satu cara yang bisa 

membuat masyarakat Mandar semakin mempererat tali silaturahmi. 

 

C. Rumusan Masalah 

` Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan  

dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana nilai-nilai dakwah tradisi mappake‟de 

boyang etnik mandar (studi pada masyarakat Budong-budong Kabupaten Mamuju 

tengah). Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis dapat mengemukakan 

beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana budaya mappake‟de boyang diselenggarakan pada masyarakat 

Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah? 

2. Bagaimana bentuk nilai-nilai dakwah tradisi mappake‟de boyang dalam 

membangun karakter masyarakat di Kecamatan Budong-budong? 
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3. Mengapa masyarakat Budong-budong melestarikan tradisi mappake‟de 

boyang? 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pada penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan ditemukan 

beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, 

diantaranya: 

Penelitian yang dilakukan oleh Devit Etika Sari dengan judul Adat Bangun 

Rumah di Jawa Study Antropologi di Nganjuk Jawa Timur, Jenis penelitian ini 

menggunakan deskriptif kualitatif, dengan pendekatan etnografis. dalam penelitian  

tersebut mengungkapkan tentang adat istiadat kejawen untuk membangun sebuah 

rumah di jawa timur. Adapun yang diungkapkan adalah hari, Tata letak ruangan, arah 

hadap rumah, anak keberapa yang akan membangun dan menempati rumah tersebut.
2
 

Penelitian yang dilakukan Abdul Wahid dengan judul Dakwah dalam 

Pendekatan Nilai-nilai Kearifan Lokal (tinjauan Dalam Perspektif Internalisasi Islam 

dan Budaya). Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan 

pendekatan fenomenologi. dalam penelitian tersebut mengungkap tentang model 

dakwah kultural dan dakwah al-hikmah dalam perspektif kearifan lokal, sehingga 

terwujudnya perubahan sosial.
3
 

Penelitian yang dilakukan Syam‟un dan Syahrul dengan judul Nilai-nilai 

dakwah tradisi bugis di kecamatan tanete riattang kabupaten bone, jenis  penelitian  

                                                           
2
 Devit Etika Sari, Adat Bangun Rumah di Jawa Study Antropologi di Nganjuk Jawa Timur, 

(Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume 8, Nomor 2, 2017:83-93), h. 87. 

3
 Abdul Wahid, Dakwah dalam Pendekatan Nilai-nilai Kearifan Lokal (Jurnal Dakwah 

Tabligh, Volume 19, Nomor 1, Juni 2018:1-19), h. 3. 
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ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan sosiologi, historis, budaya  

dan komunikasi. hasil penelitian tersebut menambahkan motivasi untuk terus  

membaca Alquran sebagai firman Allah swt. kemudian memberikan efek etika dan  

perubahan cara hidup, ditengah kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut didasari, 

karena didalam tradisi  mappanre temme‟ terkandung nilai-nilai mulia yang perlu 

untuk diungkapkan dan terus diaplikasikan dalam kehidupan ini.
4
 

Penelitian yang dilakukan oleh Hamka dengan judul penelitian Nilai 

Kenusantaraan Arsitektur Bola Ugi Menurut Sanro Bola di Dusun Kajuara 

Kabupaten Bone, metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif. hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwah nilai kenusantaraan yang terdapat pada bola 

ugi menurut sanro bola, meliputi unsur hirarki ruang, tata letak ruang, orientasi dan 

simbol struktur.
5
 

Dari keempat hasil karya tulis ilmiah di atas yang dapat penulis himpun, 

memang tidak dapat dipungkiri ada berbagai persamaaan. diantaranya adalah nilai-

nilai dakwah dan sama-sama menjadikan Rumah sebagai objek penelitian. Inilah 

yang menjadi salah satu persamaan antara penulis dengan peneliti terdahulu. 

Sedangkan perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah meskipun sama-

sama menjadikan nilai-nilai dakwah dan rumah sebagai objek penelitian, namun 

fokus penelitian penulis berbeda dengan mereka. Devit Etika Sari fokus pada Adat 

Bangun Rumah di Jawa. Abdul Wahid lebih fokus pada Dakwah dalam Pendekatan 

Nilai-nilai Kearifan Lokal. Adapun Syam‟un dan Syahrul lebih fokus pada Nilai-nilai 

                                                           
4
 Syam‟un dan Syahrul, Nilai-nilai dakwah tradisi bugis di kecamatan tanete riattang 

kabupaten bone ( Jurnal Al-Khitabah, Vol. IV, No. 1, April 2018 : 44-57), h. 45-46. 

5
 Hamka, Nilai Kenusantaraan Arsitektur Bola Ugi Menurut Sanro Bola di Dusun Kajuara 

Kabupaten Bone (Jurnal Atrium, Vol. 3, No. 1, Mei 2017:59-68), h. 59. 
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dakwah tradisi bugis di kecamatan tanete riattang kabupaten bone. Kemudian yang 

terakhir Hamka lebih menitikberatkan pada penelitian Nilai Kenusantaraan Arsitektur 

Bola Ugi Menurut Sanro Bola di Dusun Kajuara Kabupaten Bone.sedangkan dalam 

penelitian ini penulis akan meneliti tentang Nilai-nilai Dakwah Tradisi Budaya 

Mappake‟de Boyang Etnik Mandar pada Masyarakat Budong-budong Kabupaten 

Mamuju Tengah. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menggambarkan tradisii mappake‟de boyang diselenggarakan pada 

Masyarakat Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah 

b. Mengungkap Nilai-nilai dakwah dalam mengembangkan karakter masyarakat 

melalui tradisi mappake‟de boyang pada Masyarakat Budong-budong 

c. Untuk mngungkap pentingnya tradisi mappake‟de boyang dilestarikan 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Semoga dengan hadirnya penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam 

pengenalan khazanah kebudayaan  lokal yang  ada  di Indonesia  pada  umumnya  dan  

di Mandar khususnya. Disamping itu diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua 

pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan sosial, agama dan budaya pada 

khususnya. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Untuk Mahasiswa 
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Penelitian ini dapat memberikan injection Intelektual kepada mahasiswa bahwa 

eksistensi ajaran Islam pada dasarnya mempunyai seperangkat aturan yang 

komprehensip mengenai nilai-nilai dakwah pada budaya.  

2) Untuk Masyarakat dan Negara 

Hadirnya penelitian ini diharapkan agar masyarakat tetap menjunjung tinggi 

dan melestarikan tradisi yang telah terbukti memberikan kemaslahatan bersama 

apalagi nilai-niilai dakwah pada tradisi mempunyai akar yang dalam dari nilai-nilai 

keagamaan. Kemudian dengan hadirnya penelitian ini juga diharapkan dapat 

menggugah hati para pemangku jabatan dalam hal ini pemerintah, agar dapat 

membantu, menjaga, dan melestarikan budaya yang sangat banyak mengandung 

manfaat terutama dalam membangun kehidupan bersama dalam masyarakat. 

3) Untuk Para dai dan tokoh Agama 

Selanjutnya penelitian ini juga diharpkan dapat membuka wawasan para dai 

maupun tokoh agama bahwasanya tidak selamanya nilai-nilai yang berbasis budaya 

harus ditolak dan dihilangkan dari kehidupan, tetapi sebaliknya nilai-nilai budaya 

mempunyai korelasi positif dengan nilai-nilai keagamaan dan bahkan banyak 

mengandung manfaat, maka dengan itu nilai-nilai budya tersebut dapat 

disosialisasikan melalui dakwah maupun ceramah para dai dan tokoh agama. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan tentang Agama dan Tradisi  

Kajian Islam dan tradisi menjadi wacana untuk melihat bagaimana 

perjumpaan  antara agama dengan tradisi lokal. Perkembangan terkini menunjukkan 

adanya harmoni dan interaksi diantara keduanya. Sehingga ada proses akulturasi 

dalam menampilkan praktik beragama pada kehidupan sehari-hari. Realitas umat 

Islam terbangun atas konfigurasi sosial yang terbentuk dari identitasi-dentitas 

kelompok seperti kelompok aliran keagamaan, organisasi sosial keagamaan, etnisitas, 

profesi, dan sebagainya, yang melingkupi diri kaum muslimin di masyarakat. 

Umat Islam di indonesia bukan suatu kelompok yang monolitik, terdapat 

kemajemukan dalam berbagai tradisi, pemahaman, dan praktek-praktek keagamaan 

yang merupakan ekspresi dari keislaman yang diyakininya. Pemahaman keagamaan 

mendorong munculnya gerakan keagamaan atau menjadi kelompok keagamaan 

tertentu yang membedakan dirinya dengan kelompok pemahaman yang lain. Ormas 

atau organisasi kemasyarakatan bisa muncul membawa aspirasi pemahaman 

keagamaan, aktivitas keagamaan, aktivitas sosial dan ekonomi, maupun politik 

tertentu. 

Konfigurasi sosial umat Islam tidak bisa dipungkiri untuk menjadi potensi 

pemilahan sosial yang rawan konflik. Segregasi sosial akibat pemilahan ini 

memungkinkan munculnya batas-batas budaya (cultural boundaries). Perasaan 

kelompok bisa terbangun dalam bentuk sentimen kelompok ormas maupun kelompok 

etnis yang semakin mempertegas batas-batas tersebut. Batas-batas budaya ini apabila 
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mengalami ketegangan maka dapat berpotensi menjadi konflik antar kelompok. 

Namun sebaliknya, batas-batas budaya ini dapat menjadi cair dan lentur oleh 

intensitas interaksi, penerimaan, dan toleransi satu kelompok atas kelompok yang 

lain.
6
 

Budaya berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu buddhi, berarti budi atau akal, 

pikiran, watak, sedangkan daya, berarti akal, kekuatan, jadi budaya mengandung 

makna leburan dari pada dua makna tadi yang artinya himpunan segala usaha dan 

daya upaya yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi untuk 

memperbaiki sesuatu dengan tujuan mencapai kesempurnaan.
7
 

Budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” dan “daya” yang berarti cinta, 

karsa, dan rasa. Dalam Bahasa inggris, kata budaya berasal dari kata culture. Dalam 

Bahasa belanda diistilahkan dengan kata cultuur. Dalam Bahasa latin, berasal dari 

kata colera. Colera berarti mengolah, dan mengerjakan, menyuburkan, dan 

mengembangkan tanah (bertani). Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti 

culture, yaitu sagala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah 

alam.
8
 

Merujuk pada kamus umum bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai 

hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, 

                                                           

6
 Haryanto, Dinamika Kerukunan Intern Umat Islam dalam Relasi Etnisitas Dan Agama Di 

Kalteng (Jurnal Analisa Volume 20 Nomor 01 Januari - Juni 2013:13-24.), h. 14. 

7
 Sidi Gazalba, Pengantar kebudayaan Sebagi Ilmu (Cet. III; Jakarta: Pustaka Antara, 1968), 

h. 35. 

8
 Elly M. Setiadi, dkk. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet; III  Jakarta: Kencana, 2006), h. 

27. 
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kesenian, adat istiadat; dan berarti pula kegiatan (usaha) batin, akal budi dan 

sebagainya untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan.
9
 

Masyarakat yang menghuni disuatu tempat tertentu sudah dapat 

menyelesaikan permasalahannya dengan solusi yang penuh kearifan tanpa harus 

memakai standar yang berlaku secara umum. Disisi lain, komunitas lokal (local 

community) menjawab tantangan kehidupan ini dengan kearifan dan kebijaksanaan 

yang dimilikinya. Kearifan atau kebijaksanaan (wisdom) tersebut muncul bisa jadi 

karena pengalaman yang selama ini terjadi telah menjadikannya sebagai jawaban dan 

solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Faktor ke-terlibatan para 

pendahulu, nenek moyang, yang mewariskan tradisi tersebut kepada generasi 

berikutnya menjadi sangat penting bagi terjaganya kearifan tersebut.
10

 

Secara etimologi kata Urf berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima 

oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukkan oleh Abdul 

-Karim Zaidan, istilah al-urf  berarti:  

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi 
kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun 
perkataan.”

11
 

Sementara dalam pandangan Sutan Tadir Alisjahban  disebutkan, kebudayaan 

adalah keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda seperti 

pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan 

lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
12

 

                                                           

9
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),h. 

156. 
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Dasar Adopsi) Akademika, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014, h. 68. 
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Abdul Hakim,  Kearifan local Dalam Ekonomi Islam, h. 71. 
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 Sutan  Takdir Alisyahbana, Antropologi Baru (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 207. 
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Adapun menurut H. Endang Saifuddin Anshari, mengemukakan bahwah: 

kebudayaan atau kultur, adalah hasil karya cipta dengan kekuatan jiwa (pikiran, 

Perasaan, perbuatan individu) dan hasil raga yang menyatakan diri dalm berbagai 

kehidupan. Potensi rohaniyah dan lahiriyah manusia melahirkan sebuah karya sebagai 

jawaban atas segala tantangan, dan tanggung jawab, sehingga merasa terdorong untuk 

berekspresi dan menjalin kerja sama untuk memperoleh keterkaitan memenuhi 

kebutuhan demi kebahagiaan dan kesejahteraan (material dan spiritual) baik individu 

maupun masyarakat.
13

 

Dengan demikian, dalam menganalisa dan mengenali kebudayaan maka 

dilakukan pendekatan. Setidaknya ada dua sudut pandang dari kebudayaan yaitu 1) 

sudut pandang berupa gagasan, konsep dan pikiran manusia, maksudnya masih 

berupa ide, belum dapat dilihat, 2) sudut pandang berupa hasil karya yang berwujud 

sebagai benda atau materi, artinya sudah dalam bentuk hasil perbuatan.
14

 

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, maka dapat dirumuskan bahwah 

kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia menggunakan dan mengarahkan segenap 

potensi yang dimiliki. Kebudayan ini terwujud melalui pikiran, adat istiadat, kesenian 

dan sebagainya. 

Budaya adalah gaya hidup yang unik suatu kelompok manusia tertentu. 

Budaya bukanlah sesuatu yang dimiliki  sebagian orang dan tidak  dimiliki sebagian  

yang lainnya. Budaya dimiliki oleh seluruh manusia dan demikian sebagai suatu  

faktor pemersatu. Budaya merupakan penge tahuan yang dapat dikomunikasikan 

sifat-sifat, perilaku dan dipelajari yang juga ada pada anggotaanggota suatu kelompok 

                                                           

13
 Endang Syaifuddin Anshari, Agama dan Kebudayaan ( Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), h. 

32. 

14
 M. Munandar Sulaiman, Ilmu Budaya Dasar ( Cet. V; Bandung: PT. Eresco, 1995), h. 12. 
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sosial lainnya. Karena itu E.B. Taylor bapak antropologi budaya  memberi  definisi,  

budaya sebagai keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan,  

seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan kemampuan atau kebiasaan-

kebiasaan lain yang diperoleh anggota suatu masyarakat.
15

 

Karena itu, kebudayaan selanjutnya dapat digunakan untuk  memahami agama  

secara empiris atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di  

masyarakat. Pengamalan agama yang terdapat di masyarakat tersebut diproses oleh  

penganutnya dari sumber agama yaitu wahyu dari penalaran. Kita misalnya membuka 

kitab fiqh, yang merupakan pelaksanaan dar nash Alquran maupun hadis Nabi  Saw. 

agama menjadi membudaya atau membumi ditengah masyarakat. Agama yang  

tampil dalam bentuknya yang demikian itu berkaitan dengan kebudayaan yang 

berkembang di suatu masyarakat tempat agama itu berkembang. Sekali lagi dengan   

melalui pemahaman terhadap kebudayaan tersebut seseorang akan dapat membantu  

mengamalkan ajaran agamanya.
16

 

Sebagaimana kita maklum bersama bahwa Islam hadir ke tengah-tengah 

bangsa Arab Mekah-Madinah pada masa silam tidak terlepas dari adanya interaksi 

antara nilai-nilai budaya lokal dan ajaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah saw.   

1. Unsur-Unsur kebudayaan 

Antropologi membagi tiap-tiap kebudayaan ke dalam beberapa unsur besar,  

yang disebut culture universal. Istilah universal itu menunjukkan bahwa unsur-unsur  

bersifat universal, artinya ada dan bisa didapatkan didalam semua kebudayaan dari  

                                                           

15
 E.B. Taylor dalam, Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat (ed.), Komunikasi Antar 

Budaya: Panduan  Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya (Cet. XII., Bandung: Rosda 

Karya, 2010), h. 56. 
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49-50. 



17 
 

 
 

semua bangsa dimanapun juga di dunia. Mengenai apakah yang desebut cultur 

universal itu, ada beberapa pandangan di antara para sarjana antropologi.  

Pandangan-pandangan yang berbeda itu serta alasan-alasannya diuraikan oleh 

C. Kluckhon dalam sebuah karyanya Universal Categories of Culture. dengan 

mengambil inti dari berbagai macam skema tentang cultural universal yang disusun 

oleh berbagai sarjana itu, maka kita dapat menganggap tujuh unsur kebudayaan 

sebagai  cultural  universal  yang  didapatkan pada  semua  bangsa  di  dunia, yaitu:
 17

 

a. Sistem Bahasa (lisan maupun tertulis). 

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan  

sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu  

antropologi, studi mengenai bahasa  disebut dengan  istilah  antropologi  linguistik.  

Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya,  

menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara 

simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada 

bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa 

kebudayaan manusia. 

b. Sistem teknologi (peralatan dan perlengkapan hidup manusia). 

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka  

akan  selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para  

antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi  

yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai 

peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan  
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 Notowidagdo, Rohiman, Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadist (Edisi 
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demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan  

hidup  dan  teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. 

c. Sistem mata pencarian (mata pencarian hidup dan sistem ekonomi). 

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus 

kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian  

mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau 

sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 

d. Organisasi Sosial (sistem kemasyarakatan). 

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan 

usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat  

melalui berbagai kelompok sosial. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar 

adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. 

Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatantingkatan lokalitas 

geografis untuk  membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya. 

e. Sistem pengetahuan. 

