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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D de د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Wau W we و

 Ha H ha هـ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya Y ye ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
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apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vocal 

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 : كَـيْـفَ  

 haula : هَـوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah a a  َا 
kasrah 

 

i i  ِا 

dammah u u  ُا 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

Fathah dan ya ai a dan i  ْى  ـَ

Fathah dan wau au a dan u  ْو  ـَ
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 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَ 

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قِـيْـلَ 

 yamu>tu : يَـمـوُْتُ 

 
4. Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfal:  رَوْضَـةاُلأطْفَالِ 

 al-madinah al-fadilah :  الَْـمَـدِيْـنَـةاُلَْـفـاَضِــلَةُ 

 al-hikmah :  الَـْحِـكْـمَــةُ 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan berikut ini yang dibakukan, adalah: 

1. swt.  = Subhanahu wa ta ala 

2. saw.  = Sallallahu ‘alaihi wa sallam 

Nama 

 

HarkatdanHuruf 

 
Fathah dan alif 
atau ya 

ى| ... َ  ا... َ   

 
Kasrah dan ya 

 

 ِ◌ــى

 
Dammah dan 
wau 

ــو  ـُ

 

HurufdanTand
a 

a> 

i> 

u> 

Nama 

 
a dan garis di atas 

 
i dan garis di atas 

 
u dangaris di atas 
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3. a.s.   = ‘alaihi al-salam 

4. H  = Hijrah 

5. M   = Masehi 

6. SM   = Sebelum Masehi 

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

8. w.   = Wafat Tahun 

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

10. HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRACT 
 

Name   : Haeria 
Reg. Number  : 80200219007 
Department  : Islamic Education 
Tittle   : “The Values of Islamic Education in the tradition of Pakandeana 

Ana Ana Maelu in Kokalukuna District of Baubau City, Southeast 
Sulawesi” 

 
The major purpose of this study was to investigate the Islamic education 

values contained in the tradition of Pakandeana Ana Ana Maelu in Kokalukuna 
district of Baubau city, Southeast Sulawesi. Several research questions were asked in 
this study, namely: 1) How is the practice of Pakandeana Ana Ana Maelu in 
Kokalukuna district of Baubau city, Southeast Sulawesi? 2) What are the relevances 
of Islamic teachings to the tradition of Pakandeana Ana Ana Maelu? 3) What are the 
symbolic values found in the tradition of Pakandeana Ana Ana Maelu? 4) What are 
the Islamic values contained in the tradition of Pakandeana Ana Ana Maelu? 

The methodological approach used in this research was descriptive qualitative 
method. The main focus of this research was on the Islamic values contained in the 
tradition of Pakandeana Ana Ana Maelu. The data collection methods used in this 
study were observation, interview, and documentation. The researcher herself was 
considered to be the key instrument, while other supporting instruments were 
interview guideline, observation guideline, field notes, and voice recorder.  

The results of this research indicated that the tradition of pakandeana ana ana 
maelu consisted of numerous activities such as bathing the orhans, feeding, and 
taking care of them. These activities were considered to contain various Islamic 
values. To cite example, the bathing process aiming to purifiy is considered to 
contain worship values of cleanliness. In addition, love, sincerity, patience, and 
affection to orphans also contain decent moral values. Eventuallu, the value of faith 
could also be found from the practice of pakandeana ana ana maelu tradition. The 
expression of gratitude is clearly shown by the owners of the caremony where they 
expect to get the blessings from Allah swt. by glorifying the orphans. 

As an implication of this research, it is expected that by this research, the 
tradition of pakandeana ana ana maelu could bu preserved and maintained. 
Therefore, the tradition and culture are in line with the Islamic education values.  

Key words: Islamic education values, Pakandeana ana ana maelu tradition. 
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ABSTRAK 
 

Nama   : Haeria 
NIM   : 80200219007 
Konsentrasi  : Pendidikan Agama Islam 
Judul   : “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Pakandeana Ana Ana  

  Maelu di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Sulawesi Tenggara” 
 

Pokok pembahasan penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan Islam dalam 
tradisi pakandeana ana ana maelu di kecamatan Kokalukuna kota Baubau Sulawesi 
Tenggara, dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi 
pakandeana ana ana maelu di kecamatan Kokalukuna kota Baubau Sulawesi 
Tenggara?; 2) Bagaimana relevansi ajaran Islam dengan tradisi pakandeana ana ana 
maelu di kecamatan Kokalukuna kota Baubau Sulawesi Tenggara ?; 3) Bagaimana 
nilai-nilai simbol yang terdapat pada tradisi pakandeana ana ana maelu di kecamatan 
Kokalukuna kota Baubau Sulawesi Tenggara?; 4) Bagaimana nilai-nilai pendidikan 
Islam yang terkandung dalam tradisi pakandeana ana ana maelu di kecamatan 
Kokalukuna kota Baubau Sulawesi Tenggara. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun yang 
menjadi fokus penelitian yaitu nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam 
tradisi pakandeana ana ana maelu. Pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap, 
yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti bertindak 
sebagai instrumen kunci, adapun instrumen pendukungnya adalah pedoman 
wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan (field note), dan rekaman suara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pakandeana ana ana maelu yang 
dimulai dari kegiatan memandikan, menyuapi, dan menyantuni anak-anak yatim ini 
sarat dengan nilai-nilai Islam, yaitu memandikan yang bertujuan untuk mensucikan 
masuk dalam nilai ibadah, menyuapi anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang, 
keikhlasan dan kesabaran, masuk dalam nilai akhlak, dan nilai akidah atau nilai 
keimanan yang terkandung dalam tradisi pakandeana ana ana maelu ini merupakan 
ungkapan rasa syukur kepada Allah swt. oleh tuan rumah (pemilik hajatan) yang 
tujuannya adalah untuk mengharapkan ridha Allah dengan memuliakan anak-anak 
yatim tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha menggali nilai-nilai 
pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi pakandeana ana ana maelu, tradisi 
yang sarat dengan nilai-nilai Islam merupakan tradisi baik yang dapat terus 
dilestarikan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dan masukkan 
serta refensi bagi para peneliti khususnya yang mengkaji tentang nilai-nilai 
pendidikan Islam yang terkandung dalam setiap tradisi sebagai bentuk kearifan lokal 
budaya Nusantara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam memandang agama sebagai dasar operasional segala sesuatu, agama 

menjadi frame bagi setiap aktivitas yang bernuansa keislaman. Dengan agama, semua 

aktivitas kependidikan menjadi bermakna, mewarnai dasar lain, dan bernilai 

ubudiyyah. Inti ajaran agama adalah terbentuknya akhlak mulia yang bertumpu pada 

hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, dan antara manusia dengan 

manusia. Hal ini yang kemudian menjadi dasar religius dari agama, berkaitan dengan 

menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, serta memelihara moralitas manusia.1 

Nilai merupakan hakikat sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu pantas untuk 

dikejar oleh manusia. Nilai-nilai itu sendiri sesungguhnya berkaitan erat dengan 

kebaikan. Pendidikan nilai dalam ajaran Islam memiliki peranan penting dalam upaya 

mewujudkan insan kamil, tujuan pendidikan nilai yang merupakan tujuan pendidikan 

akhlak yaitu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, bukan hanya untuk 

mendapatkan harta, kekuasaan, kenikmatan, ataupun kebahagiaan hidup di dunia 

semata.2 

Tradisi merupakan manifestasi dari fitrah kemasyarakatan yang terdapat 

dalam diri manusia. Masyarakat adalah tempat manusia mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan kreativitas, gagasan, pemikiran, dan karya-karyanya. Masyarakat 

yang dikehendaki manusia yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, harmonis, 
 

1Abuddin Nata,  Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 76. 

2Ade Imelda Frimayanti, Implentasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam, Al 
Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 8, no. 11 (2017), h. 237.http://ejournal.radenintan.ac.id/ 
index.php/tadzkiyyah/article/view/2128/1612 (Diakses 13 Mei 2020). 
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aman, damai, tertib dan teratur, sehingga butuh pada nilai-nilai dan aturan yang 

berasal dari agama, dalam Islam aturan dan nilai tersebut bersumber dari Alquran dan 

hadis. 

Upacara tradisional merupakan salah satu wujud ekspresi manusia dalam 

rangka mengungkapkan kehendak atau pikirannya melalui upacara, sebab di 

dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. 

Melalui upacara juga akan dapat diketahui pandangan hidup masyarakat dan 

hubungan mereka dengan lingkungan sekitarnya. 

Koentjaraningrat, mengungkapkan bahwa sistem religi dan upacara 

keagamaan merupakan unsur kebudayaan universal yang paling sulit berubah dan 

paling sulit dipengaruhi kebudayaan lain. Adapun unsur-unsur yang membentuk 

budaya dan kearifan lokal yaitu: 1) manusia, 2) gagasan yang bernilai baik, 3) 

kebenaran yang telah mentradisi, dan 4) diakui oleh masyarakat. Keempat unsur 

tersebut dapat dipahami bahwa dalam budaya dan kearifan lokal, nilai agama tidak 

dapat terpisahkan. Gagasan yang bernilai baik kemudian menjadi kebenaran yang 

mentradisi dan diakui, merupakan prinsip dasar dari semua agama khususnya agama 

Islam. 

Nilai budaya menurut Koentjaraningrat sebenarnya merupakan kristalisasi 

dari lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, yakni (1) hakikat dari hidup 

manusia, (2) hakikat dari karya manusia, (3) hakikat dari kedudukan manusia dalam 

ruang dan waktu, (4) hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitar, dan (5) 

hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya. Apapun nilai yang ada pada diri 

seseorang atau sekelompok orang akan menentukan sosok mereka sebagai manusia 

berbudaya. 
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Kota Baubau yang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kesultanan 

Buton yang dahulu lebih dikenal dengan nama Wolio memiliki budaya dan tradisi 

panjang. Menurut J.W. Schoorl, kebudayaan Buton sangat menarik disebabkan 

adanya unsur-unsur budaya zaman pra-Hindu, kebudayaan Indonesia lama, unsur-

unsur dari zaman Hindu, dan unsur-unsur masa Islam.3   

Masyarakat Buton Sulawesi Tenggara, sejak dulu telah mempraktikkan 

sistem nilai dan falsafah hidup bhinci-bhinciki kuli yang mengajarkan setiap 

manusia dalam hidup bermasyarakat perlu melakukan “empat perilaku dasar” (sara 

pataanguna), yaitu, 1) saling menyayangi, 2) saling menghormati, 3) saling takut-

menakuti, dan 4) saling memelihara dengan sesamanya. Bhinci-bhinciki kuli dalam 

masyarakat Buton merupakan sebuah prinsip, prinsip ini jika di telusuri lebih jauh, 

ternyata merupakan bentuk akulturasi tradisi Buton dengan sufisme Islam. Bhinci-

bhinciki kuli merupakan manifestasi dari konsep manusia sempurna (insan kamil) 

dalam sufisme. Bhinci-bhinciki kuli juga merupakan manifestasi dari kandungan 

ajaran Rasulullah saw. tentang sufisme, yang diambil dari hadis “barang siapa 

mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya.” Dengan demikian bisa 

dikatakan bahwa pada budaya masyarakat Buton banyak menyerap nilai-nilai ajaran 

Islam. 

Pakandea ana ana maelu (memberi makan anak-anak yatim) yang 

merupakan salah satu tradisi masyarakat Buton ini bertujuan untuk memuliakan 

anak yatim piatu, tradisi tersebut oleh masyarakat Buton diambil dari nilai-nilai 

ajaran Islam yaitu bentuk perhatian kepada anak yatim. Sebagaimana firman Allah 

dalam QS. Al-Ma’un/107: 1-7. 

 
3A.S Tamrin, “Pengantar” dalam Kamaluddin Z dkk, Haroa dan Orang Buton (Kendari: 

Universitas Halu Oleo Press, 2019), h. vii.   
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Terjemahnya: 

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang 
menghardik anak yatim. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, 
Maka celakalah orang yang shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap 
shalatnya. Yang berbuat riya. Dan enggan memberikan bantuan.4 

Ayat tersebut menegaskan bahwa di antara sifat orang yang mendustakan 

agama adalah orang-orang yang tidak punya kasih sayang pada anak yatim dan 

orang miskin. Sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah kitab tafsir bahwa kata 

 yadu’u dalam surah Al-Ma’un bermakna “mendorong dengan keras”. Kata (يد عّ )

tersebut tidak selalu mengandung arti lahiriah atau dorongan secara fisik, melainkan 

hubungannya dengan tindakan menganiaya, mengganggu, dan menunjukkan sikap 

tidak bersahabat pada orang-orang lemah (anak yatim). Dalam ayat ini juga terdapat 

larangan untuk mengabaikan serta meninggalkan mereka. Sebagaiamana makna dari 

kalimat (يد عّ اليتيم) yadu’u al-yatῑm yang berarti mengabaikan anak yatim.5  

Sedangkan kata (اليتيم) al-yatῑm, berasal dari kata (يتم) yutm, mengandung 

makna kesendirian. Dari sinilah kata (الدرّّة اليتيمة) ad-durrah al-yatῑmah diartikan 

sebagai permata yang sangat indah dan memiliki nilai yang tidak ada bandingannya. 

Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan anak manusia yang belum dewasa dan 

telah ditinggal mati oleh ayahnya atau anak binatang yang induknya telah tiada. 

Seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya menjadikannya seseorang yang 

 
4Qur’an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/sura/107 (Diakses 1 Juli 2021).   

5M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, Juz’Amma, 
vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 645-646.  
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kehilangan pelindung, dalam hidup ini seolah ia sendirian tanpa pelindung, inilah 

yang menyebabkan seorang anak yang kehilangan ayah disebut yatim.6  

Muhammad al-Ghazali menulis tentang tafsir surah tersebut dalam kitab 

tafsirnya Nahw Tafsir Mawdhû’î lî Suwar al-Qur’ân al-Karîm. Al-Ghazali 

mengatakan bahwa muslim sejati adalah orang yang memiliki kepekaan terhadap 

derita saudaranya, jika melihat saudaranya mengalami kesulitan ia akan bergegas 

untuk memberinya bantuan. Muslim sejati adalah orang yang berusaha menguatkan 

saudaranya yang lemah, tidak merasa tenang melihat saudaranya yang kekurangan 

sehingga dicukupkan kebutuhannya, enggan melihat anak yatim tanpa perlindungan 

hingga ia merawat dan melindunginya. Kenyataannya sebagian dari orang-orang 

yang merasa beragama justru mengabaikan kewajiban sosialnya. Efeknya lahirlah 

ideologi-ideologi yang menganggap bahwa Tuhan dan akhirat itu tiada. Jika saja 

orang-orang beragama, terutama kaum muslimin bersungguh-sungguh 

mengamalkan ajaran agamanya, maka ideologi-ideologi yang menafikan 

keberadaan Tuhan tidak akan berkembang dan mungkin akan sirna, Sebab iman 

terdapat dalam sikap adil dan dermawan, sedangkan kesyirikan terdapat pada sikap 

kikir dan tirani.7 

Disinilah nilai-nilai Islam hadir untuk menunjukkan pentingnya mengasihi 

dan memuliakan anak yatim. Pada masyarakat Buton khususnya di kecamatan 

Kokalukuna, tradisi pakandeana ana ana maelu sudah lama hidup bahkan mengakar 

 
6M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran Juz’Amma, 

vol. 15, h. 646. 
7Muhammad al-Ghazali, Nahw Tafsir Mawdhû’î lî Suwar al-Qur’ân al-Karîm (Cet. VIII; 

Kairo: Dâr al Syurûq, 2005), h. 543. https://abualitya.wordpress.com/2012/10/25/beberapa-ajaran-
sosial-surat-al-maunkajian-tematik/ (Diakses 4 Februari 2021). 
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dalam bentuk tradisi yang dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan tanggal 10 

Muharram. 

Ajaran Islam merupakan suatu ajaran yang mengusung nilai-nilai kebajikan 

yang universal. Pertanyaan yang hadir kemudian, mungkinkah ajaran Islam memiliki 

keterkaitan dengan tradisi pakandeana ana-ana maelu yang merupakan tradisi 

masyarakat Buton? apakah pendidikan Islam yang menitik beratkan pada pendidikan 

karakter akan mendapatkan relevansinya dengan tradisi tersebut? 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Nilai merupakan suatu tolok ukur dalam menghukumi atau memilih suatu 

tindakan.8 Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang dianggap 

baik dan disepakati oleh manusia. Selanjutnya, al-Syaibani memaknai Pendidikan 

Islam sebagai suatu proses mengubah tingkah laku individu atau peserta didik, 

sehingga berdampak pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan lingkungan 

sekitarnya.9 Muhammad Fadhil al-Jamaly memaknai pendidikan sebagai upaya 

mengembangkan, mendorong, serta mengajak peserta didik hidup dinamis 

berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan hidup mulia, sehingga melalui proses ini 

diharapkan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurna.10 

 
8Khairon Rosyadi, Pendidikan Profetik (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 144.  

9Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis (Ciputat 
Press, 2002), h. 31.  

10Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, h. 31.  
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Sedangkan tradisi dimaknai dengan sesuatu yang terjadi secara sadar dan 

berulang-ulang dengan disengaja, atau dapat dikatakan bahwa tradisi merupakan 

sesuatu yang menjadi keputusan dan hasil pikiran banyak orang dan diterima oleh 

orang banyak.11 Selanjutnya, pakandeana ana ana maelu berarti memberi makan 

anak-anak yatim yang dilaksanakan setiap bulan Muharram tepatnya pada tanggal 10 

Muharram. tradisi ini telah ada di Buton sejak ratusan tahun lalu, kemudian oleh 

masyarakat kecamatan Kokalukuna kota Baubau tradisi ini masih terus dilestarikan 

hingga saat ini. 

Dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah 

sebuah sistem yang dilalui oleh peserta didik dalam rangka tercapainya pribadi insan 

kamil berdasarkan nilai-nilai mulia yang dicapai dalam kehidupan melalui proses 

mendidik dan melatih akal, jasmani, dan rohani manusia berlandaskan nilai-nilai 

Islam yang bersumber dari Alquran dan sunnah Rasulullah saw. 

Berdasarkan definisi di atas penulis menitikberatkan fokus penelitian ini pada 

nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi pakandeana ana ana maelu 

yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Kokalukuna kota Baubau Sulawesi 

Tenggara pada setiap tanggal 10 Muharram. Tradisi pakandeana ana ana maelu di 

dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan Islam seperti, ikhlas, dermawan, kasih 

sayang, tawadhu, dan tolong menolong, Penelitian ini juga berusaha menggali 

bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi pakandeana ana ana maelu pada masyarakat 

kecamatan Kokalukuna kota Baubau Sulawesi Tenggara. 

 

 
11Asep Saifuddin Chalim, Membumikan Aswaja, Pegangan Para Guru NU (Cet. I; Surabaya: 

Khalista, 2012), h. 178. 
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2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus yang akan penulis uraikan pada tesis ini dimulai dari 

penjelasan tentang nilai-nilai pendidikan Islam. Sebagaimana telah dibahas pada bab 

sebelumnya tentang nilai pendidikan Islam sebagai suatu standar atau ukuran tingkah 

laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam 

yang selayaknya dilaksanakan serta dipertahankan baik dalam kehidupan pribadi 

ataupun masyarakat. Pada hakikatnnya nilai-nilai Islam merupakan seperangkat 

prinsip hidup serta ajaran untuk manusia dalam menjalani kehidupannya di muka 

bumi. Masing-masing prinsip memiliki keterkaitan sehingga membentuk kesatuan 

utuh tak terpisahkan. Wujud nilai-nilai Islam inilah yang kemudian tertransformasi 

dalam kehidupan setiap manusia. 

Pakandeana ana ana maelu adalah tradisi memberi makan anak-anak yang 

telah ditinggal mati oleh orang tuanya (yatim piatu) atau anak yang telah ditinggal 

mati oleh ayahnya (yatim) meskipun ibunya masih hidup. Tradisi pakandeana ana 

ana maelu merupakan peringatan atas kehidupan Nabi Muhammad saw. yang 

menjadi yatim piatu sejak beliau masih kanak-kanak. Sedangkan riwayat lain 

menyatakan bahwa tradisi pakandeana ana ana maelu merupakan peringatan atas 

pembantaian cucu Nabi Muhammad saw., Husein di Karbala. Hal ini dilakukan untuk 

mengenang banyaknya anak-anak yang menjadi yatim pada peristiwa tersebut.12  

Menurut penulis jika dihubungkan dengan pelaksanaan pakandeana ana ana 

maelu yang diperingati setiap tanggal 10 Muharram oleh masyarakat kecamatan 

Kokalukuna kota Baubau ini, maka tradisi ini lebih dititikberatkan pada peringatan 

peristiwa tragedi karbala. 

 
12Kamaluddin Z, dkk, Haroa dan Orang Buton, h. 1-2. 
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Masyarakat Buton memperingati hari tersebut dengan memberi makan anak-

anak yatim. Tidak hanya diberi makan, anak-anak yatim ini juga diberi santunan, 

diberi gizi yang cukup, serta diberi tarbiyah tentang beragama yang baik dan benar. 

Menurut Kamaluddin Z, penting bagi mereka untuk diberi pendidikan, sebab jika 

anak-anak tersebut tidak diberi pendidikan, dikhawatirkan mereka kelak akan 

menjadi generasi yang tidak mandiri, tidak kuat secara fisik dan tidak mantap 

akhlaknya sehingga menjadi beban bagi masyarakat.13 Hal ini yang kemudian 

menjadi pertimbangan sehingga mendorong dan menginspirasi masyarakat Buton 

menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pakandeana ana ana maelu ‘memberi 

makan anak yatim’. Masyarakat Buton mengadopsi momentum tersebut untuk 

diaplikasikan dalam semangat kehidupan bermasyarakat di tanah Buton. 

Tradisi pakandeana ana ana maelu, tahap persiapannya dimulai sejak 1 

sampai dengan 10 Muharram, mula-mula punna gau (pemilik hajatan) mengutus 

beberapa orang untuk mengumpulkan informasi tentang berapa jumlah anak yatim 

yang terdapat di daerah tersebut, dimulai dari anak-anak yatim dari pihak keluarga, 

kerabat, dan tetangga. Setelah diketahui jumlahnya, selanjutnya punna gau 

memerintahkan beberapa orang untuk menyiapkan pakaian dan keperluan lainnya, 

jumlah anak yatim yang diundang pada acara tersebut biasanya berjumlah 40 orang. 

Kemudian pakaian dan perlengkapan akan disiapkan sejumlah anak yatim yang akan 

diundang, ritual yang dipimpin oleh seorang tetua adat atau biasa disebut lebe dengan 

didampingi beberapa orang wanita tua atau paruh baya (Bhisa) yang bertugas 

memandikan dan memberi makan para anak yatim piatu dalam prosesi tersebut.  

 
13Kamaluddin Z dkk, Haroa dan Orang Buton, h. 2.  
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Menurut penulis, nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi 

pakandeana ana ana maelu ini, seperti nilai ibadah yang dapat dilihat dari awal 

persiapan prosesi tersebut, diawali dengan memandikan anak-anak yatim dengan air 

suro atau air yang diambil dari goa yang kemudian air tersebut dicampur dengan 

empat jenis bunga, setelah dicampur, air suro kemudian disholat tahajud dan disholat 

hajatkan serta didoakan oleh lebe dengan niat agar anak-anak yatim tersebut diberi 

keberkahan oleh Allah swt. dalam kehidupan mereka. Sedangkan bagi yang 

menyelenggarakan hajatan ini meniatkan semoga dengan memberi makan anak-anak 

yatim sebagai tanda kesyukuran kepada Allah swt. atas limpahan rezeki dan harapan 

semoga kelak anak-anak yatim ini mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa 

yang akan datang. Nilai pendidikan akhlak dapat dilihat dari pemilik hajatan 

terpanggil untuk berbagi kepada sesama dengan menyantuni dan memberi makan 

anak-anak yatim yang hadir pada tradisi tersebut. Selanjutnya nilai ibadah terlihat 

pada prosesi memandikan anak-anak yatim yang tujuannya untuk menyucikan, 

dengan air yang telah didoakan. Pagi hari anak-anak yatim ini dimandikan dengan air 

yang telah dishalat dan didoakan tadi, kemudian disuapi satu persatu dengan penuh 

kasih sayang dan diusap rambutnya, terakhir anak-anak yatim ini diberi uang (pasali). 

Tabel 1: Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Nilai pendidikan Islam yang 

terkandung dalam tradisi 

pakandeana ana ana maelu 

di kecamatan Kokalukuna 

kota Baubau Sulawesi 

1) Pakandeana ana ana maelu merupakan 

tradisi memberi makan kepada anak-anak 

yatim oleh masyarakat Buton. 

2) Anak-anak yang mengikuti prosesi 

pakandeana ana ana maelu berumur 
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Tenggara. antara 4 sampai 15 tahun.  

3) Waktu pelaksanaan pakandeana ana ana 

maelu dimulai sejak masuknya bulan 

Muharram, yaitu tanggal 1 dan puncak 

acaranya pada tanggal 10 Muharram. 

4) Tempat pelaksanaan prosesi pakandeana 

ana ana maelu tersebut di rumah salah 

seorang warga yang memiliki kemampuan 

serta keinginan untuk menyelenggarakan 

acara tersebut. 

5) Prosesi pakandeana ana ana maelu di 

mulai dari memandikan (mensucikan) 

anak-anak yatim dengan menggunakan air 

yang telah disediakan, kemudian mereka 

dipakaikan pakaian baru (bagus), setelah 

itu keluarga yang hadir menyuapi anak-

anak tersebut dengan hidangan yang telah 

disediakan, dan sebagai penutup prosesi 

anak-anak tersebut diberi uang (pasali). 

Tradisi tersebut bertujuan untuk 

menumbuhkan sikap empati kepada anak-

anak yatim, dengan mendoakan dan 

membahagiakan mereka. 

  a. Sepasang anak laki-laki dan perempuan 
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sebagai simbol keberlangsungan generasi 

dan kesetaraan gender 

b. Isi talang (makanan) sebagai simbol 

kemakmuran 

c. Bunga dan air yang digunakan untuk 

mandi sebagai simbol untuk mensucikan 

diri. 

  a. Nilai aqidah 

b. Nilai ibadah 

c. Nilai akhlak 

- dermawan, 

- peduli 

- kasih sayang,  

- ikhlas,  

- tolong menolong,  

- sikap tawadhu 

- kesabaran 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pakandeana ana ana maelu di kecamatan 

Kokalukuna kota Baubau Sulawesi Tenggara?  
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2. Bagaimana relevansi ajaran Islam dengan tradisi pakandeana ana ana maelu 

di kecamatan Kokalukuna kota Baubau Sulawesi Tenggara 

3. Bagaimana nilai-nilai simbol yang terdapat pada tradisi Pakandeana ana ana 

maelu di kecamatan Kokalukuna kota Baubau Sulawesi Tenggara?  

4. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi 

Pakandeana ana ana maelu di kecamatan Kokalukuna kota Baubau Sulawesi 

Tenggara? 

D. Kajian Pustaka 

Adapun karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara 

lain: 

Wa Ode Rizka Fauzia Ali, dalam tesisnya yang berjudul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Tradisi Pedhole-Dhole Masyarakat Wolio 

Kecamatan Kokalukuna Baubau Buton Sulawesi Tenggara”. Tesis yang ditulis oleh 

Wa Ode Riska Fauzia Ali memiliki perbedaan pada bentuk tradisinya, sedangkan 

persamaannya terletak pada lokasi penelitian yaitu bertempat di kecamatan 

Kokalukuna, dan juga meneliti tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat 

pada sebuah tradisi yang ada di Buton. 14  

Nur Ali Subhan, dalam tesisnya yang berjudul, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

dalam Tradisi Kidungan Masyarakat Kedungbedan Kecamatan Kemangkon 

 
14Wa Ode Riska Fauzia Ali, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Tradisi 

Pedhole-Dhole Masyarakat Wolio Kecamatan Kokalukuna Baubau Buton Sulawesi Tenggara”, Tesis 
(Makassar: PPs. UIN Alauddin, 2019). 
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Kabupaten Purbalingga”.15 Letak perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya 

yang ditulis oleh Nur Ali Subhan adalah pada bentuk tradisi dan lokasi penelitian, 

sedangkan persamaannya terletak pada fokus penelitiannya yaitu nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi tersebut. 

Ainur Rizqiyah, dalam tesisnya yang berjudul, “Internalisasi Nilai-Nilai 

Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat Suku Osing melalui Tradisi Tumpeng 

Sewu di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”. penelitian ini 

dan penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rizqiyah memiliki titik fokus yang sama 

yaitu mencoba menggali nilai-nilai pendidikan Islam pada sebuah tradisi, adapun 

perbedaannya terletak pada bentuk tradisi dan lokasi penelitian. 

Syamsul Muqorrobin, dkk, dalam jurnalnya yang berjudul, “Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam dalam Tradisi Bubak Kawah di Desa Morosari Ponorogo” 

menyimpulkan bahwa tradisi Bubak Kawah merupakan tradisi yang dilaksanakan 

dalam sebuah perkawinan masyarakat jawa.16 Letak perbedaan penelitian ini dan 

penelitian sebelumnya yang oleh Syamsul Muqorrobin, dkk adalah pada bentuk 

tradisi dan lokasi penelitian, sedangkan persamaannya yaitu pada nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi tersebut. 

Hasan Baharun, dkk, menulis dalam jurnalnya yang berjudul, “Tradisi Ngejot: 

Sebuah Ekspresi Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama dengan 

Dakwah Bil Hal”, jurnal ini berfokus pada nilai-nilai Islam yang terdapat dalam 

 
15Nur Ali Subhan, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Kidungan Masyarakat Desa 

Kedungbedan Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga”. Tesis (Purwokerto: PPs. IAIN Purwokerto, 2020). 
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/7121/ (Diakses 1 Agustus 2020). 