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem  

peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan 

berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya 

karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan 

dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila 

mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan 

pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak  dapat  membuat  alat-alat  apabila  

tidak mengetahui dengan teliti ciri-ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk  

membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu memunyai suatu himpunan 
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pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang 

ada di sekitarnya. 

f. Kesenian (seni rupa, seni sastra, seni suara, dan sebagainya). 

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi  

mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang  

dikumpulkan dalam penelitian  tersebut  berisi  mengenai benda-benda atau artefak 

yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi 

awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada  

teknikteknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi  

etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan  seni  

drama dalam suatu masyarakat. 

g. Religi  

Awal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya  

pertanyaan  mengapa manusia percaya kepada  adanya  suatu kekuatan  gaib  atau  

supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia 

itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-

hubungan dengan kekuatankekuatan supranatural tersebut. Dalam usaha untuk  

memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula 

religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa  religi  suku-suku  bangsa  di  

luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi  kuno yang dianut oleh seluruh  

umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif. 
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 Sementara kemudian menurut Bronislaw Malinowski menngatakan bahwah 

ada 4 unsur pokok dalam kebudayaan yang meliputi:
 18

 

a. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota  

masyarakat  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  alam sekelilingnya. 

b.  Organisasi ekonomi 

c. Alat-alat dan lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan  

d. Organisasi kekuatan politik. 

 Unsur-unsur kebudayaan dapat berupa benda baik yang bergerak maupaun 

yang tidak bergerak, seperti candi, kapal, kancing, celana dan lain-lain, kebudayaan 

juga dapat berupa aspek prilaku umat manusia misalnya tari-tarian, juga kebudayaaan 

yang bersifat absatrak berupa aspek pikiran, aspek inilah pokok dari segalah 

kebudayaan, aspek pikiran tersebut barasal dari bahasa sansekerta yaitu dari kata 

buddhi dan bentuk jamaknya buddhayah, dengan demikian kebudayaan dapat 

diartikans sebagai akal pikiran.
19

 

Kebudayaan adalah segala hal yang dimiliki oleh manusia, yang hanya 

diperolehnya dengan belajar dan menggunakan akalanya.
20

 Kebudayaan pada 

dasarnya memuat tiga rangkaian gejala yang saling berkaitan yaitu peralatan dan 

teknik ringkasnya teknologi, pola prilaku yang diikuti individu sebagai anggota 

masyarakat dan berbagai kepercayaan, nilai dan aturan yang diciptakan oleh umat 

manusia sabagai alat untuk mendefinisikan hubungan mereka satu sama lain maupun 
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 Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar (Bogor : GHalia 
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dengan lingkungan alam sekitarnya.
21

 Manusia adalah makhluk yang dapat meniru 

dan belajar dari manusia yang lainya, dan kebanyakan sosiolog dan antropolog 

menekankan pada proses sosialisasi untuk menyerap kebudayaan yang berkembang 

ditempat kelahiranya.
22

 

2. Wujud Kebudayaan 

Menurut Koenjtaraningrat, wujud kebudayaan dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu:
 23

 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat. 

c. Wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. 

Ketiga wujud yang telah disebutkan diatas, dalam kenyataan kehidupan 

msyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebudayaan  ideal  dan  adat istiadat 

mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia.Pikiran dan  ide-ide  

maupun tindakan dan karya manusia. Menghasilkan benda-benda kebudayaan fisik.  

Sebaliknya kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang 

semakin lama semakin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya  sehingga  

mempengaruhin pola-pola perbuatannya, bahkan  juga cara berpikirnya.
24

 

Sementara itu, menurut Cateora (antropolog), berdasarkan wujudnya tersebut 
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budaya memiliki beberapa elemen atau komponen sebagai berikut: 

a. Kebudayaan Materiil 

Kebudayaan meteriil mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, 

konkrit. Termaksud dalam kebudayaan materil ini adalah temuan-temuan yang 

dihasilkan dari penggalian arkeologi: mangkok tanah liat, perhiasan, senjata, dan 

seterusnya. Kebudayaan materil juga mencakup barang-barang, seperti televisi, 

pesawat terbang, stadio olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci. 

b. Kebudayaan Non materiil 

Kebudayaan non material adalah ciptaan abstrak yang diwariskan dari 

generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tari 

tradisional. 

c. Lembaga Sosial 

Lembaga sosial dan Pendidikan memberikan peran yang banyak dalam 

konteks berhubungan dan komunikasi di alam``masyarakat. Sistem sosial yang 

terbentuk dalam suatu negara akan menjadi dasar dan konsep yang berlaku pada 

tatanan sosial masyarakat. Di Indonesia misalnya, kota dan desa dibeberapa wilayah, 

wanita tidak perlu sekolah tinggi, apalagi bekerja disatu instansi atau perusahaan. 

Akan tetapi, di kota-kota besar, seorang wanita yang memiliki karier dianggap 

sebagai sesuatu yang wajar. 

Sosiologi adalah ilmu yang yang mempelajari cara hidup bersama dalam  

masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang mnguasai hidupnya itu. 

Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan  

tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu, serta pula kepercayaan  
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keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama dalam tiap 

persekutuan hidup manusia.
25

 

d. Sistem Kepercayaan 

Cara masyarakat mengembangkan dan membangun system kepercayaan atau 

keyakinan terhadap sesuatu akan memengaruhi sistem penilaian yang ada dalam 

masyarakat. Sistem keyakinan ini memengaruhi dalam kebiasaan, cara pandang hidup 

dan kehidupan, cara berkonsumsi, sampai cara berkomunikasi. 

e. Estetika 

Estetika berhubungan dengan seni dan kesenian, musik, cerita, dongeng, 

hikayat, drama dan tari-tarian, yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Di 

Indonesia, misalnya, setiap masyarakatnya memiliki nilai estetika sendiri. Nilai 

estetika ini perlu dipahami dalam dalam segala peran agar pesan yang akan 

disampaikan mencapai tujuan dan efektif. Misalkan dibeberapa wilayah dan bersifat 

kedaerahan, setiap membangun bagunan jenis apa saja, masyarakatnya meletakan 

janur kuning dan buah buahan, sebagai simbol di setiap daerah yang berbeda. Akan 

tetapi, di kota besar seperti Jakarta, masyarakatnya tidak mengunakan cara tersebut.  

f. Bahasa 

Bahasa merupakan alat pengantar dalam komunikasi. Setiap wilayah, bagian, 

dan negara memiliki perbedaan bahasa yang sangat kompleks. Dalam ilmu 

komunikasi, bahasa merupaka komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa 

memiliki sifat unik yang hanya dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. Jadi, 

keunikan bahasa ini harus dipelajari dan dipahami agar komunikasi lebih baik dan 
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efektif dengan memperoleh niai empati dan simpati dari orang lain.
26

 

3. Sifat-sifat kebudayaan 

Kendati kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama,  

seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, 

tetapi  setiap kebudayaan mempunyai cirri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan 

di  artikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat budaya itu 

akan memiliki cirri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa 

membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang  

berlaku umum bagi semua budaya di manapun. 

Sifat hakiki dari kebudayaan tersebut antara lain:
27

 

a. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. 

b. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan 

tidak akan mati dengan habisnya usai generasi yang bersangkutan. 

c. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. 

d. Budaya mencakup aturan-aturan berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-

tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan 

tindakan-tindakan yang diijinkan. 

4. Subtansi utama dalam Budaya 

Subtansi utama kebudayaan adalah wujud abstrak dari segala macam ide dan 

gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada 

masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk maupun dalam bentuk pengetahuan, nilai, 
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pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan.  

a. Sistem pengetahuan 

Manusia mampu hidup dan membentuk kebudayaan dengan cara belajar. 

Adapun yang menjadi isi penting dalam sistem pengetahuan ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Alam sekitar 

Kemampuan manusia dalam mempertahankan hidupnya dengan alam yang ada 

disekitarnya. 

2) Zat-zat 

Manusia mempercayai hal-hal yang bersifat ghoib, sehingga memunculkan suatu 

kepercayaan tertentu seperti; animisme dan dinamisme. 

3) Ruang dan waktu 

Manusia belajar untuk mempredeksi kondisi masa depan dengan mengetahui 

pengalaman serta kejadian pada masa lampau. 

4) Sifat tingkah laku 

Hal ini berhubungan langsung dengan emosi, prilaku, perasaan, motivasi ketika 

manusia berhubungan dengan manusia lainnya. 

b. Nilai 

Pandangan hidup adalah suatu nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat dan 

dipilih secara selektif oleh individu dipercaya kebenarannya, dan menimbulkan 

tekad pada masyarakat tersebut  untuk mewujudkannya. 

c. Kepercayaan 

Kepercayaan berasal dari kata percaya, artinya mengakui atau meyakini akan 

kebenaran. Kepercayaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan atau 
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keyakinan akan kebenaran. Ada jenis pengetahuan yang dimiliki seseorang, bukan 

karena hasil penyelidikan sendiri, melainkan karena diterima orang lain. Kebenaran 

pengetahuan yang didasarkan atas orang lain itu disebabkan karena orang itu 

dipercaya. Dalam agama terdapat kebenarankebenaran yang dianggap diwahyukan 

artinya diberikan Tuhan, baik langsung atau tidak langsung kepada manusia. 

Dasar kepercayaan adalah kebenaran. Sumber kebenaran adalah manusia. 

Kepercayaan itu dapat dibedakan atas : 

1) Kepercayaan terhadap diri sendiri 

Kepercayaan kepada diri sendiri itu ditanamkan setiap pribadi manusia. 

Percaya kepada diri sendiri pada hakekatnya adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2) Kepercayaan terhadaap orang lain 

Kepercayaan kepada orang lain itu sudah tentu percaya kepada terhadap kata 

hatinya, atau terhadap kebenarannya. Karena ada ucapan yang berbunyi ”orang 

dipercaya karena ucapannya”. 

3) Kepercayaan terhadap tuhan 

Kepercayaan kepada Tuhan yang maha kuasa itu amat penting, karena 

keberadaan manusia itu bukan dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh Tuhan. 

Kepercayaan itu amat penting karena merupakan tali kuat yang dapat 

menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Kepercayaan berarti keyakinan dan 

pengakuan akan kebenaran adanya Tuhan. Oleh karena itu, jika manusia ingin 

memohon pertolongan kepadaNya, maka manusia harus percaya kepada Tuhan.
28
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d. Etos kebudayaan 

Etos atau jiwa kebudayaan (dalam antopologi) berasal dari Bahasa ingris 

berarti watak khas. Etos sering tampak pada gaya prilaku warga misalnya, 

kegemaran-kegemaran warga masyarakatnya, serta berbagai benda budaya hasil 

karya mereka, dilihat dari luar oleh orang asing. Contohnya, kebudayaan batak dilihat 

oleh orang jawa, sebagai orang yang agresif, kasar, kurang sopan, tegas, konsekuen, 

dan bicara apa adanya. Sebaliknya kebudayaan jawa dilihat oleh orang batak, 

memancarkan keselarasan, kesuraman, ketenangan yang berlebihan, lamban, tingkah 

laku yang suka ditebak, gagasan yang berbelit-belit,feudal, serta diskriminisasi 

terhadap tingkat social.
29

 

5. Fungsi Kebudayaan 

Sesungguhnya kebudayaan adalah hasil karya manusia yang diwujudkan 

dalam proses waktu yang terus menurus. Ketika kebudayaan telah terwujud secara 

nyata ditengah-tengah masyarakat, kebudayaanlah yang akhirnya mengatur manusia 

untuk bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikap satu sama lain. 

Manusia berada ditengah kebudayaan yang diciptakannya sendiri. Oleh karen itu, 

kebudayaan memiliki fungsi sebagai: 

a. Suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompok. 

b. Wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kehidupan lainnya. 

c. Pembimbing kehidupan manusia 

d. Pembeda antara manusia dan binatang. 

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat. Bermacam-macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan 
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anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, kekuatan-kekuatan itu tidak selalu baik 

baginya. Kecuali, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik dibidang 

sprirual maupun materiil. kebutuhan masyarakat tersebut di atas, untuk sebagian 

besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.
30

 

Karsa masyarakat mewujudkan norma dan nilai-nilai sosial yang sangat perlu 

untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan karsa merupakan daya 

upaya manusia untuk melindungi diri terhadap kekuatan-kekuatan lain yang ada di 

masyarakat. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana harusnya 

bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang 

lain.
31

 

Jadi, kebiasaan tersebut menunjukan pada suatu gejala bahwa seseorang di 

dalam tindakan-tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. 

Kebiasaan-kebiasaan yang baik diakui serta dilakukan pula oleh orang lain. Bahkan 

lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan atas kebiasaan seseorang sehingga 

dijadikan patokan bagi orang lain, bahkan mungkin dijadikan sebagai aturan. 

Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan yang teratur oleh seseorang, kemudian dijadikan 

dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu sehingga tingkah laku atau tindakan 

masing-masing dapat diatur yang menimbulkan norma atau kaidah. Kaidah yang 

timbul dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat lazimnya 

dinamakan adat istiadat (Custom).
32

 Jadi fungsi kebudayaan adalah sebagai pengatur 

hubungan antara manusia. Kebudayaan juga sebagai pencipta kaidah-kaidah atau 

                                                           

30
 Idad Suhada, Ilmu Sosial Dasar (Cet I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 92. 

31
 Wahyuni, Agama dan Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya dan 

Trasdisi Sosial (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 50. 

32
 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 154-155. 



29 
 

 
 

aturan dalam kehidupan masyarakat serta untuk melindungi diri dari alam dan sebagai 

wadah segenap perasaan manusia. 

6. Pandangan Alquran tentang Budaya 

Pandangan Alquran terhadap eksistensi budaya, Islam tidak menjadikan 

budaya sebagai lawan, tetapi ia berusah menjadikannya sebagai kawan, sebagaimana 

disebutkan dalam QS al-A‟raf/7:199. 

 

                      
  
Terjemahnya: 

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 
berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

33
 

Menurut M. Quraish Shihab kata „urf dalam ayat ini sama dengan ma‟ruf  

yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat 

istiadat yang didukung oeleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran 

agama. Ia adalah kebajikan yang jelas dan diketahui semua orang, serta diterima 

dengan baik oleh manusia normal, ia adalah yang disepakati sehingga tidak perlu 

didiskusikan apalagi diperdebatkan.
34

 

Pendapat lain yang dikemukkan oleh bebrapa ulama terkait makna kata urf  

dalam ayat diatas, diantaranya: 
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1. Imam abu al-Muzhaffar al-Sam‟ani, urf adalah sesuatu yang dikenal oleh 

masyarakat dan dijadikan sebagai tradisi dalam proses interaksi diantara 

masyarakat. 

2. Wahbah al-Zuhaili berkata, maksud urf dalam ayat di atas adalah diartikan 

secara bahasa, yaitu tradisi baik yang telah dikenal oleh masyarakat. 

3. Imam Burhanuddin Ibrahim bin Umar al-Biqa‟i, juga memberikan 

pendapatnya tentang urf dengan mengkaji “suruhlah orang mengerjakan yang 

urf”, yaitu setiap kegiatan yang telah dikenal baik oleh syara‟ dan dibolehkan. 

Karena hal tersebut termaksud sifat pemaaf yang ringan dan mulia.
35

 

Berdasarkan pandanga diatas, „urf artinya adalah tradisi yang baik, yang telah 

ada dimasyarakat dan didalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan yang secara 

subtansi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. oleh karena itu tradisi dan budaya 

termasuk bagian dari salah satu pertimbangan dalam membentuk hukum agama. 

Artinya tidak selamanya budaya tersebut harus dibenturkan dengan ajaran Islam; 

tetapi seharusnya budaya dijadikan sebagai mitra dalam kehidupan beragama.
36

 

Budaya tidaklah bebas dari nilai, sebab biasanya di dalam budaya terdapat 

ajaran akhlak dan moral yang berfungsi untuk mengatur tata hubungan manusia 

disuatu tempat, sehingga diharapkan masyarakat tersebut terwujud sebuah masyarakat 

yang aman dan damai.  
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B. Tinjauan tentang Tradisi Mappake’de Boyang 

Tradisi Mappake‟de boyang di Suku Mandar memiliki arti “membangun 

rumah” budaya Mappake‟de boyang adalah salah satu kebiasaan yang diterapkan oleh 

orang-orang mandar hingga sekarang, dan kebiasaan seperti ini tidak bisa dihilangkan 

begitu saja, karena mengingat cara seperti inilah yang membuat masyarakat Mandar 

semakin mempererat tali silaturahmi melalui budaya mappake‟de boyang. Tidak lain 

dari pada itu budaya mappake‟de boyang juga mengajari warga setempat untuk selalu 

menjaga persaudaraan dan kekompakan dalam mewujudkan  budaya Islam. 

sebelum berdirinya suatu rumah, persiapan dalam tradisi mappake‟de  boyang, 

terlebih dahulu rangka rumah disatukan dan dibaringkan, kemudian ada pengajian 

barzanji, setelah itu rumah akan siap didirikan, setelah berdiri samping kiri dan kanan 

diberikan pengaman seperti bambu atau kayu dan diikat menggunakan tali rotan atau 

paku agar rumah dapat bertahan kokoh. Budaya mappake‟de boyang biasanya 

dilaksanakan pada hari  juma‟at atau hari-hari yang dianggap baik.  

Membaca kitab Barazanji tentu saja bukan sesuatu yang ditradisikan oleh 

Nabi saw. Ketika melakukan suatu kegiatan dalam membangun rumah. Akan tetapi 

barzanji kemudian menemukan bentuknya dalam tradisi lokal masyarakat suku 

mandar bahkan hal itu mengakar kuat disebagian besar oarng mandar yang beragama 

Islam. Tidaklah mengherankan jika dalam banyak kegiatan adat suku mandar terselip 

simbol-simbol Islam termasuk di dalamnya membaca kitab Barzanji. 

Walaupun dalam wacana teologi, Islam adalah ajaran yang normative dan 

menurut Kuntowijoyo Islam memiliki ukuran-ukuran tersendiri dalam menilai setiap 

aspek perkembangan budaya,
37

 itu tidak berarti bahwah Islam harus secara kaku 
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menerjemahkan realitas budaya dalam masyarakat, walaupun disadari bahwa semua 

aspek  budaya  dalam  masyarakat  tetapi  harus  melewati  filter  Normative  Islam. 

Kedatangan Islam dalam kehidupan masyarakat suku mandar ,kemudian  

terserap dan terkontruksi dalam kehidupan masyrakat secara evolusi. Seperti 

mappake‟de boyang adalah salah satu bentuk prestasi dan prestise, dan itu harus  

disyukuri karena kemampuan dalam mendirikan rumah akan terwujud jika dianugraih 

oleh Tuhan. Perwujudan rasa kesyukuran itu kemudian diterjemahkan dengan 

mengadopsi simbol-simbol Islam. Menurut penulis, filter tersebut tentu saja harus 

mengakar pada pemurnian Tahuid dan Aqidah. Jika sebuah tradisi budaya lokal dapat 

di kontrol dalam konteks Tahid dan Aqidah yang murni, maka proses ini dapat 

ditolerir. 

Kedatangan Islam, seperti telah disebutkan di atas tidak untuk meyeragamkan 

Maysaakat atau mengubah masyarakat secara revolusioner. Islam mengubah 

masyarakat melalui proses yang arif dan bijak. Suatu peroses yang secara subtansial 

mengarahkan masyarakat kepada nilai nliai pokok yaitu Tauhid. Oleh Lutfi Mustafa, 

disebut  sebagai  semangat  Tauhid.
38

  

Presentuhan Islam dengan budaya lokal semestinya menjadi simbiosis yang 

bersifat mutual. Disatu sisi Islam dapat diterima sebagai ajaran, di sisi lain, 

masyarakat tetap berada dalam lokus budaya dan menerima Islam melalui tradisi 

budaya yang telah mereka anut secara turun temurun. Kenyataannya, Islam kemudian 

menemukan bentuknya menjadi satu corak tradisi sendiri. 
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Untuk memiliki  sebuah  rumah (boyang),  ada  beberapa  cara  yang  dapat  

dilakukan, diantaranya membeli boyang yang sudah jadi atau dengan cara 

membangun dari awal. Untuk proses pembuatan atau pembangun rumah benar-benar  

dari nol dikenal beberapa istila. Yaitu tukang, sando boyang dan topa boyang.  

1. Topo boyang (pemilik rumah) adalah orang yang memesan  rumah  kepada tukang. 

Biasanya pemesanan ini telah memiliki kaya bahan untuk membangun rumah  

yang  kemudian  diserahkan  kepada  tukang  untuk dikerjakan. 

2. Tukang (tukang kayu) adalah orang yang akan mengerjakan pembangunan rumah 

dari awal sampai akhir, tukang di kepalai oleh seorang kepala tukang. 

3. Sando boyang adalah orang yang bertugas melaksanakan beberapa upacara yang 

berkaitan dengan proses pembangunan sampai rumah selesai di bangun. Sando  

boyang biasanya juga seorang kepala tukang, tetapi tergantung dari sang pemilik 

rumah mempercayakannya kepada siapa. 

  

C. Tinjauan tentang Nilai-nilai Dakwah dalam Membangun Karakter  

Islam mempunyai nilai-nilai dakwah yang perlu diperhatikan oleh setiap dai 

dalam melaksanakan dakwahnya agar berjalan dengan baik dan lancar. Nilai-nilai 

yang dimaksud adalah nilai akidah, akhlak, dan syari‟ah. Masih banyak  nilai-nilai 

dakwah yang bisa dikembangkan atau dinukil dari sumber ajaran Islam, yakni 

Alquran dan hadis. Penulis hanya mencontohkan dari nilai-nilai dakwah yang 

universal. Nilai-nilai dakwah yang universal tersebut senantiasa disosialisasikan 

kepada masyarakat sehingga nilai-nilai dakwah tersebut menjadi kebiasaan, tradisi, 

atau norma yang dapat membangun karakter masyarakat. 

Nilai bisa dipahami dalam dua arti. Pertama dalam arti ekonomis, yaitu yang 

berhubungan dengan harga atau kualitas suatu barang yang berwujud uang, termasuk 
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nilai yang berujud angka atau huruf. Yang kedua, nilai menunjuk  pada  suatu  kriteria  

atau standar untuk menilai atau mengevaluasi.
39

 Oleh karena itulah nilai bersifat  

abstrak. Sesuatu yang mengandung nilai itu menurut Ndraha adalah raga, perilaku, 

sikap, dan pendirian dasar. Nilai dalam bentuk inilah yang akan penulis bahas dalam 

penelitian ini.
40

 

Lebih lanjut Fraenkel mengartikan nilai sebagai sebuah pikiran, ide atau 

konsep mengenai apa yang dianggap penting bagi seseorang dalam kehidupannya.
41

 

Selain itu, kebenaran sebuah nilai juga tidak perlu dibuktikan secara empirik, namun 

lebih terkait dengan penghayatan, apa yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki, 

apa yang disenangi atau apa yang tidak disenangi. Oleh karena itu, sesuai dengan 

pandangan ini,nilai menjadi suatu hal yang sangat subjektif. 

Sedangkan menurut Madyo Ekosusilo, nilai ialah suatu keyakinan atau 

kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau kelompok orang untuk memilih  

tindakannya.
42

 

Nilai-nilai menjadi sangat berarti karena dipercaya kebenaran dan  

keberadaannya diakui setiap individu dalam kelompok masyarakat sebagai sesuatu  

yang hidup dan efektif  untuk mengatur perjalanan hidup yang mengakibatkan adanya 

ketundukan dan berusaha mewujudkan aturan-aturan yang ada dalam nilai.
43
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Nilai merupakan pemandu dan arah hidup manusia, keberadaan nilai akan 

memberi arah, tujuan dan makna pada eksistensi dan keseluruhan hidup manusia, hal 

demikian beralasan karena nilai mengandung aturan-aturan tentang koridor-koridor 

universal yang dianggap baik dan buruk atau yang disebut dengan etika. Sedangkan  

menurut Khoiron Rosyadi, nilai adalah ukuran untuk menghukum atau memilih  

tindakan dan tujuan tertentu.
44

 

Dalam kehidupan sehari-hari pemberian nilai terhadap sesuatu perbuatan, 

sikap, atau pemikiran yang tertuang baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun karya 

tidak terlepas dari pemberian nilai dari orang lain. Sementara dalam Islam, 

penyampaian nilai-nilai kebaikan telah  tertuang dalam kitab suci Alquran yang telah 

dicontohkan oleh Rasulullah saw. telah menjadi teladan bagi umat Islam diseluruh 

dunia. Dengan memahami dan  memegang  teguh nilai-nilai dakwah yang terkandung 

di dalamnya maka manusia khususnya umat Islam akan menjadi pribadi yang berbudi  

luhur. Nyatanya setiap proses dalam kehidupan ini tidak lepas dari nilai, pemberian 

nilai dan penilain tergantung apakah yang menjadi patokan kita dalam menilai 

sesuatu merupakan sebuah norma-norma sosial atau agama yang diyakini. 

Makna dari sebuah nilai tergantung pada penilaian seseorang, misalnya 

seorang seniman memaknai hakikat nilai estetika adalah nilai yang paling tinggi. 

Tetapi di Indonesia sendiri, khususnya bagi orang-orang agamais nilai yang paling 

tinggi adalah nilai ketuhanan. 

Kepercayaan terhadap nilai-nilai sebagai suatu kesepakatan dalam ikatan 

masyarakat menjadikan keberadaan nilai ini memiliki konsekuensi bagi pelaksana 
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dan pemegang nilai tersebut, ada konsekuensi positif dan konsekuensi negatif yang 

ditimbulkan dengan adanya nilai. 

Adapun Pembahasan mengenai nilai-nilai budaya lokal masyarakat suatu 

kerangka fungsional imperative mengacu kepada tujuan dasar pemeliharaan pola 

kebiasaan yang telah lama berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.
45

 

Aksiologi adalah teori tentang nilai. Teori yang membahas tentang nilai, 

manfaat, fungsi dan kegunaan sesuatu yang diketahui, dalam hubungannya dengan 

seluruh yang diketahui tersebut.
46

 Teori nilai ini terkait dengan asumsi dan jawaban 

atas pertanyaan: nilai-nilai yang bagaimanakah yanag dikehendaki oleh manusia, dan 

dapat dipergunakan sebagai dasar menjalani hidup. 

Menurut Mcgure, bahwah dalam setiap masyarakat memiliki bentuk sistem 

nilai. Sistem nilai tersebut merupakan sesuatu yang dianggap dan diyakini bermakna 

bagi diri dan masyarakat. Sistem ini dibentuk melalui proses sosialisasi  dan interaksi. 

Dalam realitasnya nilai memiliki pengaruh dalm mengatur pola tingkah laku, pola 

berfikir, bersikap dan bertindak.
47

 

Nilai itu bersifat praktis, efektif dalam jiwa dan tindakan manusia serta 

lembaga secara objektif didalam kehidupan masyarakat. Nilai ini merupakan yang sah 

sebagai suatu cita-cita yang benar. Wila Huky D.A., mengemukakan bahwah nilai 

adalah konsepsi abstrak didalam diri manusia atau masyarakat, mengenai hal-hal 

yang dianggap baik, benar dan hal-hal yang dianggap buruk dan salah. Misalnya nilai 
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budaya, adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan 

bernilai dalm kehidupan manusia.
48

 

Konsekuensi positif merupakan bentuk penghargaan bagi pelaksana dan  

pemegang nilai dan konsekuensi negatif akan diterimakan kepada mereka yang  

melanggar dan mengabaikan nilai-nilai sebagai bentuk hukuman yang harus 

dijalankan demi tegaknya nilai. Dari beberapa pengertian dan pandangan yang 

dikemukakan oleh para ahli tentang nilai, mengacu pada kesamaan makna, dapat 

disimpulkan bahwa nilai memiliki ciri-ciri: 

a. Bersifat abstrak, tidak memerlukan bukti empirik,  

b. Menjadi landasan dasar, penting dan ukuran atau harga baik-buruknya atau benar 

salahnya tindakan, sikap, perilaku dan pendirian dasar, 

c. Nilai bisa bersifat subjektif maupun objektif atau mutlak (nilai agama), tergantung 

sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. 

1. Macam-macam Nilai 

Nilai dalam pengertian untuk menilai sesuatu memiliki beberapa jenis, yaitu: 

nilai individu, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai agama.
49

 Didalam Islam, diajarkan  

tata hubungan antara manusia dengan Tuhan (hubungan vertikal) dan hubungan  

manusia dengan sesama manusia (hubungan horizontal).  

Hubungan manusia dengan Tuhan membentuk suatu sistem ibadah yang 

dalam ilmu kebudayaan disebut dengan agama, sedangkan tata hubungan manusia 

dengan sesamanya membentuk system muamalat yang disebut dengan kebudayaan. 

Sasaran agama adalah akhirat, dan sasaran budaya adalah dunia, akhirat menjadi nilai 
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utama dan pertama, dan dunia menjadi nilai yang kedua. Dengan demikian, akhirat 

menjadi ujung pangkal kehidupan dunia, baik buruknya dunia mengarah pada 

ketentuan nilai akhirat, dengan ketentuan Allah, agar manusia bisa menjadi orang 

yang bertakwa. Pada akhirnya, takwa inilah yang menjadi ujung agama sekaligus 

pangkal kebudayaan. Nilai dari tiap bidang agama dan kebudayaan tersebut berbeda-

beda, jenisnya antara lain:
50

 

a. Nilai sosial, interaksi antar pribadi dan  manusia berkisar sekitar nilai baik-buruk, 

pantas-tak pantas, semestinya-tak semestinya, sopan santun-kurang ajar. Nilai-nilai 

baik dalam masyarakat yang dituntut untuk ditaati oleh setiap anggotanya, disebut 

dengan susila atau moral. 

b. Nilai ekonomi, yaitu hubungan manusia dengan benda. Benda diperlukan karena 

kegunaannya. Dengan demikian, benda dikatakan bernilai jika ia berguna bagi 

manusia. 

c. Nilai politik, erat kaitannya  dengan pembentukan dan penggunaan kekuasaan. 

d. Nilai  pengetahuan,  menyangkut  nilai kebenaran. 

e. Nilai seni, menyangkut nilai keindahan dan menyenangkan secara estetik.  

f. Nilai filsafat menyangkut hakikat kebenaran dan nilai-nilai itu sendiri, 

g. Nilai agama, menyangkut nilai ketuhanan, nilai kepercayaan (tauhid), ibadat,  

ajaran, pandangan, sikap hidup (moral), dan amal yang terbagi dalam baik dan 

buruk. 

Sedangkan menurut Hasan Langgulung, nilai lebih difokuskan pada aspek  

moral terdiri dari: nilai-nilai moral perseorangan (akhlak al-fardliyyah), nilai-nilai 

moral dalam keluarga (akhlak al-usriyyah), nilai-nilai moral sosial (akhlak al 
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ijtima‟iyyah), nilai-nilai moral dalam Negara (akhlak al-dawlah), dan nilai-nilai 

moral  agama (akhlak al-diniyah).
51

 

Adapun rincian masing-masing nilai tersebut adalah: 

1) Nilai-nilai moral perseorangan 

Pendidikan nilai-nilai perseorangan sebagai usaha untuk menumbuhkan 

kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental 

dan jasmani, antara keyakinan dan intelek, antara perasan dan akal pikiran, serta 

antara dunia dan akhirat.
52

Nilai-nilai perseorangan meliputi di antaranya: kesucian 

jiwa, menjaga diri, menguasai nafsu, menjaga nafsu makan dan seks, menahan rasa 

marah, lemah lembut dan rendah hati, berhati-hati mengambil keputusan, tetap dan  

sabar, menjauhi buruk sangka, teladan yang baik, sederhana, beramal saleh, 

berlomba-lomba dalam kebaikan, pintar mendengar danmengikut, dan berhati 

ikhlas.
53

 

2) Nilai-nilai moral dalam keluarga 

Nilai-nilai moral dalam keluarga meliputi: kewajiban-kewajiban kepada ibu 

bapak dan anak-anak, kewajiban suami istri, kewajiban-kewajiban terhadap kaum 

kerabat, dan hal-ihwal warisan. 

3) Nilai-nilai moral sosial 

Penanaman nilai-nilai sosial dalam pendidikan adalah sebagai usaha untuk  

menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat.
54

 Nilai sosial adalah 

interaksi antar pribadi dan manusia berkisar sekitar nilai baik-buruk, pantas-tak 
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pantas, semestinya-tak semestinya, sopan  santun-kurang ajar. Nilai-nilai  baik  dalam  

masyarakat yang dituntut pada setiap anggota masyarakat mewujudkannya disebut 

susila atau moral. Menurut Hasan Langgulung nilai-nilai sosial dalam pendidikan 

meliputi: tata tertib kesopanan, hal-hal yang diperintahkan dan hal-hal yang 

dilarang.
55

 

4) Nilai-nilai moral negara 

Nilai-nilai moral dalam negara menyangkut nilai-nilai kekuasaan, yaitu 

hubungan antara kepala negara dan rakyat, hubunganhubungan luar negeri. 

5) Nilai-nilai moral agama 

 Nilai-nilai moral agama adalah yang berkaitan dengan kewajiban hamba 

kepada Tuhannya yang meliputi antara lain: beriman kepada-Nya dan hakikat-hakikat 

yang diturunkan-Nya (tauhid), mensyukuri nikmat-Nya, menggantungkan segala 

masa depan kepada kehendak-Nya, berdo‟a  kepada-Nya  dengan  penuh  takut  dan 

pengharapan, dan lain-lainnya.
56

 Dengan demikian, agama dalam hal ini dipahami 

dalam arti yang sempit,yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja atau 

setara dengan nilai ilahiah yang mengandung nilai tauhid dan nilai moral yang  

berkaitan denganhubungan sesama makhluk. 

Spranger, dan Madyo Ekosusilo juga menyebutkan jenis-jenis nilai yang 

hampir sama, yakni 5 macam nilai berdasarkan 5 lapangan kehidupan manusia yang 

membuat manusia berbudaya, yaitu: lapangan pengetahuan, lapangan ekonomi, 

lapangan estetik, lapangan politik dan lapangan  religi.
57
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2. Dakwah Bil-hal 

Dakwah bil-hal sebenarnya bukanlah merupakan istilah baru dalam dunia  

dakwah, karena sumber istilah tersebut bermula dari Alquran maupun Hadis dan  

juga sirah Nabi. Dari sumber-sumber tersebut kemudian muncul penerjemah baik  

dalam dataran normatif maupun empirik. Ada beberapa  pengertian  tentang dakwah  

bil-hal. Secara harfiah dakwah bil-hal berarti menyampaikan ajaran Islam dengan  

amaliah nyata atau suatu tindakan dan bukan tandingan dakwah bil-lisan tetapi 

saling melengkapi antara keduanya. 

Dalam pengertian yang lebih luas dakwah bil-hal, dimaksudkan sebagai 

keseluruhan upaya mengajak orang secara sendiri-sendiri maupun kelompok untuk  

mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial  

ekonomi dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntunan Islam, yang berarti 

banyak menekankan pada masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan, 

keterbelakangan dengan  wujud  amal  nyata terhadap sasaran dakwah.
58

 

Sementara itu ada juga yang menyebut dakwah bil-hal dengan istilah dakwah  

bil-Qudwah yang berarti dakwah praktis dengan cara  menampilkan akhlaq karimah.  