16Syamsul Muqorrobin, dkk, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Bubak Kawah di 
Desa Morosari Ponorogo,” Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Al-Aufa, vol. 02 no. 01 (2020): h. 
53. http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/AL-AUFA/article/view/274/243 (Diakses, 17 Agustus 
2020). 
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tradisi ngejot.17 Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

pada nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi ngejot, dimana pada hari-

hari besar keagamaan, warga akan saling mengunjungi (bersilaturahmi) dengan 

membawakan makanan kepada tetangga khususnya yang berbeda agama. Sedangkan 

letak perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan bentuk tradisi yang diteliti.    

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan tradisi pakandeana ana ana maelu di 

kecamatan Kokalukuna kota Baubau Sulawesi Tenggara; 

b. Untuk menemukan relevansi ajaran Islam dengan tradisi pakandeana ana ana 

maelu di kecamatan Kokalukuna kota Baubau Sulawesi Tenggara; 

c. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai simbol yang terdapat dalam tradisi pakandeana 

ana ana maelu di kecamatan Kokalukuna kota Baubau Sulawesi Tenggara; 

d. Untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi pakandeana ana 

ana maelu di kecamatan Kokalukuna kota Baubau Sulawesi Tenggara. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

 
17Hasan Baharun, dkk,  “Tradisi Ngejot: Sebuah Ekspresi Keharmonisan dan Kerukunan antar 

Umat Beragama dengan Dakwah Bil Hal”, Jurnal Penelitian Fenomena 10, no. 1 (2018).  
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1) Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat 

memberi sumbangsih pengetahuan tentang budaya dalam tradisi lokal 

masyarakat Buton, khususnya di kecamatan Kokalukuna. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi dalam upaya 

memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal masyarakat Buton khususnya 

yang ada di kecamatan Kokalukuna.    

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang 

tradisi pakandeana ana ana maelu serta hubungannya dengan nilai-nilai 

pendidikan Islam. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam menjaga tradisi 

pakandeana ana ana maelu pada masyarakat Buton khususnya di kecamatan 

Kokalukuna. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat meluruskan pemahaman tentang bagaimana 

hubungan tradisi lokal pakandeana ana ana maelu dengan nilai-nilai 

pendidikan Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Nilai Pendidikan Islam 

1. Konsep Nilai 

Nilai dapat digambarkan sebagai kata benda dan kata kerja. Sebagai kata 

benda, nilai diwakili oleh sejumlah kata benda abstrak, seperti keadilan, kejujuran, 

kebaikan, dan kebenaran. Sedangkan nilai sebagai kata kerja dimaknai sebagai upaya 

menyadarkan diri dengan tujuan untuk mencapai nilai-nilai yang hendak dimiliki. 

Nilai sebagai kata benda banyak menjelaskan tentang klasifikasi dan kategorisasi 

nilai, sedang nilai sebagai kata kerja menjelaskan tentang proses perolehan nilai.1 

Tulisan ini akan membahas nilai dari sisi hubungannya dengan konsep nilai 

dalam Islam, dengan tujuan untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam 

ajaran Islam. 

Kata value berasal dari bahasa Inggris yang berarti “nilai”. Menurut Clyde, 

nilai adalah suatu standar yang waktunya bertahan lama. Sedangkan dalam arti umum 

nilai merupakan suatu standar yang mengendalikan atau mengatur setiap sistem 

tindakan. Nilai juga merupakan sebuah keutamaan (preference) tentang sesuatu yang 

disenangi baik hubungannya dengan sosial maupun dengan cita-cita serta usaha yang 

ingin dicapai.2 

 
1Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 

47.  

2Mohamad Mustari, Nilai Karakter: Refleksi Untuk Pendidikan Karakter (Yogyakarta: 
Laksbang Pressindo, 2011), h. 4. 
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Qiqi Yuliati dan Rusdiana mengutip dari Webster, bahwa nilai adalah “a 

principle, standart, or quality regarded as worthwhile or desirable” yang bermakna 

bahwa nilai merupakan sebuah prinsip, standar, atau kualitas yang dianggap 

bermanfaat dan sangat dibutuhkan. Nilai juga merupakan sesuatu  yang diyakini dan 

dipercayai seseorang maupun masyarakat, sebagai dasar untuk menentukan tindakan 

atau menilai sesuatu yang dianggapnya baik dan bermakna dalam kehidupannya.3 

Sedangkan Mohammad Ali dan Asrori dalam bukunya mendefinisikan nilai 

sebagai suatu tatanan yang menjadi pedoman bagi individu dalam menimbang guna 

menentukan alternativ dalam mengambil keputusan pada kondisis sosial tertentu.4 

Nilai merupakan sesuatu yang diyakini akan kebenarannya sehingga menciptakan 

suatu kepercayaan yang diyakini oleh sekelompok orang atau masyarakat, dan 

menjadi landasannya dalam melakukan tindakan, melakukan penilaian akan 

bermakna atau tidaknya suatu tindakan bagi kehidupannya. 

Ngalim Purwanto, mengemukakan bahwa nilai yang dimiliki oleh seseorang 

merupakan pengaruh dari adat istiadat, etika, kepercayaan serta agama yang 

yakininya. Hal inilah yang memengaruhi seseorang dalam bersikap, berpendapat, dan 

memandang sesuatu, yang pada akhirnya akan mencerminkan tindakan atau tingkah 

lakunya dalam menetapkan penilaian. 

H. M. Rasjidi, menyatakan bahwa fakta-fakta memengaruhi penilaian 

seseorang. Maksudnya bahwa penilaian seseorang bergantung dari fakta atau keadaan 

 
3Qiqi Yuliati Zakiyah dan Rusdiana, Pendidikan Nilai: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 146-147. 

4Mohammad Ali dan Asrori, Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: PT. 
Bumi Aksara, 2011), h. 134. 
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yang mungkin terjadi sehingga mempengaruhi penilaian, penilaian bisa berubah jika 

fakta berubah. 

Konsep tentang capaian nilai mesti dipahami secara kontekstual, sebab ia 

diambil dari sudut pandang kajian dan subjek kajiannya. Ketika capaian dipandang 

dari sudut moral individu, maka prosesnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

individu dan kehidupan sosial. Demikian pula jika kesadaran nilai dipandang dari sisi 

moral beragama, akan diperlukan di dalamnya kekuatan ikhtiar manusia dan 

kebenaran Ilahiah.5 Adanya nilai karena kebaikan yang ada pada nilai tersebut, sebab 

itulah orang mengutamakannya. Dengan kata lain, sesuatu menjadi bernilai karena 

manfaat dan kegunaannya dapat diperoleh dan digunakan untuk tujuan tertentu. 

Selanjutnya adanya nilai bukan hanya karena tujuannya baik sehingga ia dikatakan 

baik, melainkan karena kebaikan ada pada sesuatu itu.  

Qiqi Yuliati dalam Hery Noer Aly dan Munzier, mengemukakan bahwa 

baiknya nilai sesuatu tidak bergantung di luar sesuatu itu, akan tetapi kebaikan itu 

lahir dari karakteristik bawaan yang ada dalam diri sesuatu itu. Hery Noer Aly dan 

Munzier, juga membagi nilai dalam dua bentuk, yaitu nilai sebagai konsep, dalam 

artian memberi nilai atau timbangan (value), dan nilai sebagai proses penetapan 

hukum atau penilaian (to evaluate).6 Demikian pula dari segi aspeknya, nilai terbagi 

atas dua yaitu nilai dari aspek normatif dan nilai dari aspek operatif. Dari segi 

normatif, nilai menimbang tentang baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, 

diridhai atau tidak diridhai. Sedangkan dari aspek operatif nilai memuat lima kategori 

 
5Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, h. 46.  

6Qiqi Yuliati Zakiyah dan Rusdiana, Pendidikan Nilai: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, 
h. 145. 
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yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu wajib atau fardhu, sunah 

atau mustahab, mubah atau jaiz, makruh atau haram.7  

Aspek perolehan nilai ini jika dihubungkan dengan pendidikan Islam, maka 

nilai tersebut tidak terlepas dari sumber dan dasar Islam, yaitu Alquran dan hadis 

sebagai landasan dalil naqli. Segala yang terkandung dalam Alquran dan hadis 

mengandung nilai-nilai kebaikan, karena ia berasal dari Yang Maha Baik serta di 

dalamnya terdapat nilai-nilai agama yang baik, sedangkan hadis yang merupakan 

perkataan, tindakan, dan penetapan, dari sang utusan Tuhan (Rasul) yang 

kehadirannya sebagai suri tauladan bagi umat manusia, maka sepantasnya jika semua 

ucapan, perilaku dan tindakannya mengandung segala sesuatu yang bernilai baik. 

selain Alquran dan hadis, akal juga merupakan salah satu jalan perolehan nilai, sebab 

dengan akal orang berpikir untuk menemukan nilai baik dari setiap ilmu yang 

dipelajarinya. 

Dari berbagai uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa nilai merupakan 

suatu standar yang bersumber dari keyakinan, adat istiadat, etika, dan agama yang 

diyakini kebenarannya oleh individu atau masyarakat, kemudian dengan keyakinan 

tersebut menjadi landasan bagi individu dan masyarakat dalam menilai suatu 

tindakan, serta dalam berperilaku. 

2. Konsep Pendidikan Islam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

 
7Sembodo Ardi Widodo, Kajian Filosofis Pendidikan Barat dan Islam (Cet. III; Jakarta: 

Dimas Multima, 2008), h. 167. 
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untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

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

bangsa dan negara.8 M. J. Langeveld memaknai pendidikan sebagai upaya manusia 

dewasa dalam membimbing manusia lain menuju kedewasaan.9 Sedangkan Ahmad 

D. Marimba memaknai pendidikan sebagai membimbing atau memimpin secara sadar 

oleh pendidik guna mengembangkan jasmani dan rohani peserta didik agar terbentuk 

kepribadian yang utama.10  

Dalam makna luas pendidikan dipandang sebagai segala upaya yang 

dilakukan oleh generasi tua guna melimpahkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan 

serta skill yang dimilikinya kepada generasi muda, sebagai upaya hendak menyiapkan 

mereka sehingga mampu memenuhi fungsi hidupnya baik secara jasmani maupun 

rohani.11 Para ahli filsafat pendidikan memberi makna pendidikan merujuk pada 

pandangan terhadap manusia itu sendiri sebagai tujuan dari pendidikan, baik dari sisi 

hakikat, sifat, karakteristik, dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Memaknai 

pendidikan bergantung pada pandangan hidupnya, apakah manusia dipandang sebagai 

satu kesatuan badan jasmani, jiwa dan roh, atau jasmani dan rohani?, Apakah 

hakikatnya manusia dianggap memiliki kemampuan bawaan (innate) yang mampu 

menentukan sendiri perkembangannya dalam lingkungannya, ataukah lingkunganlah 

yang menentukan perkembangannya? Bagaimana kedudukan individu dalam 

 
8Farhan Rahmanda Putra, “Pendidikan Kewarganegaraan, Analisis UU No. 20 Tahun 2003, 

Sistem Pendidikan Nasional”, h. 1. https://www.researchgate.net/publication/337857578_UU_No_20
_Tahun_2003_Sistem_Pendidikan_Nasional_SISDIKNAS (Diakses 28 Juni 2021). 

9M. J. Langeveld, Op Weg Naar Wijsgering Denken, Terj. G. J. Claessen (Jakarta: Pustaka 
Sarjana, t.th), h. 11. 

10Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan (Bandung: al-Ma’arif, 1989), h. 20. 

11Yusuf Tayar, Ilmu Praktek Mengajar Metodik Khusus Pengajaran Agama (Bandung: PT. 
Alma’arif, 1985), h. 2. 
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masyarakat? Apakah tujuan hidup manusia? Apakah di dunia ini manusia hanya 

hidup sekali ataukah akan ada kehidupan lain setelahnya (akhirat)? Serta berbagai 

pertanyaan filosofis lainnya diajukan, yang kemudian akan menjadi dasar dari 

dirumuskannya berbagai pandangan tentang pendidikan dan tujuan dari pendidikan 

itu sendiri. 

Pada satu titik pendidikan memiliki satu persamaan, yaitu pendidikan dilihat 

sebagai suatu proses yang dilakukan secara sengaja oleh orang dewasa untuk 

mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan seseorang yang belum dewasa. Proses 

tersebut mengarahkan perkembangan seseorang kepada nilai sebagai jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan di atas. Dengan sebab ini maka kegiatan yang terjadi dalam 

proses pendidikan berlaku khusus bagi manusia bukan pada hewan.12 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya sadar 

dan terencana yang dilakukan oleh orang dewasa dalam rangka membimbing dan 

mengarahkan segala potensi yang dimiliki oleh orang yang belum dewasa agar segala 

potensinya teraktualisasi dengan baik sehingga membawa manfaat baik bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negaranya.  

Konsep pendidikan Islam pada hakikatnya mengarah pada makna dan tujuan 

pendidikan yang lebih tinggi sehingga mengarahkan manusia pada visi ideal dan 

menjauhkan manusia dari ketergelinciran serta penyimpangan. Pendidikan Islam 

dalam misinya sebagai pelayan kemanusiaan dalam mewujudkan kebahagiaan 

individu serta masyarakat. Hal ini mengandung artian bahwa Islam akan berhasil 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang telah lama digaungkan dan menjadi 

 
12Anwar Jasin, Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis (Jakarta: 

t.p. 1985), h. 2. 
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obsesi tokoh pendidikan barat.13 Konsep pendidikan Islam secara spesifik memiliki 

dua istilah yakni fadilah dan qimah. Fadilah berarti nilai yang bisa dipakai dan 

berkaitan dengan nilai moral. Sedangkan qimah adalah nilai yang lebih dipakai untuk 

menyatakan nilai dalam hal konteks ekonomi serta hal-hal yang berhubungan dengan 

benda materi.14 

Terdapat beberapa kajian tentang konsep pendidikan Islam diantaranya: 

a. Konsep pendidikan Islam tentang aktualisasi diri 

Islam telah menawarkan konsep pendidikan yang sesuai dengan kondisi seluruh 

umat manusia, baik kondisi sosial, psikologis, maupun kondisi lainnya yang mampu 

memenuhi tujuan aktualisasi diri manusia. 

b. Konsep pendidikan Islam tentang perkembangan 

Pendidikan Islam meletakkan segala sesuatu dalam posisi alamiah sehingga 

memandang segala aspek perkembangan sebagai sarana mewujudkan aspek ideal 

Islam itu sendiri berupa penghambaan dan ketaatan kepada Allah swt. yang 

aplikasinya dalam bentuk perbuatan adil serta syariat Allah pada perilaku kehidupan 

sehari-hari. 15 

Pendidikan Islam mencakup pemeliharaan seluruh aspek perkembangan, baik 

aspek material, spiritual, intelektual, perilaku sosial, dan apresiasi. Hal inilah yang 

menjadikan pendidikan Islam dikatakan memiliki tujuan yang tinggi sebab 

mengarahkan seluruh aspek perkembangan manusia pada arah kesempurnaan. 

 
13Muhammad Rusmin B, “Konsep dan Tujuan Pendidikan Islam” Jurnal VI, no. 1 (2017): h. 

73. 

14Ade Imelda Irmayanti, “Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam”, h. 
237. 