Sejalan dengan ini seperti apa yang dikatakan oleh Buya Hamka bahwa akhlaq  

sebagai alat dakwah, yakni budi pekerti yang dapat dilihat orang, bukan pada ucapan 

lisan yang manis serta tulisan yang memikat tetapi dengan budi pekerti yang luhur.
59

 

Dalam hal ini peran dai akan menjadi sangat penting, sebab dai yang 

menyampaikan pesan dakwah kepada umat (jama'ah) akan disorot oleh umat sebagai  

panutan. Apa yang ia katakan dan ia lakukan akan ditiru oleh jama'ahnya. Itulah 
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sebabnya apa yang ia katakan harus sesuai dengan apa yang ia perbuat, jika tidak 

maka dai akan menjadi pembicaraan umat dan lebih dari itu ia berdosa besar dan 

pada gilirannya dia akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Kaitannya dengan 

pembangunan dan perubahan masyarakat maka dalam hal ini dai menjadi agen 

perubahan (agent of change) arena action (perbuatan nyata/perilaku) atau akhlaq dai 

akan ditiru oleh umat (jamaah) Masih banyak istilah-istilah untuk menyebut dakwah  

bil-hal. Ada  yang menyatakan bahwa dakwah bil-hal adalah  kegiatan dakwah yang 

dilakukan  dengan memberi bantuan materi.   

Menurut hemat penulis dakwah bil-hal merupakan upaya yang bersifat  

menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran dan kemampuan jama‟ah dalam  

mengatasi masalah mereka dan lebih dari itu setiap  kegiatan dakwah yang dilakukan 

harus ada tindak-lanjutnya secara berkesinambungan. Dakwah bil-hal merupakan 

upaya dakwah dengan melakukan perbuatan nyata, tentunya wujudnya beraneka  

ragam, dapat berupa bantuan yang diberikan pada orang lain baik bantuan moril  

maupun materiil sebagaimana firman Allah swt. QS An Nissa/4 :75. 

 

                        

                        

                        ََََ

 

Terjemahnya: 

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang  
yang lemah baik laki-laki, wanita dan anak-anak yang semuanya berdoa: Ya 
Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim 
penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi engkau, dan berilah kami 
penolong dari sisi engkau.”

60
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Dalam ayat ini terdapat dorongan yang kuat agar kaum muslimin membela  

(rnembantu) saudara-saudaranya yang lemah (mempunyai beban masalah) dengan 

cara mengetuk pintu hati setiap orang yang memiliki perasaan dan berkeinginan  

baik. 

Menurut Jamaludin Al-Qasimi kalimat membantu yang lemah adalah  

membantu membebaskan orang muslim yang lemah dan sedang menghadapi  

masalah (kesulitan dan kesusahan) serta menjaganya dari ancaman musuh. Masalah 

yang dihadapi berhubungan dengan kesusahan hidup baik bersifat materi maupun  

non materi.  

Dalam Alquran dijelaskan bahwah kehadiran para nabi dan rasul untuk 

menyampaikan pesan-pesan Islam. sebagai pedoman hidup dan sebagai solusi dalam 

upaya mengatasi degradasi moral atau dehumanisasi manusia.
61

 

Muhammad Sulthon merumuskan bahwah kata dakwah ditemukan dalam 

alquran sebanyak 198 kali.
62

 Sedangkan menurut Asep Muhiddin, kata dakwah 

terulang sebanyak 212 kali.
63 

Allah swt. berfirman Dalam QS Yunus/10:25. 

                        
Terjemahnya: 

“Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjuki orang yang 
dikehendaki-Nya kepada jalan yang Lurus (Islam).”64 
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Dengan demikian dakwah secara etimologi (bahasa) adalah proses penyampaian 

pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan, himbauan atau seruan. Dengan tujuan agar orang 

lain memenuhi ajakan, seruan atau himbauan tersebut. 

Menurut Quraish Shihab bahwah dakwah adalah sebagai seruan atau ajakan 

kepada keinsafan, atau usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada situasi yang 

lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat.
65

 

Menurut Ibnu Taimiyah bahwah  dakwah adalah suatu proses tentang apa yg 

telah diberitakan oleh nabi Muhammad saw. Serta mengajak agar dalam menyembah 

kepada Allah seakan-akan melihatnya.
66

 Sedangkan Kemudian Nurhidayat 

Muhammad said telah merumuskan sebuah definisi yang berkaitan dengan dakwah 

yaitu Suatu kegiatan atau aktivitas mengajak seseorang atau sekelompok orang untuk 

melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar baik lisan maupun 

tulisan.
67

 

Dari pandangan tersebut, telah menawarkan dua metode dakwah yaitu dakwah 

lisan dan dakwah tulisan, karena kemampuan dai dalam menyampaikan pesan-pesan 

tuhan terhadap mad‟u itu berbeda-beda, ada dai yang pandai dalam berretorika atau 

berbicara dan ada dai yang pandai dalam merangkai sebuah kalimat melalui tulisan 

sehingga pesan-pesan dakwah yang ia sampaikan dapat merangsang atau menarik 

perhatian para mad‟u dalam melakukan kebaikan. 
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Pandangan Nurhidayat tentang definisi dakwah tampak berbeda dengan 

pandangan Muliaty Amin, Menurut Muliaty Amin dakwah merupakan aktivitas yang 

tiada akhir sepanjang kehidupan mansia, dan seperti laksan makanan yang harus 

disajikan dalam bentuk yang serasi sesuai dengan demand masyarakat.
68

 

Dari beberapa definisi diatas meskipun beragam, jika diamati secara seksama 

maka dapat disimpulkan bahwah dakwah adalah usaha mengajak seseorang atau 

sekelompok orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang 

dilarang oleh Allah swt. 

 Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan, bahwah dakwah adalah 

proses penyampaian ajaran Islam dari seseorang kepada orang lain, baik secara 

individu, berkelompok, lisan, tulisan maupun tindakan dalam rangka amar ma,ruf 

nahyi mungkar. 

Penyampaian ajaran itu berupa perintah untuk melakukan kebaikan dan 

mencegah dari perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya (amar  ma‟ruf  nahy 

al-munkar). Dakwah sebaiknya dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk 

terbentuknya individu yang bahagia (khyar al-usrah) dan masyarakat atau umat 

yang terbaik (khyar al-ummah), dengan cara taat menjalankan agama Islam yang 

bias dilakukan melalui bahasa lisan, tulisan maupun perbuatan/keteladanan.
69
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Syekh Muhammad Abduh sebagaimana yang dikutip oleh Wahyu, dkk  

mengatakan umat yang dihadapi seorang pendakwah secara garis besar ada 3 

golongan:
70

 

a. Golongan  cerdik cendekiawan  yang  cinta  kebenaran, dapat berfikir secara kritis, 

dan cepat dapat menangkap persoalan. Mereka harus diberi nasihat dengan 

hikmah, yaitu dengan alasan-alasan, dengan dalil-dalil dan hujjah yang dapat 

diterima oleh kekuatan doa mereka. 

b. Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berfikir secara kritis 

dan mendalam, serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. 

Mereka diberi nasihat dengan cara mauidzah hasanah yaitu dengan anjuran dan  

didikan yang baik dengan ajaran-ajaran yang mudah dipahami. 

c. Golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut, mereka senang 

membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu saja, dan tidak mampu 

membahasnya secara mendalam, mereka dinasihati dengan cara bertukar pikiran, 

guna mendorong berfikir secara sehat dengan cara yang lebih baik.  

Sedangkan menurut imam al-ghazali, dalam menyajikan pengetahuan kpd 

ummat manusia telah membagi menjadi 3: Pertama, Masyarakat kebanyakan 

(awwam), yaitu kelompok pencari keselamatan yang berkemampuan intelektual 

rendah. Kedua, masyarakat elit (khawwash), yaiyu yang memiliki kecerdasan dan 

ketajaman mata hati.  Ketiga, diantara kelompok itu muncul kelompok ahli debat.
71
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Dari kedu pendangan diatas, menurut penulis, bahwah dalam menyampaikan 

pesan-pesan tuhan kepada mad‟u, seorang dai harus mampu mengetahui kondisi 

masyarakat atau sasaran dakwah. 

3. Dakwah Kultural 

Kultur berasal dari bahasa belanda (cultuur), inggeris (culture), Jerman 

(kultur), Colere (jatin), keseluruhan istilah tersebut semakna dengan budaya atau 

kebudayaan yang berarti mengolah, mengerjakan, mengusahakan dan memelihara.
72

 

Dakwah kultural merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam 

seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderuangan 

manusia sebagai mahkluk budaya secara luas, dalam rangka mewujudkan masyarakat 

Islam yang sebenar-benarnya.
73

 Dakwah kultural tidak perlu disalahpahami, dalam 

menerima tradisi kita harus  besikap lunak terhadap budaya lokal, demi terciptanya 

Islam Rahmatan lil alamin. Dakwah kultural memiliki landasan subtansi, konsep 

kesejarahan dan hubungan dengan dakwah Islam itu sendiri.
74

 

Menurut paradigma Islam kultural, Islam sebagai agama universal terbuka 

untuk ditafsirkan sesuai dengan konteks  budaya lokal tanpa perlu takut kehilangan  

orisinalitasnya. Alur penegasan ini menegaskan, bahwa Islam pada dasarnya natural,  

artinya Islam selaras dengan kecenderungan alamiah manusia dimanapun ia berada. 

Islam tidak di batasi oleh suatu kultur tertentu.
75
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Dakwah Islam menghendaki perubahan masyarakat baik secara individu 

mauun kelompok, untuk mewujudkan perubahan tersebut dibutuhkan upaya yang 

sungguh-sungguh dan professional oleh para aktivis dakwah. 

Dakwah yang dilakukan dengan pendekatan  dialog  antara  Islam  dan budaya  

ini, bagi mereka, memiliki beberapa keunggulan dibanding dakwah ideologis seperti  

yang dilakukan mahzab harakah. Pertama, kehadiran dakwah Islam tidak akan  

dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi budaya lokal. Kedua, dengan  

menerima dakwah Islam, tidak berarti suatu kaum terputus dari tradisi masa  

lampaunya. Ketiga, universalisme Islam tidak hanya dianggap sebagai wacana,  

karena  kehadiran Islam tidak dirasakan sebagai sesuatu yang lain. Tetapi bagian yang 

integral dengan budaya lokal.  

Kehadiran dakwah tidak akan dipandang sebagai ancaman untuk budaya 

lokal, karena dakwah Islam tidak hadir sebagai imperialis yang memusnahkan 

keseluruhan budaya lokal. Sebaliknya, dakwah Islam dengan  pendekatan kulturalnya 

itu justru hadir untuk mengukuhkan kearifan-kearifan lokal yang ada pada suatu 

budaya tertentu dengan cara memisahkannya dari unsur-unsur yang bertentangan  

dengan nilai-nilai kemanusiaan universal di satu sisi, dan memberikan inspirasi  

inovatif disisi yang lain. Dengan pendekatan kultural ini, hadirnya dakwah Islam 

bukan hanya akan menumbuhkembangkan budaya lokal, tetapi menyadarkan rasa  

butuh  yang  ada  pada  setiap  sanubari manusia  terhadap wahyu dan petunjuk Ilahi. 

Berangkat dari pemahan di atas, maka menurut hemat penulis peran dakwah 

kultural setidaknya dapat dikelompokkan dengan tiga tahap yakni: 

Pertama, Islam harus disebarkan kepada umat manusia dalam selalu berbasis  

bil-Hikmah. Artinya bahwa dakwah yang selalu berusaha memahami realitas umat  
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secara totalitas, sehingga dai ini akan berusaha menampilkan dakwah yang gemar  

merangkul bukan memukul, terutama yang terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal.  

Walhasil dengan pendekatan al-Hikmah ini, kemudian seorang dai akan mampu 

menyesuaikan strategi serta model dakwah yang akan dikembangkan kepada umat 

tersebut. 

Hikmah dalam metode dakwah sebagaimana disebutkan oleh al-Qahthany 

tidak dibatasi hanya dengan dakwah melalui ucapan yang lembut, targhib (nasihat 

motivasi) seperti yang selama ini dipahami orang. Lebih dari itu hikmah berarti 

seluruh ta‟lim dan tarbiyah, (nasihat yang baik) al-Mau‟izah al-Hasanah, dialog yang 

baik pada tempatnya dan penentangnya.
76

 

Dakwah yang hikmah dalam ranah dakwah kultural juga diartikan sebuah 

proses dakwah yang menegosiasikan antara ajaran Islam dengan budaya lokal, atau 

berdakwah dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam masyarakat. Wal  

hasil akan lahir sebuah parameter baru yakni mengislamisasi kebudayaan dalam  

masyarakat. Dakwah yang hikmah diartikan pula sebagai sebuah pergerakan dakwah 

yang diterapkan seorang dai melalui “adaptasi” antara ajaran Islam yang berbasis 

kelangitan bisa dibumikan dalam kehidupan empiris. Hal ini relevan dalam satu ayat 

Alquran sebagaimana disinyalir oleh Allah Swt. dalam QS Ibrahim/14: 4. 

 
                       

Terjemahnya:  

“Kami tidak mengutus seorang Rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, 
supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka”.

77
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Menyimak ayat di atas dalam perspektif sosiologi maka dapat dipahami bahwa 

Nabi Muhammad saw. tidak berdakwah kepada orang Arab Jahiliyah kala itu, 

melainkan ia kemas dakwah tersebut berdasarkan kondisi sosial yang ada. Perintah 

menjauhi kemungkaran dalam bahasa dakwah menyangkut ajakan dan seruan pada 

nilai-nilai  kebaikan dan kebenaran yang universal dan masih abstrak.
78

 

Secara filosofi sepertinya akan sulit Islam itu diterima oleh masyarakat Arab 

Jahiliyah kala itu, jika bahasa serta ajaran Islam yang diperankan Nabi saw. tidak  

relevan dengan bahasa (kondisi) sosial-budaya saat itu. Sebab dakwah adalah  ajakan  

yang tujuannya dapat tercapai hanya dengan persetujuan tanpa paksaan dari objek 

dakwah. Dakwah Islam merupakan ajakan untuk berpikir, berdebat dan berargumen, 

dan untuk menilai suatu kasus yang muncul. Dakwah Islam tidak dapat disikapi 

dengan keacuhan kecuali oleh orang bodoh atau berhati dengki. Hak berpikir 

merupakan sifat dan milik semua manusia. 

Mentransfer nilai-nilai Islam ke orang lain, harus mampu dibahasakan sesuai  

dengan sosio-kultural masyarakat yang dihadapi. Agar  dakwah  dapat diperhitungkan  

sekaligus dirasakan peran dan fungsinya oleh umat. Membahasakan dakwah sesuai 

dengan basis kebutuhan yang prioritas dari mad‟u adalah sebuah keniscayaan agar 

tidak terjadi jarak antara apa yang disampaikan oleh dai dengan apa yang diterima 

dan pahami oleh mad‟u. 

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa  

hakikat dakwah menghendaki  adanya perubahan sosial di tengah masyarakat, terkait 
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dengan perubahan sosial tersebut oleh para ahli sosiologi memberikan klasifikasi 

perubahan yaitu: 

a) Perubahan pola pikir (kognitif). Perubahan pola pikir masyarakat terhadap 

berbagai persoalan sosial dan budaya akan melahirkan pola pikir baru yang dianut 

oleh masyarakat di era modern. 

b) Perubahan sikap (afektif). Perubahan sikap masyarakat menyangkut perubahan  

sistem-sistem sosial dimana masyarakat meninggalkan sistem yang lama dan 

beralih kepada sistem yang baru. 

c) Perubahan perilaku (psikomotorik), perubahan ini terkait dengan kebiasaan atau  

budaya menyangkut perubahan artefak budaya yang digunakan oleh masyarakat 

seperti model pakaian, karya fotografi dan seterunsnya.
79

 

Dalam pandangan Majdi Hilali dalam bukunya yang berjudul “Kaifa 

Nughayyir Ma bi Anfusina” (bagaimana kita mengubah perilaku diri), menurutnya 

setiap perubahan masyarakat melalui tiga tahap yakni; akal, hati, dan hawa nafsu. 

perubahan akal ini adalah terkait dengan pola pikir umat, selanjutnya hati terkait 

dengan pola sikap dan hawa nafsu artinya perubahan pola perilaku.
80

 

Kedua, Mengamalkan ajaran Islam secara konkrit. Sebagai langkah kedua 

dalam mendorong peran dakwah terhadap perubahan sosial adalah dengan berusaha 

mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata di masyarakat secara konsisten. 

Sebab selama ini ada kesan bahwa semangat untuk mengetahui ajaran agama di  

masyarakat tidak berbanding lurus dengan semangat mengamalkan ajaran agama 

dalam kehidupan ril. 
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Oleh karena itu, peran dakwah dalam perubahan sosial maka ajaran Islam 

diyakini tidak hanya menyuruh umatnya untuk meraih kehidupan dunia akan tetapi 

harus berupaya meraih kehidupan akhirat dengan sukses. Ajaran Islam tidak pula 

mengenal adanya pemisahan antara hidup dunia dan akhirat, bahkan doktrin Islam  

menganggap kehidupan dunia adalah sarana untuk ibadah dalam upaya menggapai 

kebahagiaan akhirat.
81

 

Sejalan dengan hal tersebut, bahwa Islam berperan sebagai subyek sekaligus  

obyek, maka hakekat dakwah Islam adalah aktualisasi imani yang dimanifestasikan  

dalam suatu kegiatan manusia beriman, dalam bidang kemasyarakatan yang  

dilaksanakan secara teratur, untuk memengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan  

bertindak manusia, pada dataran kenyataan individual dan sosio-kultural dalam  

rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan umat 

manusia.
82

 

Dalam hal ini, Islam pada hakekatnya hendaklah membawa perubahan; yaitu  

perubahan dari yang tidak beriman menjadi beriman, dari yang beriman menjadi lebih 

beriman (takwa), dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dan dari yang baik menjadi 

lebih baik. Oleh karena itu, Islam dalam sistemnya, hendaklah memiliki fungsi  

mengubah lingkungan secara lebih terinci dengan meletakkan dasar eksistensi 

masyarakat yang berkultur dan berkarakter yang Islami, sehingga penanaman nilai-

nilai keadilan, persamaan, persatuan, perdamaian, kebaikan, dan keindahan  sebagai  

penggerak  perkembangan  masyarakat  menjadi  pilar  dalam pengembangan  Islam. 
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Dengan demikian dakwah kultural jika diaplikasikan secara universal maka  

akan mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat baik 

sebagai invidu maupun kolektif. 

4. Pendidikan Karakter  

pendidikan merupakan suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan 

generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan  untuk memenuhi  tujuan  hidup  

secara efektif dan efisien.
83

 Pendidikan  adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau 

negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.  

Jadi, pendidikan pada dasarnya  merupakan  upaya  Peningkatan kemampuan sumber  

daya manusia supaya dapat menjadi manusia yang mandiri serta dapat  berkonstribusi  

terhadap masyarakat dan bangsanya sedangkan karakter merupakan  standar-standar  

batin  yang  terimplementasi  dalam berbagai  bentuk  kualitas diri.
84

 

Pemuda merupakan pewaris generasi yang seharusnya memiliki nilai-nilai  

luhur, bertingkah laku baik, berjiwa membangun, cinta tanah air, memiliki visi dan  

tujuan positif.Pemuda harus bisa mempertahankan tradisi dan kearifan  lokal  sebagai  

identitas bangsa. Pendidikan formal yang dilakukan juga harus menjadi bekal untuk 

bergaul dalam masyarakat. 

Proses pendidikan yang profesional dapat membentuk karakter  peserta  didik.  

Karakter dapat dimiliki apabila kita memiliki  integritas. Menurut McCain, integritas  

adalahk kesetiaan pada nurani dan kejujuran pada diri sendiri sehingga akan  
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membentuk karakter.
85

 Karena itu, inti dari integritas adalah kejujuran pada diri  

sendiri maupun kepada orang lain. prinsip tersebut merupakan harta milik yang 

terpenting. Bukan penampilan, kemampuan, bakat, kenyamanan atau kenikmatan,  

pekerjaan, rumah, mobil, mainan, berapa banyak teman yang mereka miliki, atau  

berapa banyak uang yang mereka hasilkan, namun kejujuran merupakan harta yang 

tidak ternilai dapat memberikan ketenangan hidup. 

individu yang memiliki karakter istimewa yang  membawa hidup dan dunia 

mereka lebih baik. Karakter tersebut membawa keteguhan dalam menjalani  

kehidupan yang penuh tantangan, penuh semangat yang tinggi dan tidak mengenal 

lelah untuk mencapai cita-citanya. Dalam kisah sukses tokoh-tokoh, mereka pasti 

memiliki karakter yang istimewa dalam mengatasi permasalahan yang ada pada 

dirinya. Karakter-karakter tersebut seperti kejujuran, rasa hormat, kesetiaan,  

martabat, idealisme, berbudi luhur, kepatuhan, tanggung jawab, kerja sama, 

keberanian, kendali diri, kepercayaan diri, kelenturan,  penuh  harapan,  cinta  kasih,  

belas kasih, toleransi, pengampunan, kemurahan hati, keadilan, merendahkan diri, 

penuh syukur, humor, kesantunan, cita-cita, keingin tahuan, antusiasme,  keunggulan,  

mencintai  orang  lain tanpa pamrih dan kepuasaan hidup. 

Menggali dan melestarikan berbagai unsur kearifan lokal, tradisi dan pranata 

lokal, termasuk norma dan adat istiadat yang bermanfaat dan dapat berfungsi efektif  

dalam pendidikan karakter, sambil melakukan kajian dan pengayaan dengan  

kearifan-kearifan baru. Mengacu pada teori Social Learning, bahwa sesungguhnya 
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budaya merupakan pola perilaku yang dipelajari, artinya bahwa masyarakatpun dapat  

“tidak belajar untuk keras” alias mempunyai karakter yang baik.  

Kearifan lokal apabila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan nilai-nilai 

budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti, untuk 

mengetahui suatu kearifan lokal disuatu wilayah maka  kita harus bisa memahami  

nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Sebenarnya nilai-

nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun-temurun oleh orang tua kita 

kepada kita selaku anak-anaknya. Budaya gotong royong, saling  menghormati dan 

tepa salira merupakan contoh kecil dari kearifan lokal. Sudah  selayaknya, kita untuk 

menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ada agar tidak  hilang  ditelan 

perkembangan jaman, dan menjadi karakter bangsa Indonesia. 

Kearifan lokal hanya akan abadi kalau kearifan lokal terimplementasikan  

dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu merespon dan menjawab arus zaman 

yang telah berubah. Kearifan lokal juga harus terimplementasikan dalam kebijakan 

negara, misalnya dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang berasaskan gotong-

royong dan kekeluargaan sebagai salah satu wujud kearifan lokal kita. Untuk  

mencapai itu, perlu implementasi ideologi negara dalam berbagai  kebijakan negara. 

Dengan demikian, kearifan lokal akan efektif berfungsi sebagai senjata tidak  sekadar  

pusaka yang membekali masyarakatnya dalam merespons dan menjawab arus zaman. 

Modernisasi telah mempengaruhi kegiatan kerja sama atau gotong royong, 

dulu masyarakat saling membantu karena mereka saling peduli, dalam kegiatan 

gotong  royong tidak menuntut untuk mempunyai  keahlian  tertentu  yang  terpenting 

adalah kebersamaan dan solidaritas pada masyarakat. Akan tetapi adanya  



56 
 

 
 

modernisasi telah  merubah  perilaku  masyarakat,  adanya tenaga  ahli  dan  adanya  

sistem  pengupahan menjadi  kebiasaan  untuk  diterapkan  dalam masyarakat. 

Di dalam masyarakat, pemuda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa 

dan sumber bagi pembangunan bangsa karena pemuda sebagai harapan  bangsa  dapat  

diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Seperti  

yang diungkapkan oleh Mangunhardjana bahwa: Kaum muda yang  ada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan serta dalam situasi yang berbeda yang tidak selalu 

mudah, merupakan bagian dari keseluruhan bangsa.
86

 

 

D. Kerangka Konseptual 

Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek ibadah, 

mu‟amalah, atau aspek yang berhubungan dengan hablum minallah wa hablum 

minannas (hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia). Islam 

disebarluaskan dengan dakwah, dan yang menjadi sumber dasar dakwah dalam 

menyiarkan Islam adalah Alquran, sunnah, dan ijtihad. 

Budaya yang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu mayarakat Islam. tentu 

kita akan menjaga dan melestarikannya sebagai warisan kekayaan nenek moyang 

terdahulu, dengan mencari nilai-nilai dakwah yang terkandung di dalamnya agar tidak 

terjadi kekeliruan persepsi dikalangan masyarakat. 

. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini penulis ingin mengungkap nilai-nilai dakwah dalam 

embangun karakter masyarakat di Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju 

tengah, dalam pelaksanaan pembangunan rumah, sebagian masyarakat di Kecamatan 

Budong-budong masih berpegang teguh pada tradisi Mandar yaitu tradisi 

Mappake‟de Boyang, dalam penelitian ini, budaya tersebut mengandung banyak 

Mappake’de Boyang 
 

Agama 

Nilai-nilai Dakwah 

 

Tradisi 
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makna sperti silaturahmi, persaudaraan, gotong royong (Siwaliparri) dan lain-lain, 

selanajutnya makna tersebut akan diinternalisasi kedalam Agama dan budaya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, yaitu 

mengkaji objek yang mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara 

kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Dengan melihat unsur-unsur 

sebagai satuan objek kajian yang saling terkait selanjutnya mendeskripsikannya. 

maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta 

lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan di lapangan. 

           Lexy. J.Moleong mendefenisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.
87

 Dengan metode ini penulis mengharapkan 

dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada di 

lapangan. Secara alternatif, pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan 

yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan 

konstruktivitas (seperti makana jamak dari pengalaman individual, makna yang 

Secara sosial dan histori dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau 

pola) atau pandangan advokasi/partisipatori (seperti, orientasi politik, isu, kolaboratif 

atau orintasi perubahan) atau keduanya. 
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Peneliti mengumpulkan data penting secara terbuka terutama dimaksudkan 

untuk mengembangkan tema-tema dari data.
88

 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian berlokasi di Kecamatan Budong-budong 

Kabupaten Mamuju Tengah. Penentuan lokasi diatas dikarenakan belum pernah 

diadakan penelitian yang berkaitan dengan nilai-nilai dakwah pada prosesi budaya 

mappake‟de boyang di suku 

 

B.  Pendekatan  Penelitian 

Strategi pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi, 

pendekatan fenomenolgi mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep 

atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa 

individu.  

Dewasa ini fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode 

berfikir yang mempelajari tentang fenomena manusia (human phenomena) tanpa 

mempertanyakan penyebab dari fenomena tersebut, realitas objektifnya dan 

penampakannya.  

Fenomenologi tidak beranjak dari kebenaran fenomena seperti yang tampak 

apa adanya, namun sangat meyakini bahwah fenomena yang tampak itu adalah objek 

yang penuh dengan makna transendental.
89

 Tujuan utama fenomenologi adalah 
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mempelajari bagaimana yang dialami dalam kesadaran pikiran dan tindakan yang 

bernilai atau diterima secara estetis. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penyusunan tesis diambil dalam proses penelitian yang 

dilakukan di lapangan, dalam penyusunan ini menggunakan dua sumber data yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Data Primer yakni data yang diperoleh di lapangan seperti informasi yang 

bersumber dari pengamatan langsung kelokasi penelitian dengan cara observasi dan 

wawancara dengan unsur pemerintahan, tokoh adat, maupun data yang diperoleh dari 

masyarakat di Kecamatan Budong-budong. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil 

penelitian, jurnal, majalah, media cetak dan dokumen-dokumen lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dan 

berbagai perpustakaan. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitia, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 

teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Library Research (riset kepustakaan) yaitu dengan mengumpulkan data dan 

membaca buku-buku, majalah-majalah yang erat hubungannya dengan pokok 
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permasalahan dalam penulisan tesis ini. Selain itu penelitian ini dimaksudkan 

untuk memperoleh data dan informasi yang erat kaitannya dengan nilai-nilai 

dakwah pada budaya. 

2. Field research (riset lapangan) yaitu mengumpulkan data melalui penelitian 

lapangan dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang ada 

hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan hasil penelitian yang berasal dari 

wawancara kelak dengan informan agar diperoleh data yang akurat untuk 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

b. Wawancara  

Mengadakan wawancara mendalam, merupakan proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan 

secara mendalam dan detail.
90

 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
91

 

Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti 

dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:
92
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1) Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya. 

3) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadannya adalah sema dengan apa yang dimaksudkan peneliti. 

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh suatu data berupa informasi dari 

informan, selanjutnya peneliti dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut 

melalui pengolahan data secara komperensif, sehingga wawancara tersebut dapat 

memungkinkan peneliti untuk dapat mengetahui bagaimana Nilai-nilai dakwah 

Tradisi mappake‟de boyang Etnik Mandar pada masyarakat Budong-budong. 

Wawancara ini dilakukan dengan tokoh adat, tukang rumah, dan masyarak Budong-

budong. 

c. Dokumentasi 

            Dokumentasi merupakan catatan peristiwa sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
93

 

           Dokumen digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. 

Dokumen yang dimaksud untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara, 

dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, di mana menunjukkan suatu fakta 

yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu didapatkan, 

peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan dengan 

penelitian. Adapun secara dokumentasi yaitu foto-foto dengan pihak pemerintah, 
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tokoh adat serta pihak lain yang memberi informasi, dan lokasi dari mana peneliti 

mendapatkan informasi. 

E. Instrumen Penelitian  

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, dan bertujuan, 

maka pengumpulan data penelitian adalah sangat penting guna menjelaskan 

fenomena yang sedang diteliti atau menggambarkan variable-variabel yang diteliti. 

Marzuki menjelaskan bahwa data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan 

dengan persoalan yang dihadapi, artinya data itu bertalian, berkaitan, mengena dan 

tepat
94

. Disinilah letak arti penting dari pada alat pengumpulan data atau disebut 

dengan instrument penelitian. 

peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian.
95

 Barometer keberhasilan 

suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, Oleh karena itu 

isntrumen utama dalam penilitian ini dalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya  Intrument 

penelitan yang kami gunakan meliputi; observasi, wawancara, (interview) dengan 

daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, kamera, alat perekam dan buku 

catatan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah poreses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang panting dan yang 
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akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah 

oleh peneliti sendiri maupun orang lain.
96

  

Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha 

pengumpulan data yang menjadi obyek peneliti dalam menyusun tesis, namun juga 

merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan 

manelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil 

teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan 

upaya yang berlanjut dan berulang-ulang, data yang diperoleh di lapangan diolah 

dengan maksud dapat memberikan informasi yang berguna untuk dianalisis. 

Suryabrata menyatakan bahwa analisis data merupakan langkah yang paling 

kritik dalam penelitian. Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mengolah atau menganalisis data hasil penelitian yang selanjutnya dicari kesimpulan 

dari hasil penelitian yang diperoleh.
97

 

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu upaya 

yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dikelolah, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
98

  

Adapun teknis analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai 

dari: 
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1. Reduksi Data 

Dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan-pemilihan data yang 

hendak dikode mana yang dibuang mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa 

yang sedang berkembang. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian kemudian dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan dengan 

baik dan yang tidak, lalu di kelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari 

penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan data yang 

substantive dengan data pendukung. 

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan 

Selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan 

sebenarnya adalah sebagian dari satu kegiatan yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan 

juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung, juga merupakan tinjauan ulang pada 

catatan-catatan lapangan yang ada. 

 

G.  Pengujian keabsahan data 

 Untuk penelitian kualitatif maka data tersebut harus di uji kredibilitas data 

atau kepercayaan terhadap data. Menurut Sugiyono, kredibilitas data dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi (tringulasi sumber, tringulasi waktu, tringulasi teknik), diskusi, analisis 
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kasus, dan member check (pengecekan data yang diperoleh penliti kepada pemberi 

data).
99

 

 Demikianlah tahap pengujian keabsan data yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini, yang merupakan syarat untuk menyususn sebuah penelitian kualitatif, 

data yang telah terkumpul perlu dianalisis dan diuji kembali keabsahanya. Agar 

supaya hasil penelitian yang diperoleh benar-benar valid. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis Kecamatan Budong-budong 

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Budong-budong memiliki batas-

batas:Utara-Kecamatan Topoyo; Selatan-Kecamatan Pangale; Barat-Selat Makassar; 

Timur-Kecamatan Tobadak. 

Kecamatan Budong-budong adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten  

Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Tengah memiliki wilayah daratan seluas 

3.014,37 km², yang terdiri dari 5 kecamatan, yaitu: 1). Kecamatan Budong-budong, 

2). Kecamatan Karossa, 3). Kecamatan pangale, 4). Kecamatan Tobadak, 5). 

Kecamatan Topoyo. Adapun Kecamatan yang memiliki wilayah yang terluas adalah 

Kecamatan Topoyo, kemudian menyusul Budong-budong, serta Karossa, Pangale 

Sedangkan wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Tobadak. Lima kecamatan 

tersebut membawahi 54 Desa/kelurahan, untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan 

sebagaimana berikut. 

Pertama kecamatan Budong-budong memiliki wilayah seluas 249,67 km² 

yang  secara administratif terbagi ke dalam 11 desa. Desa dengan wilayah paling  luas  

wilayah  adalah Desa Barakkang dengan luas wilayah 41,35 km² atau 16,56 persen 

dari luas Kecamatan BudongBudong. Sementara desa dengan wilayah paling sempit 

adalah Desa Tinali dengan luas wilayah  4,29  km² atau  1,72 persen dari luas wilayah 

Kecamatan Budong-Budong.
100

Ibukota Kecamatan Budong-Budong berada di Desa  
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Babana.  Desa  yang  terletak  paling  jauh  dari  ibukota  Kecamatan Budong-Budong  

adalah Desa  Pasapa, yaitu  27  km.  

Kedua Kecamatan Karossa administrasi pemerintah daerah kecamatan 

Karossa terdiri dari 11 desa. Ketiga Kecamatan Pangale, administrasi pemerintah 

daerah kecamatan Pangale terdiri dari 9 desa. Ke-empat Kecamatan Tobadak, 

administrasi pemerintah daerah kecamatan Karossa tobadak terdiri dari 8 desa. 

Kelima Kecamatan Topoyo, administrasi pemerintah daerah kecamatan Topoyo 

terdiri dari 15 desa. 

Tingkat curah hujan di suatu  tempat dipengaruhi  oleh  keadaan  iklim.  Oleh  

karena itu, curah hujan beragam menurut bulan. Selama 2017 di Kecamatan  Budong-

Budong, tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada  bulan Agustus, yaitu sebanyak 453 

mm
3
. 

2. Keadaan Penduduk  Kecamata Budong-budong 

               Jumlah penduduk Kecamatan Budong-Budong berdasarkan proyeksi  

penduduk  tahun 2017  adalah  27.609  jiwa  yang  terdiri atas  14.120  jiwa penduduk  

laki-laki dan 13.489  jiwa  penduduk  perempuan. Sementara  itu,  besarnya  angka  

rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk lakilaki  terhadap  penduduk  perempuan 

sebesar 104,68.
101

 

           Kepadatan  penduduk  di  Kecamatan Budong-Budong  tahun  2017  mencapai 

110,58 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per  rumah  tangga sebanyak  

4,47 orang. Kepadatan penduduk  di 11 desa cukup beragam dengan  kepadatan  
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penduduk  tertinggi terjadi di Desa Tinali dengan kepadatan sebesar 344,06 jiwa/km2 

dan  terendah terjadi  di  Desa  Lembah  Hada  sebesar 29,59 jiwa/Km2.
102

 

              Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang  

dilaksanakan  setiap  sepuluh  tahun  sekali.  Sensus  penduduk  telah  dilaksanakan  

sebanyak  enam   kali  sejak  Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 

2000, dan 2010. Di  dalam  sensus  penduduk, pencacahan  dilakukan  terhadap 

seluruh penduduk yang berdomisili di  wilayah  teritorial  Indonesia termasuk  warga  

negara asing kecuali anggota  korps  diplomatik negara  sahabat  beserta keluarganya. 