15Muhammad Rusmin B, “Konsep dan Tujan Pendidikan Islam”, h. 74-76.  
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Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam tidak sekedar proses 

transfer of knowledge atau transfer of training, akan tetapi lebih kepada pengaturan 

sistem di atas pondasi “iman” dan “amal saleh” dan sistem ini terkait langsung 

dengan Tuhan.16   

Muhammad S.A. Ibrahim berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah sebuah 

pendidikan yang memungkinkan seorang individu bisa meraih cita-cita sesuai dengan 

tuntunan Islam, sehingga hidupnya mengamalkan ajaran-ajaran Islam.17 Menurut 

Muhammad S.A. Ibrahim ada lima pokok hakikat pendidikan Islam yakni sebagai: 

a. Proses transformasi dan internalisasi di mana pendidikan Islam dilakukan secara 

berjenjang, bertahap, dan berkelanjutan sebagai upaya pemindahan, penanaman, 

pengarahan, pengajaran, serta pembimbingan yang dilakukan secara terencana, 

sistematis, serta terstruktur dengan menggunakan pola dan sistem tertentu; 

b. Ilmu pengetahuan serta nilai-nilai yang merupakan upaya yang dilakukan kepada 

pemberian, penghayatan, pengalaman ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai; 

c. Pendidikan diberikan kepada peserta didik yang mempunyai potensi rohani; 

d. Melalui penumbuhan serta pengembangan potensi fitrahnya yang merupakan tugas 

pendidikan Islam menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, serta menjaga 

potensi laten manusia agar ia tumbuh serta berkembang sesuai dengan tingkat 

kemampuan, minat, dan bakatnya; dan 

 
16Roihan Achwan, Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam versi Mursi, Jurnal Ilmu Pendidikan 

Islam 1 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991), h. 50. 
17Afiful Ikhwan, “Integrasi Pendidikan Islam”, Ta’allum 02, no. 2 (2014): h. 183.  
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e. Untuk mencapai keselarasan serta kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya 

yang merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan Islam yang merupakan 

terbentuknya insan kamil.18  

Sedangkan menurut Abdurrahman Shaleh tujuan pendidikan Islam dibagi 

menjadi empat macam, yakni sebagai berikut: 

a. Tujuan pendidikan jasmani 

b. Tujuan pendidikan rohani 

c. Tujuan pendidikan akal 

d. Tujuan pendidikan sosial. 

Menurut Ali Asraf tujuan pendidikan Islam adalah sebagai berikut: 

a. Mengembangkan wawasan spiritual yang bersifat mendalam serta 

mengembangkan pemahaman rasional mengenai Islam dalam konteks kehidupan 

modern; 

b. Membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan mengenai pengetahuan dan 

kebajikan, baik juga menyangkut pengetahuan praktis, kesejahteraan, lingkungan 

social, perkembangan social, serta pembangunan nasional; 

c. Mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam menghargai 

dan membenarkan superioritas komparatif kebudayaan serta peradaban Islam di 

atas kebudayaan lain; 

d. Memperbaiki hal yang bisa memicu emosi melalui pengalaman yang bersifat 

imajinatif, supaya kemampuan kreatif bisa berkembang dan bisa mengetahui 

fungsi untuk mengenali norma-norma Islam, baik yang benar maupun yang salah; 

 
18Afiful Ikhwan, “Integrasi Pendidikan Islam”, h. 183.  
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e. Membantu peserta didik yang sedang tumbuh dalam belajar berpikir secara logis 

serta membimbing cara berpikirnya dengan bertolok ukur pada hipotesis dan 

pengetahuan konsep-konsep ruang lingkup pengetahuan yang dituntut; dan 

f. Mengembangkan, menghaluskan, serta memperdalam kemampuan komunikasi 

melalui bahasa tulisan dan bahasa latin atau bahasa asing. 

Tugas pendidikan Islam senantiasa bersambung serta tidak terputus oleh 

waktu, sehingga dapat dibahasakan bahwa pendidikan Islam adalah life long 

education atau proses pendidikan Islam yang berjalan tanpa akhir. 

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hijr/15: 99. 

                   

Terjemahnya: 

Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal).19 

Dari ayat di atas, bisa disimpulkan bahwa manusia, khususnya umat Islam 

sudah menjadi tuntutan untuk senantiasa berada dalam ruang lingkup pendidikan 

Islam, sampai saat ajal menjemput. 

Ditinjau dari pendekatannya, maka tugas pendidikan Islam antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan merupakan potensi pengembangan; 

b. Pendidikan merupakan pewarisan budaya; 

c. Pendidikan merupakan interaksi antara potensi dan kebudayaan. 

Tugas pendidikan Islam pada intinya membantu peserta didik supaya 

bertaqwa kepada Allah swt. serta memiliki akhlakul karimah yang ruang lingkupnya 

yakni: 

 
19Qur’an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/sura/15 (Diakses 1 Juli 2021).  
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a. Kompetensi keimanan; 

b. Kompetensi keislaman; dan 

c. Kompetensi keihsanan.20 

Adapun kurikulum pendidikan Islam memiliki beberapa landasan atau prinsip, 

yakni sebagai berikut: 

a. Mengandung nilai kesatuan dasar terhadap persamaan nilai Islam pada setiap 

waktu dan tempat; 

b. Berisi nilai kesatuan kepentingan dalam pengembangan misi ajaran Islam; 

c. Mengandung materi yang bermuatan pengembangan spiritual, intelektual, dan 

jasmaniah. 

Abdurrahman al-Nahlawi menjelaskan bahwa ada beberapa ciri khas yang 

dimiliki kurikulum pendidikan Islam yakni sebagai berikut: 

a. Sistem dan perkembangan kurikulum sebanding dengan fitrah manusia; 

b. Pendidikan diarahkan pada pencapaian target akhir peserta didik dengan ikhlas 

serta taat beribadah pada Allah swt.; 

c. Memerhatikan periodesasi terhadap perkembangan peserta didik, tipologi, sifat, 

serta gender; 

d. Memelihara setiap kebutuhan yang bersifat nyata dalam kebutuhan masyarakat 

sehingga konstan berpegang pada jiwa serta cita-cita ideal dalam Islam; 

e. Tidak menciptakan pertentangan yang menimbulkan arti yang bersifat umum; 

f. Dapat terlaksana sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada; 

 
20Afiful Ikhwan, “Integrasi Pendidikan Islam”, h. 184.   
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g. Bersifat luwes supaya bisa disesuaikan dengan kondisi serta situasi dalam suatu 

tempat, juga paling penting mengingat faktor peradaban individu yang berkaitan 

dengan minat, bakat, serta kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik; 

h. Bersifat efektif dalam menyampaikan serta menggugah perangkat nilai edukatif 

yang membuahkan tingkah laku positif; 

i. Memerhatikan perkembangan anak didik atau perasaan keagamaan serta 

pertumbuhan bahasa; 

j. Memerhatikan tingkah laku amaliah Islamiah.21  

Sedangkan menurut al-Syaibani bahwa prinsip yang dimiliki kurikulum dalam 

pendidikan Islam adalah sebagai berikut: 

a. Pertautan yang bersifat sempurna antara ajaran dan jiwa agama; 

b. Pendidikan yang bersifat universal, di mana meliputi segala aspek yang dimiliki 

oleh peserta didik; 

c. Memerhatikan aspek keseimbangan antara spiritual dan material; 

d. Pendidikan yang berkaitan dengan minat dan bakat serta kemampuan yang 

dimiliki oleh anak didik serta kondisi lingkungan sosialnya; 

e. Pemeliharaan terhadap perbedaan diri peserta didik, alam sekitar, serta 

masyarakat; 

f. Pendidikan berdasarkan prinsip perkembangan dan perubahan kurikulum dengan 

tujuan progresifitas supaya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial; dan 

g. Pertautan yang dimiliki antara mata pelajaran, pengalaman, serta aktivitas  yang 

terkandung dalam sebuah kurikulum.22 

 
21Abdurrahman al Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, (terj.) Herry Noer 

Ali, judul asli Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asalibuha, (Damsyik: Darul Fikr, 1995), h. 273.    
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Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa pendidikan Islam semata-mata 

membimbing peserta didik belajar tentang ajaran-ajaran Islam tetapi tetap 

memerhatikan perkembangan dan kondisi peserta didik, baik perkembangan dirinya 

maupun sekitarnya, semuanya bertujuan untuk pencapaian realisasi ajaran Islam 

tersebut. 

3. Unsur-Unsur Nilai Pendidikan Islam 

Nilai-nilai pendidikan Islam berarti nilai-nilai yang terkandung dalam agama 

dan ajaran Islam, dengan tujuan berusaha memelihara fitrah serta kodrat sebagai 

sebagai khalifah yang diciptakan di muka bumi, serta sebagai sumber daya manusia 

yang mempunyai derajat dengan kepribadian yang seutuhnya atau disebut dengan 

insan kamil sesuai dengan norma Islam atau bisa dibahasakan dengan terbentuknya 

kepribadian muslim.23 

Di dalam Islam secara kompleks menyatakan bahwa setiap nilai yang ada di 

dunia ini memiliki nilai-nilai yang sudah dianugerahkan Allah swt., yang pada 

akhirnya menentukan apakah nilai itu akan tetap memiliki nilai atau tidak, tergantung 

kepada manusia sebagai khalifah dan mua’bbid. Hal ini didasarkan karena manusia 

sebagai subjek di dunia, sehingga dengan kata lain nilai harus mengacu pada etika. 

Adapun jika dicermati dengan baik dalam Alquran maka manusia diciptakan dimuka 

 
22Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam (Falsafatut Tarbiyah 

Al-Islamiyah), alih bahasa: Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 520-522.  

23Duwi Fitrianasari, “Internaliasasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Mithoni di 
Desa Brani Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap”, Skripsi (Purwokerto: Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, 2016).  



 
 

30 
 

bumi akan bernilai jika melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai hamba Allah 

yang harus selalu patuh dan taat pada-Nya, atau menjadi hamba yang beretika.24 

Segala sesuatu yang diciptakan Allah swt. memiliki nilai yang baik dan mulia, 

serta memiliki manfaat yang besar bagi manusia. Tidak ada satupun yang diciptakan 

oleh Allah swt. di dunia ini tidak memiliki manfaat dan tujuan, sebagaimana firman 

Allah swt. dalam QS. Al-Imran/3:191: 

                                 

                             

        
Terjemahnya: 

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 
dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan 
ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa 
neraka.”25 

Dari ayat di atas, Allah swt. menegaskan bahwa kita harus menjadi orang 

yang baik sehingga mampu menjalankan amar makruf nahi mungkar atau saling 

memperingatkan untuk melakukan kebaikan dan saling melarang untuk melakukan 

kejahatan. 
Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Imran/3:101: 

                         

                      
 

 

 
24Ade Imelda Irmayanti, “Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam”, 

Al-Tadzkiyyah 8, no. 11 (2017): h. 234-235.  

25Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi 
Indonesia, 2011), h. 96. 
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Terjemahnya: 

“Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, Padahal ayat-ayat Allah 
dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu? 
Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, Maka 
Sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.”26 

Muhmidayeli menjelasakan ayat di atas bahwa agar bisa menjadi manusia 

yang sebaik-baiknya, maka jalan satu-satunya yang harus dilakukan adalah 

melaksanakan amar makruf nahi mungkar serta paling esensial beriman kepada Allah 

swt. Adapun nilai-nilai pada ayat di atas yakni nilai yang menyuruh untuk melakukan 

hal yang baik di mana yang bisa dilakukan oleh manusia di dunia ini. Ayat tersebut 

juga mengandung dua makna yakni iman dan amal shaleh. Iman berarti keyakinan 

terhadap adanya Allah swt. yang Maha Kuasa dan pemilik segala yang ada di dunia 

ini, sedangkan amal sholeh berarti melakukan hal yang baik dan menyeruh orang 

untuk melakukan kebaikan dan sebaliknya pula untuk melarang orang lain melakukan 

kejahatan. Dalam hal ini jika keduanya bisa dilakukan oleh manusia maka manusia 

tersebut bisa dikatakan bertauhid.27 

Manusia yang bertauhid seperti dibahasakan sebelumnya disebut dengan insan 

kamil atau manusia sempurna atau manusia paripurna. Sehingga semakin tinggi nilai 

iman dan nilai amal sholeh seseorang maka akan semakin tinggi derajatnya dan mulia 

di sisi Allah swt. Bagi Allah swt. menunaikan sebuah kebaikan berarti seorang hamba 

tersebut melakukan amal shaleh, meskipun kecil bahkan sampai dikatakan dalam 

surah Al-Zalzalah meski perbuatan sebesar dzarrah pun akan tetap dihitung. 

Dalam Q.S. Al-Zalzalah/99:1-7 Allah swt. berfirman: 

 
26Qur’an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/sura/3 (Diakses 1 Juli 2021). 

27Ade Imelda Irmayanti, “Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam”, h. 
235.  
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Terjemahnya: 

“Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), Dan bumi 
telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya, Dan manusia 
bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?", Pada hari itu bumi 
menceritakan beritanya, Karena Sesungguhnya Tuhanmu telah 
memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. Pada hari itu manusia ke 
luar dari kuburnya dalam Keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan 
kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barangsiapa yang mengerjakan 
kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”28 

Nilai dalam Islam berkaitan dengan nilai pendidikan Islam karena pada 

esensinya pendidikan dalam Islam mengarahkan seorang hamba dalam hal ini peserta 

didik untuk beriman kepada Allah swt. serta melakukan amal shaleh. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa hakikat dalam pendidikan Islam tidak lain adalah supaya bisa 

menjadi bermanfaat bagi orang lain dan mendapatkan ridha Allah swt. Penempatan 

posisi paling tinggi adalah dari Allah swt. yang dalam paham ini juga dianut oleh 

kaum idealis, di mana nilai spiritual lebih tinggi dibandingkan dengan nilai material. 

Kaum idealis berpendapat bahwa nilai spiritual memiliki nilai yang paling tinggi 

karena menurut mereka nilai tersebut akan membantu dalam merealisasikan pada 

pencapaian nilai yang paling tinggi serta menyatukan nilai spiritual. Dalam hal ini 

landasan dalam pendidikan Islam mengakui bahwa landasan utama dari kebaikan 

nilai berasal dari Allah swt. pencipta alam semesta.  

 
28Qur’an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/sura/99 (Diakses 1 Juli 2021).  
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Berbicara mengenai nilai pendidikan Islam berarti berbicara mengenai hakikat 

nilai. Pendidikan Islam mempunyai proses, serta bertujuan terhadap pendidikan 

agama Islam tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa hakikat pendidikan agama 

Islam memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan Islam. Achmadi 

menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam merupakan usaha yang dilakukan untuk 

memelihara fitrah manusia dan sumber daya manusia atau insani yang memiliki 

tujuan untuk memelihara fitrah manusia yang sesuai dengan norma Islam. Menurut 

Zakiah Darajat, hakikat pendidikan agama Islam adalah membentuk kepribadian 

seorang muslim menjadi manusia atau insan kamil. Adapun nilai-nilai pendidikan 

agama Islam berlandaskan nilai-nilai dalam ajaran Islam, yakni Alquran dan hadis.29 

Pendidikan dalam agama Islam merupakan sebuah kegiatan yang bersifat 

mulia karena mengandung nilai-nilai kebaikan dan kebajikan bagi manusia itu 

sendiri, sehingga aktifitas tersebut dapat menjadikan manusia sebagai manusia atau 

makhluk yang mempunyai moral, sehingga bisa menjalankan fungsinya sebagai 

muabbid, khalifa fil ardh, atau ‘immarah fil ardh. Adapun pokok-pokok bahasan 

dalam pendidikan agama Islam, yaitu nilai-nilai moral keagamaan yang menjadi salah 

satu bagian integral untuk setiap gerakan kependidikan yang tersusun secara 

struktural-formal yang tidak hanya tercantum dalam tujuan institusional pendidikan 

saja, tetapi juga terjalin erat dengan setiap denyut nadi dalam aktifitas pendidikan 

tersebut.30 

 
29Ade Imelda Irmayanti, “Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam”, h. 