         Metode pengumpulan data dalam sensus  dilakukan  dengan wawancara  antara  

petugas sensus dengan responden  dan juga melalui e-census. Pencatatan  penduduk 

menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep dimana penduduk biasa  

bertempat  tinggal. Bagi  penduduk  yang  bertempat tinggal  tetap  dicacah  di  mana 

mereka  biasa  tinggal,  sedangkan untuk  penduduk  yang  tidak bertempat  tinggal  

tetap  dicacah tempat di mana mereka ditemukan petugas  sensus  pada  malam  „Hari 

Sensus‟. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, 

awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat 

terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat  tinggal  

tetap  dan  sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di 

tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak 

dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi  

penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah  yang  didasarkan 
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pada asumsi dari komponenkomponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, 

kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data 

dasar penduduk hasil SP2010. 

3. Pendidikan, Kesehatan dan Agama 

a. Pendidikan 

 Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah  adalah 

tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan  

fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam mengingkatkan mutu pendidikan. 

Sarana  pendidikan  yang  terdapat  di Kecamatan  Budong-budong  meliputi 20 TK, 

25 Sekolah Dasar, 3 Madarasah Ibtidaiyah, 7 Sekolah Menengah Pertama, 3 

Madrasah Tsanawiyah, 3 Sekolah Menengah  Atas, 1 Sekolah Menengah  Kejuruan, 

dan 2 Madrasah Aliyah.
103

 

b. Kesehatan 

 Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan  

manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka terjadi  

peningkatan  kesejahteraan. Ketersediaan  sarana  kesehatan  akan sangat  menunjang  

peningkatan  kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2017 terdapat  2  puskesmas,  

7 puskesmas pembantu, 15 poskesdes, dan 44 posyandu di Kecamatan Budong-

Budong.
104

 

`   
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c. Agama 

     Perkembangan pembangunan dibidang keagamaan dapat dilihat dari 

banyaknya sarana peribadatan masingmasing agama. Terdapat 54 masjid, 49 

mushallah, 20 gereja protestan, 4 gereja khatolik, dan 1 wihara di Kecamatan 

Budong-Budong pada tahun 2017.
105

 

4. Keadaan Pertanian 

a. Tanaman Pangan 

 Komoditi sub sektor tanaman pangan mencakup tanaman padi (padi sawah dan  

padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi  jalar, dan kacang tanah, kedelai, dan kacang  

hijau. Pada tahun 2017, produksi tanaman padi sawah di Kecamatan Budong-Budong  

mencapai 14.296,55 ton.
106

 

b. Hortikultura 

 Sub sektor hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka, 

dan tanaman hias. Sayuran yang paling banyak  diproduksi di Kecamatan Budong-

Budong  pada tahun 2017 adalah  cabai  rawit  dengan produksi mencapai 25,9 ton. 

Sedangkan, komoditi buah paling banyak diproduksi pada  tahun 2017  adalah  pisang  

dengan produksi mencapai 3.500,2 ton.
107

 

c. Perkebunan 

Tanaman pekebunan yang diusahakan rumah tangga di Kecamatan Budong-Budong  

antara  lain  kelapa, kakao, kepala sawit, kopi,  dan cengkeh. Pada tahun  2017, 

                                                           
105

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, , Kecamatan Budong-Budong Dalam Angka h. 

44. 
106

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, , Kecamatan Budong-Budong Dalam Angka h. 

74. 
107

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, , Kecamatan Budong-Budong Dalam Angka h 

.74. 



73 
 

 
 

produksi  kelapa sawit di Kecamatan Budong-Budong  mencapai 24.096 ton.
108

 

d. Peternakan 

 Pada tahun 2017 jumlah populasi sapi potong mencapai 1.275 ekor. Sedangkan,  

populasi  ternak  kecil  pada tahun  2017  terdiri  dari  kambing 1.737 ekor dan babi 

360 ekor. Populasi unggas yaitu ayam kampung pada tahun 2017 adalah 38.903 

ekor.
109

 

 

B. Tradisi Mappake’de Boyang diselenggarakan Pada Masyarakat Budong-

budong Kabupaten Mamuju Tengah 

1. Pemilihan Lokasi 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasir Nur, untuk membangun sebuah 

rumah (boyang), hal yang pertama dilakukan adalah: 

“Memilih tempat atau lokasi yang tepat, dalam memilih tempat pembangunan 
rumah ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti memperhatikan tinggi dan 
rendahnya tanah, kemudian untuk menentukan tempat tersebut adalah tempat 
yang baik, tanah harus rendah di timur dan tinggi di barat”

110
 

         Dari ungkapan tersebut secara umum pemilihan lokasi dapat berorientasi ke 

empat penjuru mata angina yaitu timur, barat, utara dan selatan, namun orientasi 

pemilihan lokasi yang terbaik dan dianjurkan adalah rendah di timur dan tinggi 

dibarat. 
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 Orientasi timur merupakan arah terbitnya matahari, dalam hal ini rumah yang 

berorientasi ketimur akan memiliki rezki yang melimpah, sedangkan orientasi tanah 

harus tinggi dibarat merupakan arah kiblat menuju ke ka‟bah dan akan mendatangkan 

keselamatan dunia dan akhirat. 

 Sedangkan menurut Abdul Rasyid bahwah untuk memilih sebuah lokasi dalam 

pembangunan rumah adalah: 

“Pertama-tama meninjau lokasi pada malam hari dan merasakan banyak dan 
sedikitnya nyamuk, jika tempat tersebut memiliki banyak nyamuk maka tempat 
tersebut kurang bangus, begitupun sebaliknya jika tempat tersebut sedikit 
nyamuk maka tempat atau lokasi tersebut bagus untuk ditempati.”

111
 

 Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud tempat kurang 

bagus karena banyaknya nyamuk adalah kehidupan akan boros atau sering-sering 

mengeluarkan uang untuk biaya obat nyamuk, begitupun sebaliknya kehidupan akan 

irit atau tidak boros jika tempat tersebut memiliki nyamuk yang sedikit. 

  Untuk menjawab pertanyaan bagaimana jika pada saat pemilihan lokasi, 

tempat tersebut memiliki banyak nyamuk, maka yang harus dilakukan adalah kembali 

kepada konsep pemilihan waktu-waktu yang baik dalam melakukan segala aktivitas. 

 Kini tradisi-tradisi nenek moyang masih tetap eksis dalam masyarakat Islam, 

bahkan menjadi masalah bila tradisi-tradisi yang mengandung kesyirikan diungkit- 

ungkit, antara lain dicemoohkan, dianggap penyebar ajaran sesat sampai akhirnya 

diusir dari perkampungan, padahal Allah swt. sendiri telah mengingatkan manusia 

agar berhati-hati terhadap tradisi nenek moyang. Sebagaimana Firman Allah swt. QS 

Al Baqarah/2:170. 

  

                                                           
111

 Abdul Rasyid (50 tahun) Kepala Dusun. Wawancara. Dusun Dumung Kecamatan Budong-

budong. 6 Oktober 2020. 



75 
 

 
 

 َََ َ َََ َ ََ َ  َ َ   ََ ََ

  َََ ََََََ 

 

Terjemahnya: 

“Dan apabila dikatakan kepada  mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan  
Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya  mengikuti apa yang 
telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan 
mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu 
apapun, dan tidak mendapat petunjuk?”

112
 

 Ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran 

dan perintah nenek moyangnya daripada Syariat yang diwahyukan oleh Allah di 

dalam Alquran. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada  ritual-ritual 

yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah 

satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah. 

2. Memelih Waktu-waktu yang Baik 

 Sebelum membangun rumah diperlukan perencanaan yang meliputi 

menentukan hari baik, menentukan bulan baik, dilanjutkan dengan menentukan 

musim yang baik. dalam membangun rumah, masyarakat Budong-budong 

menentukan terlebih dahulu waktu-waktu yang istimewa Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Nasir Nur ia menuturkan bahwah: 

“Masyarakat Budong-budong percaya bahwa apabila salah dalam memilih 
waktu mendirikannya diyakini akan membawa kesialan, kecelakaan atau 
menyebabkan ketidak harmonisan anggota keluarga yang menghuninya. 
Kesialan, kecelakaan atau ketidak harmonisan tersebut dapat berbentuk, seperti 
anggota keluarga sering sakit-sakitan, sering mendapat musibah, sering 
bertengkar antar anggota keluarga, terjadi perceraian bahkan sampai pada 
sulitnya mencari rezeki.”

113
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 Pada wawancara tersebut tampak bahwa dalam menentukan hari baik bagi  

masyarakat Budong-budong termasuk hal utama yang wajib diperhitungkan sebelum 

melaksanakan pembangunan rumah. Tindakan tradisional penggunaan perhitungan 

hari baik oleh masyarakat Budong-budong terdapat sebab yang mendasarinya. 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa sebab penggunaan 

perhitungan hari baik antara lain, yaitu keterikatan keluaraga terhadap tradisi Mandar, 

rasa patuh dan hormat terhadap leluhur, kebiasaan masyarakat, serta keyakinan pada 

nilai-nilai keselamatan yang terkandung pada perhitungan hari baik tersebut. 

 Keyakinan terhadap nilai-nilai keselamatan yang terdapat pada perhitungan  

hari baik menjadi sebab lain penggunaan perhitungan tersebut. Masyarakat mandar 

meyakini bahwa di dalam perhitungan hari baik, terdapat nilai-nilai keselamatan atau  

kecelakaan yang akan benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Masyarakat meyakini 

bahwa hajatan yang diselenggarakan pada hari-hari  baik akan membawa kelancaran 

pada saat penyelenggaraan hajatan. Tidak hanya  itu, hari  baik  yang digunakan  juga  

akan membawa dampak  suka  cita  dan  keselamatan  dalam keluarga.
114

 

 Waktu  penyelenggaraan bangun rumah disesuaikan  dengan  waktu  yang  baik 

menurut ketentuan adat orang Mandar. Pemilihan waktu, penting untuk memastikan 

hasil yang baik dari  sebuah  Rumah.  Bentuk  pengetahuan  paling  umum  yang 

terkandung dalam potika. potika adalah metode-metode penentuan hari-hari baik 

melakukan  suatu  kegiatan,  termasuk  mendirikan  rumah.  Perhatian  terhadap  hari-

hari dan waktu-waktu baik dan buruk di Sulawesi Barat digunakan oleh banyak orang 
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untuk kegiatan-kegiatan rutin seperti memulai perjalanan, digunakan untuk kegiatan-

kegiatan penting seperti waktu pernikahan, atau tahapan dalam mendirikan rumah. 

 Menurut Abu Hamid dalam bukunya Tradisi-tradisi Bugis Makassar. 

mengaitkan konsep-konsep hari buruk dan hari baik dengan kepercayaan animism 

yang ia samakan dengan kepercayaan terhadap kesatuan manusia dengan hukum 

alam, sesuatu yang tersebar pada banyak masyarakat-masyarakat Bugis. Manuskrip 

umumnya berisi daftar-daftar bulan dalam kelender Islam, tertentu, pendirian rumah 

dan pernikahan seringkali dihubungkan yaitu, bulan baik untuk pernikahan biasanya 

juga baik untuk mendirikan rumah.
115

 

 Adapun pedoman atau nama-nama hari yang digunakan untuk membangun 

rumah menurut Nasir Nur yaitu:
116

 

1.  Allo Macan 

2.  Allo Naga 

3.  Poko‟ Allo 

4.  Allo Tau 

5.  Allo Batara 

6.  Allo Masannang      

7.   Allo Masara 

8.  Allo Monge‟ 

9.  Allo Mate 
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 Berdasarkan pedoman di atas bahwah dari 9 Allo (hari) yang dikemukakan oleh 

Nasir Nur, hanya ada 3 hari yang dianggap baik dan akan mendatangkan keselamatan 

yaitu; Allo Tau, Allo Btara dan Allo Masannang. Pertama, Allo Tau artinya hari 

yang membuat seseorang akan dihargai oleh orang lain dan tidak Membuat orang 

sakit-sakitan. Kedua, Allo Batara adalah hari kemenangan atau hari yang akan 

membuat seseorang selalu beruntung. Ketiga, Allo Masannang artinya hari yang akan 

membut seseorang senang, bahagia dan selalu akur dalam rumah tangga. 

 Sedangkan menurut pendapat Abdul Rasyid ada 2 hari dalam membangun rumah 

yaitu: 

“Allo dalle dan Allo Para. Allo dalle yang dimaksud adalah hari yang akan 
mendatangkan rezki sedangkan Allo Para yang dimaksud adalah hari kecelakaan atau 
kurang beruntung dalam menjalani kehidupan.”

117
 

 Namun selaku umat Islam yang menjadikan Alquran sebagai petunjuk dan  

pedoman hidup, seharusnya mengkaji kembali  tentang waktu dalam Alquran. Dalam 

banyak ayat Alquran, Allah swt. memulai firman-Nya  dengan  sumpah  yang  yang  

mengarah pada makna waktu, semisalnya wa al-„ashr (demi masa) wa al-dhuha  

(demi waktu dhuha), wa alfajr ( demi waktu fajar),  wa al-lail (demi waktu  malam), 

dan masih banyak lagi. Dalam ayat-ayat tersebut Allah bersumpah dengan 

menggunakan kata waktu. Menurut para ahli tafsir, dengan menggunakan kata waktu 

ketika bersumpah, Allah swt. ingin menegaskan bahwa manusia hendaknya benar-

benar memperhatikan waktu, karena sangat penting dan berharga dalam kehidupan 

manusia. 
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 Sementara  orang  barat,  mempunyai  falsafah  time  is  money,  waktu adalah  

uang. Faham inisangat materialisme. Kesuksesan, kesenangan, kebahagiaan, 

kehormatan, semuanya diukur dengan materi. Maka mereka akan merasa rugi jika  

ada  sedikit  saja  waktu yang berlalu  tanpa menghasilkan uang. Uang menjadi tujuan 

hidupnya. 

 Dalam QS al-Ashr misalnya, Allah  swt.  dengan  tegas mengungkapkan  bahwa  

pada  dasarnya  semua  manusia  itu  berpotensi menjadi  orang yang merugi,  baik di 

dunia  maupun di akhirat. Lalu siapakah manusia yang beruntung? Ternyata menurut 

Alquran, manusia yang beruntung itu bukanlah yang pangkatnya tinggi atau yang 

uangnya banyak. Tapi yang beruntung adalah mereka yang  beriman, beramal shaleh, 

dan yang suka saling menasehati dalam kebenaran dan selalu saling menasihati akan 

kesabaran.
118

 

 Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia paling  tidak terdapat  7  item  yang menjadi  

arti dari kata  waktu: 1) seluruh  rangkaian saat ketika proses; perbuatan atau  keadaan  

berada atau berlangsung; 2) lamanya (saat tertentu); 3) saat tertentu untuk  melakukan  

sesuatu; 4) kesempatan, tempo, peluang; 5) ketika, saat; 6)  hari (keadaan hari) dan  

7)  saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia.
119

 

 Diantara fungsi waktu yang diungkapkan Alquran, baik secara eksplisit maupun 

inplisit adalah: 

1. Alat atau media dalam menentukan ibadah 
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Salah satu ayat yang menjelaskan tentang urgensi waktu adalah QS al-Baqarah/2: 

189. 

                     

Terjemahnya: 

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit  itu  
adalah  tanda-tanda  waktu  bagi  manusia  dan  (bagi  ibadat) haji.”

120
 

 

 Kalau melihat asbab al-Nuzul diatas, seakan-akan mereka bertanya bukan  

tentang  urgensi  atau  fungsi  waktu,  akan  tetapi  bertanya  tentang hakikat  ahillah,  

namun Allah swt. menjawab dengan jawaban yang lebih dibutuhkan yaitu fungsi  

bulan sebagai alat menetapkan waktu bagi manusia dan sebagai alat penentu ibadah 

haji. 

 Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat diatas mengisyaratkan tentang 

peredaran matahari dan bulan yang menghasilkan pembagian inci, seperti perjalanan   

dari bulan sabit ke purnama, harus dapat difungsikan oleh manusia untuk  

menyelesaikan suatu tugas. Salah satu tugas yang harus diselesaikan itu adalah ibadah 

yang dalam hal ini dicontohkan dengan ibadah haji, karena ibadah tersebut 

mencerminkan seluruh rukun Islam. Keadaan bulan seperti itu juga untuk 

menyadarkan bahwa keberadaan manusia di pentas  bumi  ini,  tidak  ubahnya  seperti 

bulan. Awalnya, sebagaimana halnya bulan, pernah tidak tampak di pentas bumi,  

kemudian  ia  lahir,  kecil  mungil  bagai   sabit,  dan  sedikit  demi sedikit  membesar  

sampai dewasa, sempurna umur bagai purnama. Lalu kembali sedikit demi sedikit  

menua, sampai akhirnya hilang dari pentas bumi ini.
121
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     2. Media Introspeksi 

 Di antara fungsi waktu yang diungkapkan Alquran adalah fungsi introspeksi  

diri.  Hal  tersebut  tergambar  dalam  firman  Allah  swt.  QS  al-Furqan/25: 62. 

 

 َ َ َ َ   ََ َ ََ َََ ََََ 

 

Terjemahnya:  

“Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang  
yang  ingin  mengambil  pelajaran  atau  orang  yang  ingin bersyukur.”

122
 

 

 Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat di atas mengungkapkan bahwa tujuan Allah 

swt. menjadikan siang dan malam silih berganti agar waktu ibadahnya jelas dan  

sekaligus introspeksi diri jika ada ibadah yang terlalaikan di siang hari dapat 

dilakukan pada malam hari, sebaliknya jika ada  ibadah  yang  terlalaikan di malam  

hari dapat dilakukan pada siang hari. 