237. 

30Ade Imelda Irmayanti, “Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam”, h. 
238.  
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Qiqi Yuliati dan Rusdiana, dalam Haironi, yang dikutip dari Zakiah Darajat, 

mengemukakan tentang nilai pendidikan Islam, menurutnya dalam pendidikan Islam 

terdapat nilai-nilai esensial yaitu nilai yang mengajarkan akan adanya kehidupan lain 

setelah kehidupan dunia ini dan untuk memperolehnya adalah melalui jalan yang 

diajarkan oleh agama, jalan agama tersebut yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan Tuhannya dan manusia dengan sesamanya.31 Moral atau akhlak adalah nilai-

nilai serta norma-norma yang menjadi  pegangan individu dalam mengatur tingkah 

lakunya. Moral berkaitan dengan kegiatan manusia yang berpendapat bahwa perilaku 

manusia, baik itu perilaku baik atau perilaku buruk, perilaku benar atau perilaku 

salah, perilaku tepat atau perilaku tidak tepat, atau menyangkut bagaimana cara 

seorang individu dalam bertingkah laku dalam hubungan dengan individu lainnya.32 

Nilai pendidikan dalam konteks Islam terbagi menjadi dua yakni nilai tetap 

dan nilai tidak tetap. Nilai yang bersifat tetap disebut juga dengan nilai wajib yang 

entitasnya sudah disepakati oleh seseorang dan jelas, sehingga bisa disebut juga 

dengan nilai mutlaq. Adapun nilai kedua yakni nilai tidak tetap yang bersifat fleksibel 

dan merupakan nilai yang lahir dari dinamika masyarakat, sehingga disebut juga 

dengan nilai muqayyad. 

Nilai sesungguhnya bisa timbul dengan sendirinya di mana ia merujuk pada 

diri seseorang, pada skala sikap yang menerima atau menolak individu atau kelompok 

pada sebuah realitas hubungan subjek atau objek yang pada prosesnya tidak bisa 

lepas dari sebuah ilmu pengetahuan serta wawasan yang merupakan subjek penentu 

 
31Qiqi Yuliati Zakiyah dan A. Rusdiana, Pendidikan Nilai: Kajian Teori dan Praktik di 

Sekolah, h. 143.  

32Ade Imelda Irmayanti, “Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam”, h. 
238. 
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sebuah nilai. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai bisa berubah-ubah dan dapat 

berkembang sesuai dengan kecenderungan serta sikap-sikap mental individu di dalam 

masyarakat. Hal tersebut berkaitan erat dengan upaya pendidikan sebagai wadah 

perubahan serta perbaikan perilaku seorang individu yang bisa menetapkan sikap 

seorang dalam lingkungan hidupnya di masyarakat. Pada dasarnya nilai tersebut, 

tidak berkembang dalam dunia pengalaman tetapi berkembang pada dunia 

masyarakat.33 

Selain itu, pendidikan agama Islam merupakan syarat salah satunya dalam 

nilai-nilai ke-Islaman. Nilai-nilai ke-Islaman tersebut merupakan nilai yang bersifat 

luas, kaffah, sempurna, atau menyeluruh, di mana menjadikan manusia sebagai insan 

kamil sebagaimana yang dibahasakan sebelumnya. Tujuan utama nilai pendidikan 

dalam agama Islam adalah sangat mengutamakan serta menjunjung tinggi 

perealisasian nilai-nilai ke-Islaman dalam kehidupan sehari-hari.34 

Adapun nilai pendidikan Islam memuat unsur-unsur berikut: 

a. Nilai Akidah 

Akidah berhubungan dengan dimensi ideologi atau keyakinan dalam Islam. 

Nilai akidah memuat konsep tentang keimanan manusia terhadap Allah swt., 

sehingga setiap laku dan perbuatannya berlandaskan pada konsep tersebut. Rukun 

iman merupakan hasil penjabaran dari akidah Islam yang di dalamnya juga terdapat 

cabang seperti tauhid uluhiyyah. Dalam Islam, akidah merupakan keyakinan dalam 

hati akan adanya Allah swt. sebagai Tuhan yang wajib disembah, adapun keyakinan 

 
33Ade Imelda Irmayanti, “Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam”, h. 

238. 

34Ade Imelda Irmayanti, “Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam”, h. 
238. 
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melalui lisan dengan mengucap dua kalimat syahadat, sedangkan dengan perbuatan 

adalah dengan melakukan amal saleh, sehingga akidah bukan hanya sekedar 

keyakinan hati, melainkan juga sebagai acuan dalam berperilaku yang pada akhirnya 

melahirkan amal saleh. 

Pendidikan Islam sangat memperhatikan nilai akidah oleh karena nilai akidah 

merupakan dasar sehingga dalam pengaplikasian dan penghayatan ajaran-ajaran 

Islam, sehingga tidak salah jika nilai akidah banyak mewarnai penghambaan 

seseorang kepada Allah swt. secara konsisten. Dalam ajaran Islam, akidah tidak 

cukup hanya menyatakan percaya kepada Allah, akan tetapi tidak percaya akan 

kekuasaan dan keagungan-Nya. Kepercayaan kepada Allah tidak akan bermakna jika 

aturannya tidak dilaksanakan, sebab agama bukan sekedar kepercaayaan (belief), 

melainkan juga iman (belief) dan amal saleh (good action). Iman  mengisi hati, 

ucapan mengisi lidah, dan perbuatan mengisi gerak hidup. Nabi Muhammad saw. 

diutus bukan sekedar mengajarkan akidah, melainkan juga mengajarkan jalan mana 

yang harus ditempuh dalam hidup, dalam artian menjalankan segala perintah dan 

menjauhi segala larangan-Nya. Memaknai akidah dapat dipahami sebagai sebuah 

konsep keimanan manusia bahwa semua perilaku dan perbuatannya harus bersumber 

pada ajaran Islam, yang dijabarkan dalam rukun iman dan uluhiyyah atau 

menjauhkan diri dari perbuatan syirik. 

Aspek pengajaran akidah (tauhid) dalam pendidikan Islam pada dasarnya 

merupakan proses pemenuhan fitrah bertauhid yang merupakan unsur hakiki yang 

melekat pada diri manusia sejak penciptaannya. Ketika berada di alam malakut, 

manusia telah mengikrarkan ketauhidannya itu, sebagaimana firman Allah swt. dalam 

QS. al-A’raf/7: 172: 
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Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka 
(seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul 
(Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian 
itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani 
Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".35 

Pendidikan Islam pada akhirnya ditujukan untuk menjaga serta 

mengaktualisasikan potensi ketauhidan manusia melalui berbagai upaya edukatif 

yang sejalan dengan misi Islam. 

b. Nilai Ibadah 

Ibadah bermakna taat, tunduk, patuh, doa. Ketaatan dan kepatuhan terhadap 

apa yang perintahkan oleh Allah swt., serta menjauhi segala yang dilarang-Nya. 

Ibadah yang dimaksud adalah pengabdian dalam bentuk ritual sebagaiamana yang 

telah diperintahkan serta diajarkan dalam Alquran dan sunnah. Manfaat ibadah ini 

selain untuk kehidupan duniawi, juga sebagai bukti dari kepatuhan manusia terhadap 

perintah Allah swt. Muatan ibadah dalam pendidikan Islam diorientasikan kepada 

manusia, sejauhmana manusia mampu memenuhi hal-hal sebagai berikut: Pertama, 

menjaga hubungan dengan Allah swt. Kedua, menjaga hubungan dengan sesama 

makhluk. Ketiga, mampu menjaga serta tidak menyerahkan dirinya sendiri kepada 

selain-Nya. Pada akhirnya semua ini harus dilakoni dalam kehidupan.36 Ibadah juga   

 
35Qur’an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/sura/7 (Diakses 1 Juli 2021)  
36Zulkarnaen, Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam: Manajemen Berorientasi Link and 

Match (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 28.  
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merupakan wujud dari keimanan, sehingga ia tidak dapat dipisahkan dari keimanan, 

kuat lemahnya ibadah seorang hamba dapat dilihat dari kualitas keimanannya. Ibadah 

adalah bentuk penghambaan, di dalam ibadah terdapat aturan dan hukum yang telah 

ditetapkan oleh Allah swt. dengan demikian seorang hamba dalam perjalanan 

hidupnya harus melaksanakan perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Dalam 

ibadah terdapat nilai ketaatan dan kepatuhan, sebab ibadah merupakan wujud dari 

keberimanan seorang hamba pada Tuhan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspek ibadah dapat digunakan 

sebagai alat bagi manusia dalam rangka perbaikan diri, baik dari sisi akhlak guna 

mendekatkan diri kepada Allah swt. atau biasa disebut dengan ibadah dalam dimensi 

vertikal, horizontal dan internal, sebagaimana yang diungkapkan di atas. Ibadah 

dalam konteks pendidikan tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan pribadi, 

namun juga diarahkan pada tanggung jawab sosial. 

c. Nilai akhlak 

Kata akhlak secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang 

berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.37 Dalam kamus bahasa 

Indonesia akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan.38 Akhlak adalah ilmu yang 

berbicara tentang baik-buruk, menjelaskan apa dan bagaimana sebaiknya yang 

dilakukan diantara sesama manusia, serta menjelaskan tujuan manusia dalam 

melakukan perbuatan tersebut. 39 Akhlak kemudian menjadi masalah yang penting 

 
37Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: t.p. 1984), 

h. 393.  
38Ebta Setiawan, “KBBI Online versi 2.8” https://kbbi.web.id/dermawan (Diakses 23 Oktober 

2021).  
39Syamsul Muqorrobin, dkk, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Bubak Kawah di 

Desa Morosari Ponorogo”, Al-Aufa: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman 2, h. 42.  
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dalam perjalan hidup manusia, sebab akhlak memberi norma-norma yang menjadi 

batasan baik dan buruk, pada akhirnya hal ini menentukan kualitas hidup manusia. 

Dalam akhlak Islam, norma baik dan buruk ditentukan oleh Alquran dan hadis, 

karenanya Islam tidak merekomendasikan kebebasan manusia untuk menentukan 

norma-norma akhlak secara otonom. Islam menegaskan bahwa senantiasa mengajak 

manusia mengikuti yang baik dan menjauhi yang buruk. Dengan demikian hati dapat 

menjadi ukuran baik dan buruk pribadi seseorang. 

Menurut Omar Muhammad al-Taomy al-Syaibany, pentingnya akhlak tidak 

terbatas pada perseorangan saja melainkan juga penting bagi masyarakat, umat, dan 

kemanusiaan seluruhnya. Akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan 

etika, etika dibatasi dengan sopan santun antar sesama manusia dan tingkah laku 

lahiriah. Sedangkan akhlak lebih luas karena tidak hanya mencakup ukuran lahiriah 

saja melainkan juga berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran, serta mencakup 

akhlak kepada Allah dan kepada sesama makhluk, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, 

dan benda-benda yang tak bernyawa.40 

Dalam ajaran Islam kita mengetahui pembagian dimensi kehidupan manusia, 

yaitu dimensi tauhid, dimensi ibadah (syariah), dan dimensi akhlak. Namun secara 

garis besar Islam lebih menonjol dalam wujud nilai akhlak. Sebagaimana yang 

dikutip Hasan Langgulung dari Abdullah Darraz tentang pembagian nilai akhlak yang 

terdiri dari lima jenis yaitu: 

1) Nilai-nilai akhlak perseorangan 

2) Nilai-nilai akhlak keluarga 

3) Nilai-nilai akhlak sosial 

 
40M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 2000), h. 261. 
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4) Nilai-nilai akhlak bernegara 

5) Nilai-nilai akhlak agama. 

Berdasarkan kajian penelitian ini, maka nilai akhlak dapat berwujud dalam 

bentuk sifat dan kepribadian yang luhur seperti nilai ikhlas, tolong menolong, 

tawadhu, dermawan, dan kasih sayang. 

a. Ikhlas 

Ikhlas secara etimologi mengandung makna bersih, jernih, murni tidak 

bercampur.41 Sedangkan secara terminologi ikhlas berarti beramal semata-mata 

mengharap ridho Allah swt. Ikhlas juga dapat diukur kadar tinggi rendahnya 

berdasarkan kadar murninya. Ikhlas yang tinggi apabila manusia mampu 

melaksanakan amal yang sama beratnya dengan kadar keikhlasan itu sendiri, baik 

dilihat ataupun tidak dilihat orang lain. Dan serendah-rendah ikhlas adalah 

melaksanakan amal agar dilihat oleh orang lain (riya).42 

Dalam dunia pendidikan terdapat kode etik yang menekankan agar pendidik 

dituntut untuk senantiasa menanamkan sifat ikhlas kepada para peserta didik.43 Meski 

tidak mudah mengajarkan keikhlasan sebagaimana memberi kesadaran akan 

pentingnya iman dan tauhid yang merupakan nilai esensial, sebab nilainya 

berhubungan dengan hal-hal yang abstrak dan manfaatnya akan dirasakan dimasa 

yang akan datang. Achmadi berpendapat perlu adanya penekanan penyadaran 

terhadap nilai tersebut kepada peserta didik, sebab manusia butuh terhadap nilai 

tersebut dalam rangka peningkatan kualitas spiritual.44 Mengajarkan keikhlasan 
 

41Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: t.p. 1984), 
h. 388.  

42Muhammad Hasbi al-shiddieqy, al- Islam I (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1998), h. 453.  

43Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 99. 

44Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt.), h. 124.  
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kepada peserta didik dimulai dari bagaimana keikhlasan seorang pendidik dalam 

menjalankan aktivitasnya yang tidak menuntut hal di luar kewajibannya, sehingga 

tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembinaan terwujud. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ikhlas berarti melakukan 

suatu perbuatan yang dinilai baik semata-mata karena mengharapkan ridha Allah swt. 

b. Tawadhu  

Tawadhu mengandung makna rendah hati, lawan dari sombong atau takabur. 

Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya lebih dari orang lain, sementara 

orang yang sombong menilai dirinya secara berlebihan. Sikap tawadhu merupakan 

sifat mulia yang lahir dari kesadaran dan kemahakuasaan Allah kepada seluruh 

hambaNya. Manusia adalah makhluk lemah yang tidak berdaya di hadapan Allah swt. 

orang tawadhu akan menyadari bahwa segala yang dimilikinya, baik rupa, ilmu, harta 

kekayaan maupun pangkat dan kedudukan semua adalah karunia dari Allah swt. 