 Sementara Quraish Shihab menegaskan bahwa lafal dzakkara (mengingat)  erat 

kaitannya dengan masa lampau, dan ini menuntut introspeksi dan kesadaran  

menyangkut semua hal yang  telah terjadi, sehingga mengantarkan manusia untuk  

melakukan perbaikan dan peningkatan. Sedangkan bersyukur, dalam definisi agama,  

adalah menggunakan segala potensi  yang  dianugerahkan  Allah sesuai dengan 

tujuan penganugerahannya, dan ini menuntut upaya dan kerja keras.
123

 

3. Plaining masa depan 
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` Salah satu fungsi dari keberadaan waktu adalah sebagai media untuk melakukan  

plaining masa depan. Hal tersebut dapat terlihat dalam ayat-ayat yang menyuruh 

manusia bekerja untuk menghadapi masa depan, atau  berpikir, dan menilai  hal  yang  

telah dipersiapkannya demi masa depan. Salah satu ayat yang paling populer 

mengenai tema ini adalah QS Al Hasyr/59:18. 

 

   ََ  َ ََ َ َ َ َََ ََََ َ  َ

 َ ََََ 

Terjemahnya:  

“Wahai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan 
hendaklah  Setiap  diri  memperhatikan  apa  yang  telah  diperbuatnya untuk  
hari  esok  (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

124
 

 

 Menarik  untuk  diamati  bahwa  ayat  di  atas  dimulai  dengan perintah   

bertakwa  dan  diakhiri  dengan  perintah  yang  sama.  Ini mengisyaratkan  bahwa  

landasan  berpikir  serta  tempat  bertolak  untuk mempersiapkan  hari  esok  haruslah  

ketakwaan,  dan  hasil  akhir  yang diperoleh  pun  adalah  ketakwaan.   

 Hari esok yang dimaksud oleh ayat ini tidak hanya terbatas pengertiannya  pada 

hari esok di  akhirat  kelak, melainkan termasuk juga hari esok menurut pengertian 

dimensi waktu yang dialami. Kata gad dalam ayat di atas yang diterjemahkan dengan 

esok, ditemukan dalam Al-quran sebanyak lima kali, tiga di antaranya secara jelas 
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digunakan dalam konteks hari esok duniawi, dan dua sisanya dapat mencakup esok 

(masa depan) baik yang dekat maupun yang jauh.
125

 

3. Peletakan Batu Pertama 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nasir Nur, bahwah untuk 

membuat suatu pondasi rumah atau peletakan batu pertama maka yang harus 

dilakukan adalah: 

“Mengirimkan Al-fatihah kepada Rasulullah dan Nabi Ibrahim as. Kemudian  
meletakkan batu pertam dengan membaca Asammu Puang, lalu meleteakkan 
batu kedua dengan membaca Ullemu Puang, kemudian meletakkan batu ketiga 
dan membaca Elo‟mu Puang.”

126
 

 Pernyataan tersebut terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim ketika membagun 

ka‟bah dan meletakkan batu pertama pada saat ingin meninggikannya, kemudian 

menyandarkan segala Sesutu kepaada Allah swt. Dengan ucapan Asammu Puang ( 

dengan menyebut nama Allah), Ullemu Puang (dengan segala kekuatanmu ya Allah), 

Elo‟mu Puang (Keinginanmu ya Allah).  

 Pada di zaman Nabi Nuh as. Ka‟bah ini pernah tenggelam dan runtuh 

bangunannya hingga datang masa Nabi Ibrahim as. bersama anak dan istrinya ke 

lembah gersang tanpa air yang ternyata di situlah pondasi Ka‟bah dan bangunannya 

pernah berdiri. Lalu Allah swt. memerintahkan keduanya untuk mendirikan kembali 

Ka‟bah di atas bekas pondasinya. 

Berdasarkan kisah tentang dibangunnya ka‟bah, pada saat peletakan batu 

pertama oleh Nabi Ismail as. dan ayahnya Nabi Ibrahim as. maka inilah yang menjadi  
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dasar atau rujukan Nasir Nur untuk membangun sebuah rumah atau Mappake‟de 

Boyang. 

 Sedangkan menurut Abdul Rasyid untuk membuat suatu pondasi rumah atau 

peletakan batu pertama maka yang pertama harus dilakukan adalah: 

“mappasa‟bi lita‟ dan ketika ingin meletakkan batu pertama maka berniat 
dalam hati tentang kebaikan bagi orang yang akan menempati rumah maupun 
orang yang akan berkunjung kerumah tersebut.”

127
 

 Berdasarkan penjelasan di atas, mappasa‟bi lita, yang dimaksud adalah 

meminta izin kepada tanah ketika ingin membangun rumah dengan tujuan agar tanah 

atau tempat tersebut ridho untuk ditempati, sementara niat yang dimaksud adalah 

orang yang akan menempati rumah tersebut maupun orang yang akan datang 

berkunjung ke rumah tersebut akan mendapatkan kebaikan, seperti rezkinya 

dilancarkan dan mendapatkan ketenangan dalam rumah tangganya, karena orang 

yang sering berkunjung kerumah saudaranya dengan tujuan silaturahmi niscaya akan 

dimudahkan rezkinya. 

4. Mappake’de Boyang (Mendirikan Rumah) 

Untuk memiliki boyang, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, diantaranya 

membeli boyang yang sudah jadi atau dengan cara membangun dari awal. Untuk 

proses pembuatan atau pembangun rumah benar-benar dari nol dikenal beberapa 

istila. Yaitu tukang, sando boyang dan topa boyang. 
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1. Topo boyang (pemilik rumah) adalah orang yang memesan rumah kepada tukang.  

Biasanya pemesanan ini telah memiliki bahan untuk membangun rumah, 

kemudian diserahkan kepada tukang. 

2. Tukang  (tukang  kayu)  adalah  orang  yang  akan  mengerjakan  pembangunan 

rumah dari awal sampai akhir. 

3. Sando boyang adalah orang yang bertugas melaksanakan beberapa upacara adat 

yang berkaitan dengan proses pembangunan sampai rumah selesai di bangun. 

Sando boyang biasanya juga seorang kepala tukang, tetapi tergantung dari sang 

pemilik rumah mempercayakan kepada siapa.
128

 

Sebelum mendirikan rumah (Boyang) maka terlebih dahulu membaca kitab 

Barazanji karena barazanji diyakini akan mendatangkan keberkahan dan didalamnya 

terdapat bacaan shalawat dan kisa-kisah perjalanan Rasulullah saw. 

Proses pembangunan dimulai dengan pembuatan tiang rumah (arriang) sesuai  

dengan jumlah tiang rumah yang akan dibuat. Kemudian kepala tukang akan memilih 

salah satu tiang dengan kualitas yang baik untuk dijadikan sebagai tiang pusat  

(papposi‟). Selain tiang rumah (arriang) pada fase ini juga dibuat struktur rangka  

rumah lainnya sehingga  kerangka  rumah dapat berdiri dengan sempurna. 

Kerangka rumah yang telah berdiri sempurnah, pada tiang pusat (papposi‟) 

akan dipasangi beberapa sajian seperti pisang y ang masih utuh tangkai dan bagian 

batangnya dan air didalam botol, ini merupakan tradisi masyarakat setempat yang 

didapat dari nenek  moyang yang mengandung makna tertentu. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Abdul Rasyid salah satu tokoh 

adat dan sekaligus Kepala Dusun di Desa Lumu Kecamatan Budong-budong ia 

menuturkan bahwah: 

“Pisang yang dipasang pada tiang pusat (Papposi) adalah sebagai  pelengkap  
agar jika pemilik rumah ingin menaiki rumahnya. Pisang itu dapat dimasak dan 
dimakan beramai-ramai. Pisang juga melambangkan kehidupan yang subur dan 
selalu ada pewaris kehidupan selanjutnya.”

129
 

Ungkapan diatas senada dengan apa yang dikatakan oleh Rusman tentang 

philoshofi pisang ia juga menuturkan bahwah: 

“Pisang yang dipasang pada tiang t engah atau Papposi adalah sebuah simbol 
yang melambangkan kesuburan yang dimana pisang tersebut jika dikaitkan 
dengan kehidupan pemilik rumah, maka akan mendatangkan kesuburan atau 
keturunan dalam rumah tangga.”

130
 

Kedua pandangan diatas menegaskan bahwah pisang yang dipasang pada tiang 

tengah hanya sekedar simbol yang mengandung makna tertentu yang diajarkan oleh 

leluhur atau nenek moyang terdahulu, menurut penulis hal tersebut tidak bertentangan 

dengan syariat atau agama islam. 

Lain halnya dengan air dalam botol yang juga dipasang atau digantung pada 

tiang tengah yang bersanding dengan pisang, Rusman Menuturkan Bahwah: 

“Air Yang digantung pada tiang tengah berisi air tawar dan air laut, hal tersebut 
adalah sebuah simbol yang artinya jika ada ilmu-ilmu hitam atau santet yang 
dikirim oleh orang jahat untuk mencelakai pemilik rumah, maka ilmu tersebut 
akan hambar, seperti air laut itu akan hambar ketika bertemu dengan air 
tawar.”

131
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Dalam wawancara tersebut tampaknya ia menyakini bahwa ajaran yang 

didapatkan dari leluhur dan diimplementasikan dalam aktivitas kesehariannya sejalan 

dengan ajaran agama Islam. ia yakin bahwa kearifan lokal yang diyakininya dapat 

mendatangkan kebaikan dan keselamatan karena di dalamnya terselubung nilai yang 

mengajarkan untuk melindungi diri dan keluarga. Kemudian Nasir Nur menuturkan 

bahwah: 

“Setelah rumah sudah berdiri kokoh maka sando boyang atau tukang rumah 
membacakan doa adapun lafadz doa adalah: Rabbana takabbal minna innaka 
antassamiiul aliim.”

132
 

Penjelasan dari doa tersebut senada dengan apa yang dibacakan Nabi Ibrahim 

ketika selesai meninggikan bangunan ka‟bah, dan atas dasar itulah Nasir Nur 

menggunakan doa tersebut. 

 

C. Nilai-nilai Dakwah Budaya Mappake’de Boyang dalam Membangun Karakter 

Masyarakat di Kecamatan Budong-budong 

Berbicara tentang Nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam Mappake‟de 

Boyang, tentunya hal ini mengacu pada nilai-nilai Islam yang sesuai dengan Alquran  

dan Al-Hadis. Pengungkapan nilai-nilai dakwah yang terdapat dalam naskah 

Mappake‟de Botyang, akan menggambarkan perilaku masyarakat yang sesuai dengan 

nilai ajaran Islam. Adapun nilai yang dimaksud adalah kadar isi yang memiliki sifat-

sifat atau hal-hal yang penting dan berguna dalam membangun karakter masyarakat 

yang tidak menyimpang dalam syari‟at Islam.  
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Adapun bentuk nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam tradisi mappake‟de 

boyang  dalam membangun karakter masyarakat yaitu: 

1. Nilai Silaturahim 

Silaturahim dibentuk dari  kata shilah dan ar-rahim. Kata shilah berasal  dari 

washala-yashilu-waslan wa shilatan, artinya adalah hubungan. Adapun ar-rahim atau 

ar-rahm, jamaknya arhâm, yakni rahim atau kerabat. Asalnya dari ar-rahmah (kasih 

sayang) ia digunakan untuk menyebut rahim atau kerabat karena orang-orang saling 

berkasih sayang, karena hubungan rahim atau kekerabatan itu. Di dalam  Alquran, 

kata al-arhâm terdapat dalam tujuh ayat, semuanya bermakna rahim atau kerabat. 

Dengan demikian, secara bahasa shilah ar-rahim (silaturahmi) artinya adalah 

hubungan kekerabatan.
133

 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibrahim selaku warga Kecamata 

Budong-budong bahwah: 

“Dalam membangun sebuah Boyang atau Rumah terdapat pesan-pesan Islam 
yang diajarkan oleh nenek moyang terdahulu, salah satu diantaranya yaitu 
silaturahmi, dengan kata lain yang jauh bisa mendekat. melalui tradisi 
Mappake‟de Boyang inilah diyakini akan tercipta ukhuwah islamiyah yang 
semakin kuat.” 

134
 

Pemahaman warga tentang konsep silaturahmi ini berasal dari peran dakwah 

para Ustadz di kecamatan Budobng-budong. Melalui tradisi Mappake‟de Boyang ini 

masyarakat mengerti nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Yalis 

menuturkan bahwah: 

“Mua lambai tau lao di pambaca atau Mappake‟de Boyang ta‟ta tuu tau  

niannai barakka‟ mua nasoromi pambaca apa‟ bassa toi tia ada‟na torio di 
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Mandar mua‟mambacami.” Artinya: Jika kita pergi kehajatan atau mendirikan 

rumah kita akan memperoleh bingkisan setelah hajatan selesai, seperti itulah 

adat di suku Mandar ketika melakukan hajatan. ”
135

 

Berdasarkan penjelasan di atas menurut penulis sudah sangat bagus dan tidak 

bertentangan dengan syariat Islam karena mengingat cara seperti itu sudah hal yang 

lumrah di Suku Mandar dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena mengandung 

nilai-nilai kebudayaan dan nilai balas budi yang harus dijunjung tinggi oleh 

masyarakat Mandar. 

Berbicara tentang silaturahim banyak nash syariat yang memuat kata atau yang 

berkaitan dengan shilah arrahim. Maknanya bersesuaian dengan makna bahasanya, 

yaitu hubungan kekerabatan. Syariat memerintahkan agar kita senantiasa 

menyambung dan  menjaga  hubungan kerabat (Shilah Ar-rahim). Sebaliknya, syariat 

melarang untuk  memutuskan silaturahim. Abu Ayub al-Anshari menuturkan, Pernah 

ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw. “Ya Rasulullah, beritahukan  

kepadaku  perbuatan yang akan memasukkan aku ke dalam surga.” Lalu Rasulullah 

saw. menjawab: 

“Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, 
mendirikan  shalat,  menunaikan  zakat,  dan  menyambung  silaturahmi”.

136
 

Oleh karena itu, menyambung dan menjaga shilaturahmi hukumnya wajib, dan 

memutuskannya adalah haram. Rasul saw. pernah pernah menuturkan dalam sebuah 

sabdanya: 

“Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan”.
137
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 Berdasarkan hadis diatas maka para ulama manarik pengertian silaturahim. 

Menurut Al-Manawi, silaturahim adalah menyertakan kerabat dalam kebaikan. Imam  

an-Nawawi mengartikan silaturahim sebagai perbuat baik kepada kerabat sesuai 

dengan kondisi orang yang menyambung dan  yang  disambung;  bisa  dengan  harta,  

kadang dengan bantuan, kadang dengan berkunjung, mengucap salam, dan 

sebagainya.   

Abu Thayyib mengartikan silaturahim sebagai ungkapan tentang berbuat 

baikkepada kerabat, orang yang memiliki hubungan nasab dan perkawinan; saling 

berbelas kasihan dan bersikap lembut kepada mereka, mengatur dan memelihara 

kondisi mereka, meski mereka jauh atau berbuat buruk. Memutus silaturahmi 

berlawanan dengan semua itu., Rasul saw. pernah bersabda:         

 “Orang yang menghubungkan silaturahmi bukanlah orang yang membalas 
hubungan  baik. Akan tetapi, orang yang menghubungkan silaturahmi adalah 
orang yang ketika  kekerabatannya diputus, ia menghubungkannya”.

138
 

Imam Nawawi memberi batasan, Shilaturahim artinya berbuat baik kepada 

kerabat sesuai dengan kondisi yang menyambung maupun yang disambung. Kadang 

kala dengan harta benda, pelayanan, kunjungan, salam, dan lain-lain.”Dapat dikaitkan  

dalam tradisi Mappake‟de Boyang baru yang dimana tradisi tersebut dapat 

menyambung silaturahmi antar sesama keluarga, kerabat dan saudara-saudara kita  

dapat berjumpa dalam Mappake‟de Boyang yang dimana kita berkumpul dalam satu  

rumah yang biasa disajikan makanan dan minuman disinilah kita berkumpul dan  

menjalin keakrabatan agar silahturahmi antar muslim dapat terjalin dengan baik.    
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2. Nilai Persaudaraan 

Persaudaraan melahirkan kerukunan hidup dan kesetiakawanan sosial. 

persaudaraan antar umat Islam tak akan berwujud tanpa silaturahim. Komunitas 

Muslim tidak akan diperhitungkan keberadaannya jika tidak memelihara dan 

membangun jaringan silaturahim. Penelitian ini selain berusaha untuk mencari titik 

temu, baik terhadap sesama Muslim, maupun terhadap non-Muslim. Sehingga dalam 

konsep persaudaraan ada empat dimensi ukhuwah,(persaudaraan) yakni persaudaraan 

sesama manusia (ukhuwah insaniyah); persaudaraan suku dan bangsa (ukhuwah 

sya'biyah wathaniyah); persaudaraan sesama pemeluk agama (ukhuwah diniyah), 

persaudaraan seiman-seagama (ukhuwah imaniyah). 

Manusia beriman mempunyai dua dimensi hubungan yang harus selalu 

dipelihara dan dilaksanakan, yakni hubungan vertikal dengan Allah swt. melalui 

shalat dan ibadah-ibadah lainnya, dan hubungan horizontal dengan sesama manusia di 

masyarakat dalam bentuk perbuatan baik seperti pelaksanaan tradisi Mappake‟de 

Boyang, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Arif selaku warga kecamatan 

budong-budong: 

“Dalam pelaksanaan tradisi mappake‟de boyang yang diwariskan oleh nenek 
moyang terdahulu sangatlah menjunjung tinggi nilai persaudaraan karena salah 
satu makna yang terkandung dalam tradisi mappake‟de boyang adalah dapat 
menumbuhkan solidaritas antar umat beragama baik muslim maupun non 
muslim.”

139
 

Berdasarakan penjelasan diatas bahwah Interaksi manusia dengan sesamanya 

melalui tradisi yang diwariskan oleh leluhur harus didasari keyakinan bahwah semua 

manusia adalah bersaudara, Ukhuwah (persaudaraan) mengandung arti persamaan 
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dan keserasian dalam banyak hal. Karenanya persamaan dalam tradisi mengakibatkan 

persaudaraan, dan persamaan dalam sifat-sifat juga membuahkan solidaritas 

Faktor penunjang lahirnya persaudaraan dalam arti luas maupun sempit adalah 

persamaan. Semakin banyak persamaan, semakin kokoh pula persaudaraan. 

Persamaan dalam budaya, cita dan rasa merupakan faktor yang sangat dominan yang 

menjadikan seorang saudara merasakan derita saudaranya. Persaudaraan sesama 

manusia dilandasi oleh kesamaan dan kesetaraan manusia di hadapan Allah swt. 

Sebagaimana dijelaskan dal QS Al Hujurat/49:13. 

   َ  َ َ  ََ َ  َ َ  َ  َ  َََ

   ََ َ َََََ َََََ

Terjemahnya: 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

140
 

Manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, baik itu suku bugis, 

Makassar maupuin suku mandar, mereka merupakan nama-nama untuk memudahkan, 

sehingga dengan itu kita dapat mengenali perbedaan sifat-sifat tertentu. Di hadapan 

Allah swt. mereka semua satu, dan yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. 

Antara persaudaraan iman dan persaudaraan nasional atau kebangsaan tidak perlu 

terjadi persoalan ini atau itu. Seorang Muslim menjadi nasionalis dengan paham 

kebangsaan yang diletakkan dalam kerangka kemanusiaan universal. Dengan 
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demikian ketika seorang muslim melaksanakan ajaran agamanya, maka pada waktu 

yang sama ia juga mendukung nilai-nilai baik yang menguntungkan bangsanya. 

Persatuan ummat Islam khusuanya di Kecamatan budong-budong Kabupaten 

Mamuju Tengah tidak akan berwujud tanpa adanya persaudaraan. komunitas muslim 

tidak akan diperhitungkan keberadaannya jika tidak memelihara dan mempererat tali 

persaudaraan melalui tradisi Mappake‟de Boyang. Dengan begitu umat Islam akan 

kehilangan predikatnya sebagai khaira ummah, (ummat terbaik) karena tanpa 

persaudaraan dan persatuan tidak mungkin mereka dapat menjalankan tugas besar 

amar ma'ruf nahi munkar dengan seksama. 

3. Nilai Gotong Royong 

Dalam perspektif sosio budaya, nilai gotong royong adalah semangat yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa 

pamrih (mengharap balasan) untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi 

kepentingan bersama atau individu tertentu. Misalnya; petani secara bersama-sama 

membersihkan saluran irigasi yang menuju sawahnya, masyarakat bergotong royong 

membangun rumah warga, dan sebagainya.  

Budaya gotong royong adalah cerminan perilaku yang menjadi ciri khas pada 

masyarakat mandar sejak zaman dahulu. Bilamana dilakukan bangun rumah atau  

mappake‟de Boyang, maka akan ditemukan praktek  gotong  royong  tersebut  dengan  

berbagai macam istilah dan bentuknya, baik sebagai nilai maupun sebagai perilaku. 

Bagi masyarakat mandar, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, 

sebagaimana pengertian yang dikemukakan sebelumnya, namun juga berperan 

sebagai nilai-nilai moral. Artinya gotong royong selalu menjadi acuan perilaku,  

pandangan hidup masyarakat mandar dalam berbagai macam wujudnya. 
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Sebagaimana diketahui, setiap perilaku yang ditampilkan manusia selalu 

mengacu kepada nilai-nilai moral yang menjadi acuan hidupnya, pandangan 

hidupnya. Misalnya: manusia selalu mandi karena mengacu kepada nilai kebersihan, 

jadi ketika ada orang berkata tidak mandi tidak apa-apa, itu berarti yang bersangkutan  

tidak menjadikan nilai kebersihan sebagai pandangan hidupnya. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Arif seorang Pemuda di kecamatan Budong-budong ia menuturkan 

bahwah: 

“Karakter yang  terdapat  dalam  tradisi Mappake‟de Boyang  adalah  semangat  
gotong royong dan tolong-menolong untuk kepentingan pribadi maupun  
kepentingan umum. Membangun rasa solidaritas antar ummat beragama dan 
tentu untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sebab itu, pemuda sebagai 
titik tengah yang berada antara kaum tua dan kaum muda berperan penting 
untuk belajar mempertahankan dan belajar  memberikan contoh yang baik 
kepada generasi selanjutnya.”

141
 

 

Menurut penulis gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara 

bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan dan sifatnya suka rela agar kegiatan yang 

dikerjakan dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Sebagaimana berfirman  Allah 

dalam  QS. Al-Maidah/5: 2. 

 

  َ  َ َ   َََ َ َ َ  ََ ََََ َ

 َ  ََََ 
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Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 
kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”

142
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perlunya Manusia untuk senantiasa saling 

tolong-menolong dalam setiap kebajikan dan Allah melarang tolong-menolong dalam 

berbuat  dosa  apalagi  permusuhan. 

Pada saat sekarang ini, perilaku gotong royong mengalami banyak perubahan 

di Indonesia (dinamis). Di daerah perkotaan perilaku gotong royong sudah semakin 

jarang  dilakukan, hal ini dikarenakan penduduk  kota memiliki  kegiatan  yang  padat 

sehingga kesulitan menemukan waktu yang pas untuk melakukan gotong royong. 

Sebaliknya di daerah pedesaan, pinggiran kota, masih banyak ditemukan perilaku 

gotong royong ditampilkan oleh warganya, baik itu untuk kepentingan umum 

maupun kepentingan pribadi. Hal demikian dipertegas dalam wawancara dengan 

Ibrahim salah satu warga Kecamatan Budong-budong, ia menuturkan bahwa: 

“Memudarnya nilai gotong royong terjadi apabila rasa kebersamaan mulai  
menurun dan setiap pekerjaan tidak lagi bersifat sukarela, bahkan hanya dinilai  
dengan materi atau uang. Sehingga jasa selalu diperhitungkan dalam bentuk  
keuntungan materi, akibatnya rasa kebersamaan makin lama akan semakin 
menipis dan penghargaan hanya dapat dinilai bagi mereka yang memiliki dan 
membayar  dengan uang.”

143
 

Dengan demikian kondisi yang serba materi seperti saat ini telah  menjadikan  

nilai-nilai kebersamaan yang luhur semakin luntur dan tidak lagi bernilai, Pemuda 

sebagai pewaris generasi yang seharusnya memiliki nilai-nilai  luhur, bertingkah laku 
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baik, berjiwa membangun, cinta tanah  air, memiliki visi dan  tujuan positif. Pemuda 

harus bisa mempertahankan tradisi dan kearifan  lokal sebagai  identitas  bangsa. 

Dengan demikian pembangunan  karakter masyarakat pada konsep gotong 

royong yaitu upaya yang dilakukan untuk menemukan kembali  jati  diri  masyarakat.  

Selain itu, pembangunan karakter masyarakat ialah pembangunan karakter yang 

berbasis budaya lokal melalui pendidikan pendidikan formal, nonformal dan 

informal. 

4. Nilai Dakwah Barazanji 

Setiap daerah pasti memiliki kebudayaan yang sangat sarat akan makna dan 

pesan moral. Begitupun dengan pelaksanaan budaya barazanji di masyarakat Budong-

budong memliki perbedaan di daerah lain saat melaksanakan barazanji dan 

pemahaman masyarakat yang melaksanakan maupun mendengarkannya memiliki 

pemahaman yang berbeda pula. 

Sebelum kita mengetahui lebih jauh nilai dakwah barazanji, peneliti terlebih 

dahulu akan membahas soal pemahaman masyarakat mengenai barazanji dan budaya 

yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan wawancara penulis dengan Rusman 

tentang barazanji ia mengatakan: 

“Barazanji itu merupakan syair yang menceritakan kisah hidup Rasulullah 
Muhammad saw yang di karang oleh Syekh Ja‟fal al-Barzanji dan dari 
pengarangnya itulah nama Barzanji diambil dan sampai sekarang berkembang 
sampai sekarang dilaksanakan di masyarakat Indonesia.”

144
 

Dari wawancara di atas menjelaskan tentang perkembangan, awal mula 

barazanji dan pelestariannya di tengah-tengah masyarakat khususnya di suku mandar 

Kecamatan Budong-budong. 
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Segala hal yang menyangkut tentang menyeru dan memanggil ke perbuatan 

positif yang dapat diterima dan dikerjakan oleh orang yang mendengarkan atau 

melihatnya merupakan nilai dakwah, begitupun dengan budaya barazanji merupakan 

suatu kegiatan dalam masyarakat yang masih dilaksanakan yang tentunya memiliki 

nilai dakwah yang dapat diambil dan dicontoh oleh masyarakat karna di dalamnya 

banyak penjelasan mengenai tingkah laku Rasulullah saw. dan pesan-pesan moral 

yang tersirat. Seperti halnya hasil wawancara peneliti dengan Baapak Rusman yang 

sering membaca kitab barazanji, ketika ada masyarakat yang membangun rumah, ia 

mengatakan : 

“Dalam Kitab barazanji kita diajarkan untuk selalu bershalawat kepada 
Rasulullah saw. karena jika kita ketahui fadhilah shalawat itu sangat besar 
misalnya ketika kita bershalawat satu kali kepada Rasulullah saw. maka Allah 
akan membalas dengan bershalawat kepada kita sebanyak sepuluh kali dan di 
dalam barazanji ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang sifat-sifat 
Rasulullah saw.”

145
 

Pendapat di atas menggambarkan hahwa dalam budaya barazanji tersebut 

diajarkan untuk mengingat dan memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad 

saw. karena dari barazanji tersebut selalu disebut nama Rasulullah dan bershalawat 

kepadaya, begitupun dengan akhlak Rasulullah pada saat dia bekerja menjadi seorang 

yang sukses apalagi dalam berdakwah. Hal serupa juga peneliti dapatkan ketika 

mewawancarai Nasir Nur salah satu tokoh adat sekaligus sebagai tukang rumah, ia 

menuturkan bahwah: 

“Dalam kitab barazanji kita diajarkan untuk memperbanyak shalawat kepada 
nabi Muhammad saw. dan setelah itu barulah di ceritakan sikap atau tingkah 
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lakunya nabi Muhammad saw. yang mengajak kepada kebaikan dan mencontoh 
ke taatan serta keimanannya nabi Muhammad saw.”

146
 

Pendapat di atas mengungkapkan bahwa budaya barazanji tersebut memiliki 

banyak nilai-nilai dakwah yang selalu dibacakan ketika melaksanakan proses 

membangun rumah, seperti halnya kita diberikan gambaran bagaimana menjadi 

pribadi yang berakhlakul karimah serta selalu giat dalam bekerja dan yang terpenting 

kita selalu di ajak untuk tidak berhenti bershalawat kepada Rasulullah saw. 

sebagaimana dalam firman Allah QS Al-Ahzab/33: 56 

ََ     َ َ َ  ََ   َ َ َ َ  َ َ

 َََََ

 
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikatnya bershalawat untuk Nabi. 
Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk nabi dan 
ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya”

147
 

Ayat tersebut menjelaskan tentang ajakan bershalawat kepada Nabi Muhammad 

saw. Bagi orang-orang yang beriman sebagaimana Allah dan para malaikatnya juga 

melantungkan shalawat kepada Rasulullah saw. Dan selanjutnya dalam budaya 

barazanji menggambarkan keimanan dan ketaqwaan Rasulullah saw dalam beribadah 

kepada Allah karena kalau kita lihat secara seksama memang dalam sejarahnya 

Rasulullah saw. tidak pernah melewatkan sholat malamnya dan sholat sunnah yang 

lain hanya untuk mendekatkan diri dengan Allah dengan cara beribadah terus 

menerus. 
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Dalam pelaksanaan barazanji masyarakat sampai sekarang beranggapan kalau 

ada acara masyarakat yang ada barazanjinya, acara itu akan Mabbarakka (berberkah) 

meskipun artinya tidak di tahu, tapi barazanji sudah menjadi tradisi yang melekat di 

setiap kegiatan masyarakat.  

Dari ke empat nilai dakwah tersebut dapat dipahami bahwah pembangunan  

karakter masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan dengan  

proses membina, memperbaiki, dan mewarisi masyarakat tentang konsep, perilaku, 

dan nilai luhur budaya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 

sehingga terinternalisasi dalam diri individu dan terbentuk masyarakat yang  tangguh, 

berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, yang semuanya didasari oleh iman dan takwa kepada 

Tuhan yang maha esa. 

 

D. Tradisi Mappake’de Boyang Perlu Dilestarikan 

Tradisi itu sangat penting dilestarikan, seperti tradisi Mappake‟de Boyang 

karena bangsa yang besar adalah bangsa yang berbudaya dan dapat mengukuhkan 

persatuan. Sebagaimana yang pernah diungkapkan Yalis seorang warga di Kecamatan 

Budong-budong: 

“Tradisi Bangun Rumah Perlu Dikembangkan atau dilestarikan, karena 
dengan tradisi seperti inilah sangat membantu masyarakat untuk mengukuhkan 
persatuan khususnya di Suku mandar Kecamatan Budong-budong.”

148
 

Berdasarkan penjelasan di atas  masyarakat mandar di Kecamatan Budong-

budong, khususnya generasi muda dapat lebih mengenal dan menghargai makna 
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budaya yang terkandung dam tradisi Mappake‟de Boyang serta memupuk rasa 

nasionalisme. 

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapanagan dapat dipahami 

bahwah alasan yang mendasar tradisi mappake‟de boyang bertahan atau dilestarikan 

di Kecamatan Buidong-budong adalah: 

1.  Warisan leluhur secara turun temurun 

2. Cerminan kehidupan masyarakat 

3.  Terdapat nilai-nilai sosial yang dapat meningkatkan keharmonisan, 

persaudaraan dan  

4. Ketaatan kepada sang pencipta. 

Keberagaman kebudayaan merupakan kekayaan dan identitas yang sangat 

perlu untuk dilestarikan. Tradisi mappake‟de boyang memegang peranan yang sangat 

penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat khususnya masyarakat Budong-

budong, karena tradisi mappake‟de boyang terdapat nilai kehidupan yang dapat 

dijadikan acuan dasar dalam kehidupan sosial serta menambah spirit atau kekuatan 

dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah swt. 

Berkenaan dengan hal tersebut, tradisi merupakan tanggung jawab bersama  

dalam upaya menjaga dan mempertahankan agar tradisi tetap sebagaiman adanya. 

Ibrahim menuturkan bahwah: 

“Budaya atau tradisi di suku mandar khususnya di Kecamatan Budong-
budong perlu dilestariakan karena hal trersebut dapat menciptakan keharmonisan 
dalam menjalin kehidupan sosial.”

149
 

adapun cara memelihara kebudayaan adalah sebagai berikut : 

1. Melalui Media Massa 

                                                           
149

 Ibrahim, (40 tahun) Warga, Wawancara, 18 Oktober 2020. 
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`Media massa mempunyai tugas dan kewajiban selain menjadi sarana dan 

prasarana komunikasi untuk mengetahui segala jenis isi dunia dan peristiwa-peristiwa 

di dunia ini melalui pemberitaan atau publikasinya dalam aneka wujud (berita, artikel, 

laporan penelitian, dan lain-lain) dari yang kurang menarik sampai yang sangat 

menarik, dari yang tidak menyenangkan sampai yang sangat menyenangkan tanpa 

ada batasan kurun waktu. 

2. Melibatkan peran pemerintah  

Mempertahankan, melestarikan, menjaga, serta mewarisi budaya lokal dengan 

sebaik-baiknya agar dapat memperkokoh budaya bangsa yang akan megharumkan 

nama Indonesia. Dan juga  budaya asli negara kita tidak diklaim oleh negara lain. 

3. Menyelenggarakan mata pelajaran muatan lokal 

Dengan adanya Sekolah Selenggarakan Mata Pelajaran Muatan dan 

ekstrakurikuler wajib berbasis pelestarian seni budaya setempat,  dapat menimbulkan 

rasa cinta dan bangga memiliki kebudayaan tersebut, dengan demikian para genarasi 

muda dapat mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya 

kebudayaan di Suku Manadar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan tradisi mappake‟de Boyang Pada Masyarakat Budong-budong 

yaitu: pemilihan lokasi, memilih waktu-waktu yang baik, peletakan batu 

pertama dan Mappake‟de Boyang (mendirikan rumah), 

2. Nilai-nilai Dakwah Pada tradisi Mappake‟de Boyang dalam Membangun 

Karakter masyarakat di Kecamatan Budong-budong yaitu: nilai silaturahmi, 

nilai persaudaraan, nilai gotong royong dan nilai dakwah barazanji. 

3. Tradisi Mappake‟de Boyang Perlu dilestarikan karena warisan leluhur, 

cerminan kehidupan, terdapat nilai-nilai sosial dan spiritual yang dapat 

meningkatkan keharmonisan, persaudaraan dan ketaatan kepada sang pencipta. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan diatas, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Kepada masyarakat di Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju 

Tengah, agar tetap menjunjung tinggi dan melestariakan budaya yang telah 

terbukti memberikan kemaslahatan. 

2. Untuk Para dai dan tokoh agama khususnya di Kecamatan Budong-budong, 

diharapakan dapat membuka wawasan bahwa tidak selamanya nilai-nilai 
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budaya mempunyai korelasi positif dengan nilai-nilai keagamaan, maka dengan 

itu nilai-nilai budaya tersebut termasuk budya Mappake‟de Boyang dapat 

disosialisasikan melalui dakwah maupun ceramah para dai dan tokoh agama. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Budong-budong kabupaten 

Mamuju Tengah, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh sasaran 

dakwah (mad‟u). 
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