Kesadaran akan pentingnya sifat tawadhu akan melahirkan sifat dan perilaku rendah 

hati serta menghilangkan sifat sombong yang dapat menggiring seseorang  jatuh ke 

derajat yang paling rendah serta hina, baik di mata manusia maupun di mata Tuhan. 

Menjadi orang yang tidak congkak, tidak sombong, tidak angkuh dan pongah. Tidak 

membangga-banggakan diri karena memiliki keturunan yang baik, berpangkat, 

berpengetahuan tinggi, berharta banyak dan pandai. Tawadhunya orang berilmu 

adalah ilmunya jadi bertambah sebab dia tidak merasa rendah karena bertanya atau 

mengambil manfaat dari orang yang kedudukannya lebih rendah serta tidak enggan 

untuk menerima kebaikan dari siapa saja. 

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa tawadhu merupakan 

perilaku rendah hati seseorang kepada sesamanya. 
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c. Dermawan 

Kata dermawan berasal dari kata “derma” yang bermakna pemberian (kepada 

yatim piatu, fakir miskin, dhuafa, dan sebagainya) berdasarkan kemurahan hati. 

Makna lain dari kata “derma” adalah bantuan harta, dengan demikian orang yang 

sering menyumbangkan hartanya disebut dermawan.45 Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) dermawan bermakna pemurah hati, orang yang suka berderma 

(beramal, bersedekah).46 Dermawan juga dimaknai dengan kebaikan hati terhadap 

sesama manusia, sedangkan kedermawanan bermakna kemurahan hati.47 Dalam 

bahasa Arab “memberi” berasal dari kata “karam”, sedangkan orang yang mudah 

memberi disebut “karim” yang mengandung makna dermawan.48 Al-karam adalah 

kecenderungan seseorang untuk menginfakkan harta yang dimilikinya pada hal-hal 

yang mulia dan bermanfaat.49 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dermawan 

berarti kebaikan hati seseorang dalam rangka membantu sesamanya.  

d. Kasih sayang 

Kasih sayang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdiri dari kata 

“kasih” dan “sayang”, kasih bermakna perasaan sayang (cinta, suka kepada), dan kata 

 
45Sholihin, Kedermawanan (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), h. 2. 

46Ebta Setiawan, “KBBI Online versi 2.8” https://kbbi.web.id/dermawan (Diakses 22 
September 2021).  

47Ahmad Muhid, “Antara Kemiskinan dan Kedermawanan dalam Kisah Pak Doblang serta 
Keteguhan dan Perjuangan dalam Puisi Paman Doblang: pendekatan Reader Response” Jurnal 
Culture, vol. 6, no. 1, 2019, hal. 133. https://www.unaki.ac.id/ejournal/index.php/jurnal-
culture/article/view/200 (Diakses, 26 September 2021).   

48Wahid Ahmadi, Risalah Akhlak: Panduan Perilaku Modern (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 
136. 

49Afifun Nidlom dan Supriyadi, Pendidikan Al-Islam (Surabaya: Majelis Dikdasmen PWM 
Jatim, 2013), h. 40.  
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sayang bermakna kasihan, sayang akan, mengasihi.50 Menurut Muhardi, kata kasih 

sayang merujuk pada kata philia yang bermakna cinta sesama manusia, selanjutnya 

kata agape yang berarti cinta kepada Tuhan, padanan lain dari kata kasih sayang 

adalah kata eros dan amour yang berarti cinta antara lawan jenis secara biologis.51 M. 

Syahran Jailani, mengutip dari Marsudi Fitro Wibowo, menurutnya kasih sayang 

adalah sesuatu yang tidak berujung, sedangkan rasa kasih sayang adalah sebuah fitrah 

yang harus dan terus menerus kita sebarkan kepada sesama sepanjang kehidupan kita 

dengan tetap berpegang pada aturan-aturan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam 

tidak mengenal waktu, jarak, dan tempat akan sebuah kasih sayang baik terhadap 

teman, sahabat, kerabat, dan keluarganya sendiri, sebagaimana yang disabdakan 

baginda nabi Rasulullah saw. “barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah tidak 

akan menyayanginya”. (H.R. Turmudzi).52  

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata kasih sayang 

merujuk pada perasaan cinta kepada sesama manusia, baik kepada diri sendiri 

maupun kepada orang lain. 

e. Tolong menolong,  

kata tolong menolong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdiri 

dari kata “tolong” yang berarti minta bantuan dan kata “menolong” yang berarti 

membantu untuk meringankan beban (penderitaan, kesukaran, dsb).53 Dalam bahasa 

 
50Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 394.  

51Muhardi, Homo Humanus (Padang: FPBS IKIP Padang, 1986) h. 64. 

52M. Syahran Jailani, “Kasih sayang dan Kelembutan dalam Pendidikan”, Jurnal 
Kependidikan Islam, (2013),  https://media.neliti.com/media/publications/publications/56476-ID-
kasih-sayang-dan-kelembutan-dalam-pendid.pdf (Diakses 2 Oktober 2021),  h. 100. 

53Ebta Setiawan, “KBBI Online versi 2.8” (Diakses 22 September 2021). 
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Arab tolong menolong berasal dari kata ta’awun, sejalan dengan istilah ta’awun 

dalam ilmu akidah akhlak yang berarti sifat tolong menolong diantara sesama 

manusia dalam hal kebaikan dan takwa.54 Dalam Islam terdapat anjuran untuk saling 

tolong menolong dalam hal kebaikan dan melarang tolong menolong dalam 

keburukan. Allah swt. memerintahkan kepada setiap manusia untuk saling tolong 

menolong, sebagaimana yang firman Allah swt. dalam QS. Al-Maidah/5:2: 

                                     

               

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.”55  

Ayat di atas menganjurkan agar kita memiliki sifat peduli kepada sesama, 

dengan tidak membiarkan oranglain yang membutuhkan bantuan kita, sedangkan kita 

memiliki kemampuan untuk membantunya. Jika kita mengabaikan orang lain yang 

membutuhkan bantuan kita, maka kita telah melakukan dosa kepada Allah swt., 

demikian pula jika seseorang melakukan kebaikan kepada kita, maka kita harus 

mengucapkan terimakasih padanya, dan jika kita memiliki kemampuan untuk 

membalasnya maka kita harus membalas kebaikannya. Dengan demikian, tolong 

menolong dapat diartikan sebagai sikap saling membantu dalam rangka meringankan 

beban sesama. 

f. Kesabaran 

 
54Setiati Widihastuti dan Fajar Rahayungsi, Pendidikan Kewarganegaraan SD (Jakarta: Pusat 

Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 17.  

55Aplikasi MyQuran versi, 5.2.5.1. 
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Menurut bahasa, sabar mengandung makna menahan, mencegah.56 Sedangkan 

menurut terminologi sabar mengandung makna menahan dan mengekang, menahan 

diri dari segala sesuatu dan hanya mengharap ridho dari Allah swt.57 Kesabaran 

dalam Alquran meliputi tiga aspek, yaitu kesabaran dalam menunaikan kewajiban 

kepada Allah swt., kesabaran dari menjauhi larangan-larangan Allah swt., dan ini 

memiliki enam ratus derajat dan kesabaran terhadap musibah ketika pertama kali 

ditimpa yang memiliki nilai sembilan ratus derajat. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam mengandung 

unsur-unsur nilai yang mampu menumbuhkan kesadaran tentang hari akhir, hubungan 

manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, serta manusia dan alam semesta. 

Dengan demikian maka sudah semestinya jika setiap manusia melaksanakan nilai-

nilai ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda nabi Muhammad saw. 

maka setiap laku yang dilakoninya akan menjadi rahmat bagi semesta (rahmatan lil 

‘alamin). Nilai-nilai Islam ini juga dapat membentuk manusia yang beriman, 

bertaqwa, ihsan, ikhlas, dan bersyukur. Adapun nilai-nilai Islam yang termasuk dalam 

nilai akhlak terhadap manusia seperti, sikap dermawan, sabar, kasih sayang, pemurah, 

tolong menolong, serta sikap tawadhu terhadap sesama. Inilah sikap yang terdapat 

dalam nilai-nilai pendidikan Islam yang kemudian terserap dalam tradisi pakandeana 

ana ana maelu. 

 

 

 
56Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: t.p. 1984), 

h. 813.  
57Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Cet. XIV; Yogyakarta: LPPI, 2011), h. 134.  
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B. Tradisi Pakandeana Ana Ana Maelu dalam Budaya Buton 

1. Konsep Tradisi dan Budaya 

a. Tradisi 

Tradisi, berasal dari bahasa latin “traditio” yang berarti diteruskan, sedangkan 

menurut bahasa, tradisi adalah suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik 

yang menjadi adat kebiasaan ataupun yang diasimilasikan dengan ritual adat dan 

agama. Sedangkan dalam pengertian lain tradisi adalah sesuatu yang telah lama 

dilakukan sehingga menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. 

Tradisi berlaku secara turun temurun baik melalui informasi tulisan dalam bentuk 

kitab-kitab kuno atau yang terdapat dalam catatan prasasti-prasasti. 

Bagian terpenting dari sebuah tradisi adalah persoalan terbentuknya sebuah 

tradisi. Muhaimin, mengutip dari Funk dan Wagnalis, tentang istilah tradisi yang 

dimaknai sebagai sebuah pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang 

dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun temurun termasuk 

cara penyampaiannya.58 Muhaimin juga mengatakan bahwa tradisi seringkali 

disamakan dengan kata-kata adat yang hidup dalam pandangan masyarakat awam 

dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini kata adat berasal dari bahasa 

Arab (bentuk jamak dari kata aadah) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim 

dengan kata urf yaitu sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.59  

Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama 

tersebut dalam keikut sertaannya mengatur pemeluknya dalam menjalankan 

 
58Muhaimin AG, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon (Ciputat: PT. 

Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11.  

59Muhaimin AG, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon, h. 166. 
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kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih cenderung memudahkan para pemeluknya 

dalam melaksanakan aturan yang terdapat di dalamnya, beda halnya dengan tradisi 

lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam, meskipun dalam perjalanannya 

kemudian mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri. 

Menurut Barth, sebagaimana yang dikutip Muhaimin, mengatakan bahwa 

bagaimanakah cara mengetahui tradisi tertentu atau unsur tradisi tertentu memiliki 

hubungan dan berjiwakan Islam? Pemikiran Barth memungkinkan kita berasumsi 

bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami ketika pelakunya bermaksud dan 

menyatakan bahwa perilakunya berjiwa Islami.60 Meskipun kita mengetahui cukup 

banyak bentuk tradisi yang bukan berasal dari Islam, namun tetap dilakukan oleh 

masyarakat di sekitar kita, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Buton, 

khususnya di kecamatan Kokalukuna, yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam 

namun masih erat memegang tradisi yang dilaksanakan sejak ratusan tahun lalu. 

Pernyataan Barth di atas cukup menarik jika dikaitkan dengan tradisi dalam 

Islam. Terdapat banyak tradisi yang tidak bersumber dari Islam, akan tetapi seiring 

perkembangannya justru dari sisi substansinya senafas dengan ajaran Islam, meski 

demikian, tentu saja harus selalu ada klarifikasi mengenai tradisi tersebut, apakah 

sudah sesuai dengan syariat Islam. Mayoritas masyarakat tetap mempertahankan 

tradisi yang ada karena mereka menganggap bahwa tradisi tersebut tidak 

bertentangan dengan norma-norma yang ada dan jika dihubungkan dengan Islam, 

tradisi harus senantiasa dilestarikan sebagai wujud dari hasil kreatifitas berpikir 

manusia. 

 
60Muhaimin AG, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon, h. 12. 
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Erni Budiwanti mengutip dari Hafner, mengatakan bahwa tradisi kadangkala 

berubah sesuai dengan situasi politik dan ortodoksi Islam. Dalam 

keanekaragamannya tradisi kadang-kadang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam 

ortodoks. Keanekaragaman tradisi antara masing-masing daerah, mengantarkan 

Hafner pada kesimpulan bahwa tradisi adalah hasil karya manusia yang tidak dapat 

melampaui peran agama dalam mengatur masyarakat.61 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa agama berasal dari Tuhan, sedangkan 

tradisi adalah hasil karya manusia, maka agama harus berdiri di atas segala hal yang 

bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang bermacam-macam, jika ada pertentangan 

antara keduanya, maka tradisi harus di rubah dengan mengakomodasikannya ke 

dalam nilai-nilai Islam. Dalam memahami tradisi tentu kita harus banyak melihat 

betapa tradisi yang dikemas dalam nuansa Islami begitu menyulitkan dan menekan 

masyarakat, walaupun masyarakat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang 

diberlakukan oleh tradisi tersebut. Namun tidak dapat kita pungkiri, tradisi juga 

memberikan manfaat yang baik demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang 

telah diwariskan secara turun temurun. 

Bambang Pranowo, mengutip dari R. Redfield, mengatakan bahwa konsep 

tentang tradisi dibagi menjadi dua yaitu tradisi besar (great tradition) dan tradisi kecil 

(little tradition). Konsep in banyak digunakan dalam studi terhadap masyarakat 

beragama, tak luput juga seorang Geertz, dalam meneliti Islam Jawa yang 

menghasilkan karya The Religion Of Jawa juga konsep great tradition dan little 

tradition.62 Konsep yang disampaikan R. Redfield ini menggambarkan bahwa dalam 

 
61Erni Budiwanti, Islam Wetu Tuku versus Waktu Lama (Yogyakarta: Lkis, 2000), h. 51.  
62Bambang Pranowo, Islam Faktual antara Tradisi dan Relasi Kuasa (Yogyakarta: Adicita 

Karya Nusa, 1998), h. 3.   
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peradaban manusia terdapat dua macam tradisi yang dikategorikan sebagai great 

tradition dan little tradition. Great tradition adalah suatu tradisi dari mereka yang 

suka berpikir dan dengan sendirinya mencakup jumlah orang yang relatif sedikit (the 

reflective few). Sedangkan little tradition adalah suatu tradisi yang berasal dari tradisi 

mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam tradisi yang mereka 

miliki. Tradisi yang berasal dari para filosof, ulama, dan kaum terpelajar merupakan 

sebuah tradisi yang dijalankan oleh banyak orang dan diterima sejak dahulu dengan 

apa adanya (taken for granted), serta tidak pernah diteliti atau difilter 

pengembangannya.63 

Dalam perspektif Islam tradisi yang turun temurun sehingga menjadi 

kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum, sebab kebiasaan dalam istilah hukum 

sering disebut sebagai ‘urf atau adat.64 Demikian juga dalam bahasa Arab ‘urf  berarti 

adat. Secara Literal, kata adalah berarti kebiasaan, aadah atau praktek. Sementara arti 

kata ‘urf  adalah sesuatu yang telah di ketahui. Adapun kajian aadah dalam hukum 

islam yaitu ‘urf . dalam hal ini para ahli ushul fiqh mendefinisikan bahwa aadah dan 

‘urf  itu sama. hanya saja, ada sedikit perbedaan diantaranya yaitu ‘urf  sebagai 

tindakan atau ucapan dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat. Dilihat 

dari pemahaman tersebut bahwa bisa dikatakan dari pemahaman aadah adalah bahasa 

indonesianya ‘urf  dan pemahaman hukum adat dari kalangan yang memakainya 

hanya terbatas pada satu komunitas atau masyarakat tertentu saja. Sedangkan ‘urf  

adalah bahasa arabnya dan juga lebih luas diterima dan lebih banyak diketahui oleh 

masyarakat. 

 
63Bambang Pranowo, Islam Faktual antara Tradisi dan Relasi Kuasa, h. 4.  

64Rachmat Syafei, Ilmu Ushul Fiqhi (Bandung:Pustaka Setia, 2015), h. 291. 
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Menurut al Qurthuby, bahwasanya ‘urf  adalah sesuatu yang dianggap baik 

yang bisa diterima oleh akal.65  Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘urf  

adalah apa-apa yang telah di biasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus 

baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘urf  disebut juga adat kebiasaan. Abdul 

Mudjib mendefinisikan ‘urf  sebagai suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang 

melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat. 

Pandangan Islam tentang ‘urf  terbagi dua yaitu ‘urf  yang bersifat khusus dan 

‘urf  yang bersifat umum. ‘urf  yang bersifat umum ialah semua ‘urf  yang telah 

dikenal dan dipraktekan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada satu 

masa. Sedangkan ‘urf  yang bersifat khusus ialah kebiasaan yang hanya dikenal dan 

tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara. Dengan kata 

lain ‘urf   khusus adalah kebiasaan yang hanya di kenal sebagian kelompok atau suku 

bangsa tertentu. Jadi ‘urf  umum dan ‘urf  khusus dapat dijadikan hukum islam sejauh 

meliputi muamalah dan tidak bertentangan dengan hukum islam yang berdasarkan 

Alquran dan sunnah. Para ulama fikih menyepakati hukum adat sebagai dalil 

penetapan hukum Islam. 

Berpikir mengenai tradisi, ia bukanlah sesuatu yang statis. Sebagai suatu 

proses yang senantiasa menyebabkan atau mengalami perubahan tradisi masih 

dipahami oleh semua orang sebagai bagian dari kebiasaan yang turun temurun. 

Sebuah tradisi tidak akan mati dan senantiasa berkembang dengan situasi dan konteks 

sosial yang melingkupinya apatahlagi tradisi itu eksistensinya dianggap baik jika 

tidak bertentangan dengan nash-nash dalam Islam. Oleh karena itu, istilah tradisi 

 
65Aliy Ahmad al-Nadwiy, Al-Qawaaid al-Fiqhiyah (Dam: Dar al Qalam, 2000), h. 293.  
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harus dipahami secara interkultur dan tidak hanya dapat dipahami oleh satu 

lingkungan saja, sebab dampaknya akan selalu salah tafsir dan sulit memahaminya. 

b. Budaya 

Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, 

karsa dan rasa. Kata budaya berasal dari bahasa sansakerta budhayah yang 

merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. Sedangkan 

kata budaya dalam bahasa Inggris berasal dari kata culture. Dalam bahasa Belanda 

budaya diistilahkan dengan kata cultur, dan dalam bahasa latin disebut dengan colere 

yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah 

(bertani).66 Dalam bahasa Indonesia budaya diterjemahkan sebagai kultur.67 

Para ahli mendefinisikan kebudayaan sebagai berikut: 

1) Tasmuji dkk, mengutip dari Geertz, mendefinisikan budaya sebagai suatu 

sistem makna dan simbol yang disusun oleh individu-individu dalam 

mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya, serta memberikan 

penilaian-penilaiannya. Geertz juga menyatakan bahwa budaya merupakan 

suatu pola yang ditransmisikan secara historis, diwujudkan dalam bentuk-

bentuk simbolik melalui sarana komunikasi, pengabdian, dan 

pengembangan pengetahuan oleh masyarakat, dengan demikian r67dapat 

dikatakan bahwa budaya merupakan sistem simbolik yang harus dibaca, 

diterjemahkan, dan diinterpretasikan.68 

 
66Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.  

67Muhaimin AG, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon, h. 153.  
68Tasmuji, dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar (Surabaya: 

IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 154.  
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2) Edward B. Taylor, seorang antropolog Inggris menyatakan bahwa kultur 

adalah keseluruhan yang kompleks di dalamnya termasuk pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, serta segala kemampuan dan 

kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota 

masyarakat.69 

3) Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi berpendapat bahwa kebudayaan 

adalah seluruh hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. 

4) Herkovits berpendapat bahwa kebudayaan bagian dari lingkungan hidup 

yang diciptakan oleh manusia.70 

5) Sutan Takdir Alisjahbana berpendapat bahwa kebudayaan adalah 

manifestasi dari cara berpikir. 

6) Dr. Moh. Hatta berpendapat bahwa kebudayaan adalah ciptaan hidup dari 

suatu Bangsa. 

7) Drs. Sidi Gazalba berpendapat bahwa kebudayaan adalah cara berpikir dan 

merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari 

segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dengan suatu ruang 

dan waktu.71 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi 

merupakan suatu kebiasaan yang telah lama dilakukan, di dalamnya terdapat ritual-

ritual yang sejalan dengan agama yang kemudian hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. Sedangkan budaya adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia hingga 

 
69William A. Haviland, Antropologi, jilid I (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 332.  

70Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, h. 28. 

71Djoko Widagdho, Ilmu Budaya Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 20.  
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tercipta suatu sistem makna dan simbol yang dijadikan sebagai sarana komunikasi, 

pengabdian dan pengembangan pengetahuan oleh masyarakat.  

Pakandeana ana ana maelu dapat disebut sebagai sebuah tradisi, sebab 

prosesi ini merupakan sebuah kebiasaan baik (urf’) yang telah lama dilakukan oleh 

masyarakat Buton, khususnya yang berada di kecamatan Kokalukuna kota Baubau 

Sulawesi Tenggara, secara turun temurun yang di dalamnya terdapat ritual-ritual 

seperti memandikan, memberi makan, mendoakan, dan lain sebagainya. 

2. Pakandeana Ana Ana Maelu dalam Budaya Buton 

Sulawesi tenggara merupakan wilayah yang dihuni oleh beberapa suku, 

diantaranya adalah suku Buton yang tepatnya berada di Kepulauan Buton. Suku 

Buton cukup banyak ditemui bahkan di luar pulau Sulawesi Tenggara, seperti Maluku 

Utara, Kalimantan Timur, dan Papua. Umumnya masyarakat Buton adalah 

masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah kekuasaan kesultanan Buton. 

Kerajaan Buton berdiri tahun 1332 M, setelah raja Murhum memeluk agama 

Islam maka gelar raja Murhum berganti menjadi sultan Murhum Kaimuddin 

Khalifatul. Dengan demikian sultan Murhum merupakan sultan pertama setelah 

kerajaan Buton resmi menjadi kerjaan Islam. Pada masa awal kesultanan yang 

dipimpin oleh sultan Murhum, mulai dibuat struktur birokrasi dengan sistem Islam. 

Sultan Murhum berupaya memposisikan agama Islam sebagai sebuah nilai yang 

harus diutamakan, baik dalam kehidupan ataupun dalam politik.72 

 
72Muhammad Roy Purwanto, dkk, “Akulturasi Antara Budaya Lokal, Fiqh dan Tasawuf 

dalam Pembentukan Undang-Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton” Prosiding Seminar Nasional 
(Yogyakarta: 2018), h. 203. 
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Terdapat sebuah falsafah sebagai semboyan warisan budaya Buton yang abadi 

hingga kini, yaitu:73 

Yinda-yindamo araata somanamo karo 

Yinda-yindamo sara karo somanamo lipu 

Yinda-yindamo lipu somanamo agama. 

Artinya: 

Biarlah harta hancur asalkan diri selamat 

Biarlah diri hancur asalkan negeri selamat 

Biarkan negeri hancur asalkan agama selamat. 

Terdapat perpaduan antara nilai-nilai lokal dengan Islam yang datang 

kemudian pada praktek kehidupan dan beragama masyarakat Buton. Corak dan warna 

dari perpaduan tersebut masih terlihat cukup jelas dalam laku hidup sehari-hari 

masyarakat Buton sebagai khazanah budaya yang merupakan akar dari warisan 

budaya dan sejarah Buton di masa lampau. 

Pada masa sultan ke-4 yaitu sultan La Elangi (1597-1631) lahir sebuah 

Undang-Undang yang dikenal dengan Undang-Undang Martabat Tujuh. Undang-

Undang tersebut yang mengatur sistem ketatanegaraan dan sistem sosial budaya 

masyarakat Buton, Undang-Undang ini juga merupakan salah satu upaya dalam 

pembentukan tatanan tradisi kehidupan sosial bernegara, namun juga dilandasi 

dengan nilai-nilai supremasi hukum. Undang-Undang yang merupakan karya 

monumental ini memuat tidak hanya berhubungan dengan pengaruh Islam di masa 

 
73Muhammad Roy Purwanto, dkk, “Akulturasi Antara Budaya Lokal, Fiqh dan Tasawuf 

dalam Pembentukan Undang-Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton” h. 203.  
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lampau tetapi juga menunjukkan interaksi dinamis yang terjadi antara budaya Buton 

dan ajaran Islam. 

Perlu diketahui bahwa nilai kebudayaan merupakan nilai yang sangat urgen 

karena dijadikan sebagai sebuah perangkat keyakinan, yang bisa mempengaruhi sikap 

serta perilaku seorang individu atau kelompok dalam hidup bermasyarakat.74 

Masyarakat Indonesia menggunakan tradisi dan kebudayaan sebagai nilai 

dalam melakukan penyaringan dan bertindak dalam ruang lingkup globalisasi yang 

tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan. Meski demikian tidak bisa dipungkiri, 

bahwa ada beberapa masyarakat yang sudah menghilangkan nilai-nilai kebudayaan 

dan tradisi warisan leluhur. Padahal sudah menjadi rahasia umum, bahwa globalisasi 

tidak hanya positif melainkan juga memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya 

adalah masyarakat mengalami distorsi pemikiran atau pola pikir serta perilaku yang 

berakibat pada tercerabutnya masyarakat dari budaya yang sebelumnya membentuk 

budi pekerti mereka. Era globalisasi  adalah sebuah zaman di mana teknologi 

berkembang dengan pesat yang efeknya bisa mengaburkan batas suatu bangsa atau 

negara, di mana satu sama lain saling berhubungan erat. Di dalam hubungan erat 

antara satu negara dengan negara lain mengakibatkan pergulatan nilai, antara nilai-

nilai budaya lokal dengan nilai-nilai budaya global. Budaya lokal di Indonesia tidak 

menutup kemungkinan akan mengalami kemarginalan oleh budaya-budaya global. 

Hal itu akan terjadi jika Indonesia tidak mempunyai budaya kondusif dalam tatanan 

hidup bermasyarakat yang bersifat global.75 

 
74Nanik Hindaryatiningsih, “Model Proses Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Tradisi 

Masyarakat Buton”,  Sosiohumaniora 18, no. 2 (2016), h. 108.   

75Nanik Hindaryatiningsih, “Model Proses Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Tradisi 
Masyarakat Buton”,  109.    
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Masyarakat Buton (Baubau) yang berada di Sulawesi Tenggara memiliki 

berbagai macam tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini, salah satu tradisi 

tersebut adalah pakandeana ana ana maelu yang merupakan tradisi di mana upacara 

tersebut merupakan acara memberi makan anak yatim. Bagi masyarakat Buton 

terdapat beberapa filosofi yang terkandung dalam tradisi tersebut. Pertama, memberi 

makan anak yatim merupakan perintah Allah swt. sebgaimana firman-Nya dalam 

Alquran surah Almaun ayat 1 sampai 7, dari aspek sosial tradisi ini bermakna untuk 

meringankan beban anak-anak yatim. Kedua, sebagai pelaksana acara tersebut 

dijadikan sebagai sarana atau momentum untuk berdoa dan memohon kepada Allah 

swt. agar keluarga dan semua yang hadir pada acara tersebut terhindar dari status 

menjadi ana-ana maelu. Masyarakat Buton meyakini bahwa dengan memberi makan 

anak yatim pada prinsipnya tidak hanya menolong untuk meringankan beban anak 

yatim tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh agama, namun pada hakikatnya 

dengan memberi makan anak yatim sama artinya dengan menolong diri sendiri dan 

keluarga dengan cara berniat dan berdoa agar selalu dalam keadaan sehat, panjang 

umur, dan murah rezeki.76    

Nilai-nilai tradisi, baik tradisi kepercayaan maupun ritual keagamaan, serta 

siklus hidup manusia termasuk tradisi merupakan tradisi pendahulu yang berisi pesan 

dan nasehat yang disampaikan pada saat upacara tradisi tersebut dilakukan. Adapun 

nilai-nilai instrumental yang terkandung dalam tradisi tersebut antara lain: 

a. Nilai ajaran Islam; 

b. Kepatuhan terhadap pemimpin upacara atau disebut labe.77  

 
76Kamaluddin Z. dkk, Haroa dan Orang Buton, h. 4. 

77Nanik Hindaryatiningsih, “Model Proses Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Tradisi 
Masyarakat Buton”, h. 110-111.      
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Sedangkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam tradisi masyakat Buton 

antara lain sebagai berikut: 

a. Kepatuhan terhadap wejangan atau petuah serta nasehat-nasehat labe yang 

memiliki peran tidak hanya sebagai pemimpin dalam upacara, tetapi juga sebagai 

orang yang dipercaya untuk memberi nasehat, bisa mengobati orang yang sakit 

atau tempat orang-orang untuk minta didoakan, baik untuk kesuksesan, jodoh, dan 

sebagainya. Sebagian masyarakat Buton percaya bahwa ucapan seorang labe  

adalah doa yang mustajab dengan kata lain sesuatu yang dipercayai tanpa 

memerlukan pertanyaan lagi. Dari kepercayaan ini melahirkan beberapa nilai-nilai 

instrumental yakni sebagai berikut: 

1) Harmoni dengan Tuhannya; dan 

2) Harmoni dengan sesama manusia, diwujudkan dalam setiap melakukan 

sebuah tradisi atau upacara yang senantiasa dibacakan doa oleh pemimpin 

adat  dalam hal ini bhisa dan labe. Sikap ini selalu mengingatkan manusia 

sebagai hamba Allah swt. Manusia hendaknya perlu banyak bersyukur di 

setiap saat, dengan begitu akan selalu mengingat Tuhan baik saat berada 

dalam kondisi baik ataupun kondisi buruk. Selalu bersyukur berarti 

menjaga harmoni dengan Tuhan dan sesama manusia dengan berperilaku 

patuh dan baik; 

b. Taat dan patuh kepada orang yang lebih tua, misalnya patuh terhadap apa yang 

diperintahkan oleh orang tua selama itu perintah baik, kemudian sikap menghargai 

orang lain dengan memberi penghormatan pada orang lain baik yang masih hidup 

ataupun meninggal; 

c. Menjaga akhlak; dan 
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d. Berpakaian serta berperilaku sopan; dan 

e. Menjaga etika pergaulan yang bisa dilihat pada petuah dan nasihat para lebe dan 

bhisa, pada saat upacara tradisi posuo misalnya, lebe dan bhisa senantiasa 

memberikan pembinaan mental serta fisik terhadap peserta posuo bagaimana 

bersikap baik kepada masyarakat maupun keluarganya. 

Perintah dalam melaksanakan ajaran Islam yang melahirkan beberapa nilai 

yakni sebagai berikut: 

1) Semangat bersilaturahim, terwujud dalam upacara tradisi sebagai tempat 

berkumpul para kerabat atau handai tauladan serta para sahabat; 

2) Kekeluargaan nampak pada keakraban dalam menyelenggarakan upacara 

tradisi serta terlihat kesederhanaan dalam menyelenggarakan upacara 

tradisi tersebut, disesuaikan dengan kemampuan sebuah keluarga yang 

menyelenggarakannya; 

3) Nampak gotong royong pada saat persiapan hari H pelaksanaan upacara 

tradisi tersebut; 

4) Terealisasinya harmoni dengan alam, di mana masyarakat Buton 

menyajikan makanan-makanan hasil pangan lokal atau yang dimiliki 

penduduk setempat, seperti ubi, pisang, dan sebagainya.78 

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi Pakandeana 

ana ana maelu pada masyarakat Buton merupakan upacara tradisi yang sudah turun 

temurun dilakukan dan dilaksanakan sebagai bentuk perhatian terhadap anak-anak 

 
78Nanik Hindaryatiningsih, “Model Proses Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Tradisi 

Masyarakat Buton”, h. 110-111.       
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yatim. Adapun nilai-nilai yang bisa terlihat pada upacara tradisi tersebut adalah sikap 

peduli dan kasih sayang terhadap sesama khususnya pada anak-anak yatim. 

3. Interpretasi Islam tentang Kebudayaan 

Banyak pandangan yang menyatakan bahwa agama merupakan bagian dari 

kebudayaan dan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Koentjarangingrat 

menyatakan bahwa kebudayaan merupakan gagasan dan sebuah karya manusia yang 

harus dibiasakan dengan belajar, serta cakupan hasil budi dan karya. Koentjaraningrat 

juga menyatakan bahwa ada unsur-unsur universal yang ada pada sebuah kebudayaan 

dan salah satunya adalah sistem religi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebudayaan 

merupakan bagian dari agama.79 

Ketika Islam diterjemahkan sebagai agama atau religi maka Islam merupakan 

hasil dari gagasan serta karya manusia. Islam pun akan beradaptasi dengan peradaban 

lain, sebab Islam lahir dalam sebuah kebudayaan serta berkembang dalam sejarah. 

Islam adalah produk dari sebuah kebudayaan, sebab Islam tidak langsung turun dari 

langit melainkan agama yang memiliki proses.80 

Amer al-Roubi berpendapat bahwa Islam bukanlah merupakan sebuah produk 

dari kebudayaan, melainkan Islam melahirkan sebuah kebudayaan dan sebuah 

peradaban. Peradaban yang berdasarkan Alquran serta hadis nabi disebut sebagai 

peradaban Islam. Keterangan ini memberikan pemahaman untuk meletakkan Islam 

dalam keseharian kita, sehingga kita bisa membangun kebudayaan Islam dengan 

landasan konsep yang berasal dari Islam pula.81 

 
79Fitriyani, “Islam dan Kebudayaan”, Jurnal al-Ulum 12, no. 1 (2012), h. 132.  

80 Fitriyani, “Islam dan Kebudayaan”, h. 132.   

81 Fitriyani, “Islam dan Kebudayaan”, h. 132.  
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Islam merupakan agama hukum atau religion of law. Hukum agama 

diturunkan oleh Allah swt, melalui sebuah wahyu yang disebut dengan kitab Alquran 

di mana diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, yang ajaran di dalamnya 

disampaikan kepada semua umat Islam tanpa terkecuali. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa watak dasar dalam Islam adalah pandangan yang serba normatif 

serta orientasinya yang serba legal formalistik. Islam harus diterima secara utuh, 

dalam arti seluruh hukum-hukumnya yang dilaksanakan dalam kehidupan 

bermasyarakat pada semua tingkatan.82 

Konsep Islam secara umum termaktub dalam Alquran yang merupakan 

sumber utama dan pertama, di mana ayat yang pertama turun diperintahkan untuk 

membaca. Membaca berarti memahami makna dari apa yang dibaca dan berarti 

menggunakan akal pikiran. Dapat pula dipahami bahwa Alquran mendorong untuk 

menggunakan akal pikiran secara maksimal, alasan lainnya karena Islam merupakan 

agama yang rasional yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mewujudkan sebuah 

kebudayaan.83 

Kebudayaan tidak lepas dari prinsip-prinsip yang ada di dalam agama atau ad-

din yakni kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan hakikat dari diri manusia yang 

bersifat statis. Konsep kemanusiaan itu sama saja seperti dahulu, sekarang, serta 

sampai pada masa yang akan datang. Perwujudan kemanusiaan disebut dengan 

aksidensi yang tumbuh, berkembang, berbeda serta diperbaharui. Perubahan demi 

perubahan akan terus terjadi namun asas yang menjadi pedomannya tetap, baik untuk 

 
82Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Cet. II; Depok: 

Desantara, 2011), h. 101. 

83Muhaimin, Wawasan dan Studi Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 59.  
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menuntun, memberikan petunjuk, memberi peringatan yang tidak lain adalah Alquran 

dan hadis.84 

Islam sejak munculnya di muka bumi ini sudah memainkan peranannya 

sebagai agama yang merupakan rahmat dari Allah swt. untuk alam semesta. Ini 

menandakan bahwa Islam sebagai sebuah agama yang mengayomi keberagaman 

umat manusia di muka bumi. Islam sebagai sebuah agama yang sangat menghargai 

keberagaman budaya yang ada pada suatu masyarakat, di sinilah fungsi agama Islam 

sebagai agama yang flexible untuk memahami kondisi masyarakat.85 

Hal demikian juga terjadi di Indonesia, di mana Islam yang ada merupakan 

hasil dari proses dakwah yang dilaksanakan dengan mencampurkan kebudayaan atau 

tradisi lokal atau secara kultural sehingga Islam di Indonesia mampu berkembang dan 

menyebar serta banyak dianut oleh masyarakat Indonesia dalam waktu yang cukup 

singkat. Sebenarnya kebudayaan lokal Indonesia sudah berkembang sebelum Islam 

masuk, tetapi agama Islam yang tidak membebankan pemeluknya sehingga bisa 

dengan halus masuk ke Indonesia serta tanpa kekerasan. Selain itu, alasannya 

mengapa Islam mudah masuk ke Indonesia adalah karena Islam sangat menghargai 

pluralitas suatu masyarakat. 

Banyak literatur serta kajian sejarah yang membahas mengenai Islam yang 

sangat berperan penting dalam mengembangkan kebudayaan bangsa Indonesia. Hal 

tersebut bisa dipahami karena sebagian dari mereka adalah pemeluk agama Islam. 

 
84Sidi Gazalba, Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi (Cet. II; Jakarta:  

Bulan Bintang, 1989), h. 113.  

85Deden Sumpena, “Islam dan Budaya Lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan Budaya 
Sunda”, Jurnal Ilmu Dakwah 6, no. 19 (2012): h. 107.  
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Bahkan di dalam perkembangan kebudayaan daerah-daerah nampak nilai-nilai Islam 

yang telah menyatu dengan nilai kebudayaan lokal atau kebudayaan tanah air.  

Peran tersebut secara eksplisit dikemukakan oleh Presiden pada sambutan  

Seminar Nasional Budaya Bangsa 10 November 1995, mengenai agama yang kurang 

lebih penjelasannya, agama bukan saja sudah menghindarkan berkembang dalam 

ruang lingkup yang sempit, tetapi secara tidak langsung juga meletakkan dasar-dasar 

kebudayaan nasional. Ajaran agama yang dianut oleh bangsa Indonesia sudah 

memberikan motivasi yang kuat terhadap tumbuh dan berkembangnya pergerakan 

kebangsaan, lancarnya aksi kemerdakaan, gigihnya perjuangan bersenjata melawan 

penjajah, serta terarahnya pembangunan nasional, tetapi perlu diketahui bahwa upaya 

perkembangan budaya nasional tidak lain adalah upaya perkembangan dalam makna 

yang dinamis.86 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari 

berbagai ras, suku bangsa, agama, serta kebudayaan lokal perlu menambahkan dua 

sistem budaya yakni: 

a. Sistem budaya nasional atau supra etnik: dan 

b. Sistem budaya daerah atau etnik. 

Bangsa Indonesia yang diketahui banyak terdiri dari suku bangsa, agama, dan 

ras dengan sistem budaya etnik-lokalnya masing-masing daerah. Sistem-sistem 

budaya yang otonom tersebut ditandai dengan pewarisan nilai-nilai melalui sebuah 

tradisi. Nilai-nilai tersebut sudah berakar kuat dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Kemudian, dalam masyarakat etnik lokal tersebut sepanjang waktu terjadi vitalisasi 

serta aktualisasi nilai-nilai budaya yang bersifat khas. Dalam rangka perkembangan 

 
86Deden Sumpena, “Islam dan Budaya Lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan Budaya 

Sunda”, h. 108. 
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budaya nasional, kebudayaan etnik-lokal memiliki fungsi  sebagai sumber atau acuan 

dalam penciptaan-penciptaan baru atau dalam bahasa, seni, tata masyarakat, dan 

sebagainya. Hal-hal tersebut ditampilkan dalam peri kehidupan lintas budaya. Sistem-

sistem budaya etnik-lokal yang pada umumnya memberikan rasa berakar yang kuat 

pada masyarakat Indonesia pada umumnya yang beranekaragam. 

Beberapa uraian di atas mengantarkan pada simpulan bahwa ada dua strategi 

yang diperlukan dalam mencapai tujuan dasar pembinanaan kebudayaan, yakni 

sebagai berikut: 

a. Semakin kuatnya penghayatan nilai-nilai budaya nasional sehingga memiliki 

kemampuan dalam menyongsong masa depan bangsa yang ditandai dengan 

semakin canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang 

meningkatkan persaingan ekonomi antar bangsa dan semakin kompleksnya arus 

informasi dan proses penduniaan yang lain. 

b. Semakin kuat dan kokohnya kesadaran bangsa akan jati dirinya yang ditandai 

dengan pewarisan nilai-nilai luhur, kuatnya kehidupan dalam beragama, kesadaran 

sejarah, serta daya cipta yang dimiliki.87 

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa interpretasi 

kebudayaan dalam Islam merupakan salah satu hal penting, alasannya karena Islam 

menghargai keberagaman kebudayaan, yang tentunya kebudayaan-kebudayaan yang 

ada harus disesuaikan dengan syariat Islam dan menghilangkan hal yang 

bertentangan. 

 

 
87Deden Sumpena, “Islam dan Budaya Lokal: Kajian terhadap  Interelasi Islam dan Budaya 

Sunda”, h. 108.    
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C. Kerangka Konseptual 

Supaya memperoleh sebuah penelitian yang terarah maka diperlukan kerangka 

konseptual atau kerangka teori, karena kerangka tersebut yang akan menentukan arah 

penelitian. Kebudayaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dilepaskan dengan 

simbol-simbol atau tanda-tanda. Simbol-simbol tersebut merupakan hal yang menjadi 

kekayaan sebuah daerah atau kehidupan sebuah masyarakat, terutama yang tinggal 

dipedesaan. Selain itu, hal ini pula yang melestarikan kebudayaan di masyarakat. 

Kemudian sangat diperlukan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh adat atau tetua yang 

ada pada masyarakat Baubau Sulawesi Tenggara, ditambah dengan masyarakat yang 

menjalankan tradisi kebudayaan pakandeana ana ana maelu. 

Tradisi pakandeana ana ana maelu ini merupakan sebuah tradisi yang terus 

dilestarikan oleh masyakarakat Buton, dimana yang mengadakan tradisi ini adalah 

orang yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan tradisi tersebut, upacara 

tersebut juga sebagai bentuk ungkapan rasa syukur pada Allah swt. serta untuk 

menjalankan tradisi kebudayaan dari para pendahulu mereka. Tradisi pakandeana 

ana ana maelu ini banyak sekali simbol dan makna yang terkandung di dalam sesaji, 

yang digunakan dalam upacara tersebut. Berikut adalah kerangka konseptual dari 

penelitian yang harapannya bisa memberikan gambaran tentang penelitian ini: 
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 Gambar 1: Kerangka Konseptual 

Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

 
 

 

 

 

 

 
Tokoh Adat dan Pak Dusun Masyarakat Umum 

Prosesi Tradisi Pakandeana 
Ana Ana Maelu 

Kearifan Lokal 

Partisipasi Masyarakat 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu di mana peneliti 

langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang 

dilakukan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, prosedur data 

pada penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang serta perilaku yang diamati, dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa penelitian ini bersifat kualitatif. Artinya, penelitian ini berfokus pada satu 

obyek penelitian saja,1 serta berlandas pada kondisi yang objektif dan alami. 

Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan 

mengkaji nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi pakandeana ana ana maelu di 

lingkungan masyarakat kecamatan Kokalukuna, kota Baubau, Buton, Sulawesi 

Tenggara. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Adapun yang 

dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.2 Penelitian deskriptif 

memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian 

 
1Firdaus Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2018), h. 94. 

2Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Cet. 
VII; Jakarta: KENCANA, 2017), h. 34. 
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berlangsung, kemudian peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian 

yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa 

tersebut. 

Penelitian yang sifatnya kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pendekatan 

Grounded Theory dan Etnografi yang intinya bahwa semua analisis harus 

berdasarkan data yang ada dan bukan berdasarkan berbagai ide yang ditetapkan 

sebelumnya. Grounded Theory tujuannya adalah untuk menghasilkan atau 

menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu, yaitu situasi di 

mana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses 

sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Sedangkan pendekatan Etnografi merupakan 

sebuah pendekatan yang menguraikan serta menafsirkan tentang gambaran suatu 

budaya atau sistem kelompok sosial, di tempat peneliti melakukan pengujian tehadap 

kelompok ini dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup mereka.3 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Kokalukuna, kota Baubau, provinsi 

Sulawesi Tenggara. Pemilihan obyek penelitian ini atas dasar pertimbangan 

kemudahan aksebilitas baik dari teknis maupun non teknis. Lokasi yang dipilih 

merupakan tempat yang masih berpegang teguh pada tradisi ritual-ritual yang ada di 

Buton. 

Dalam penentuan lokasi, penulis mengacu pada pendapat Spradley yang 

mengatakan bahwa: 

Apabila ingin memperoleh hasil penelitian yang lebih baik, maka dalam 
memilih dan menentukan lokasi penelitian haruslah mempertimbangkan 

 
3Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, h. 37. 
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beberapa aspek sebagai berikut; a) sederhana; b) mudah memasukinya; c) tidak 
begitu kentara dalam melakukan penelitian; d) mudah memperoleh izin; e) 
kegiatannya terjadi berulang-ulang.4 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam menelaah permasalahan tesis ini, penelitian ini menggunakan 

pendekatan grounded theory, tujuannya adalah untuk menghasilkan atau menemukan 

suatu teori dari fenomena sosial masyarakat Buton di kecamatan Kokalukuna kota 

Baubau Buton Sulawesi Tenggara berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan 

yang berhubungan dengan situasi tertentu, yaitu situasi di mana individu saling 

berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respons terhadap 

suatu peristiwa. 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah pemberi atau yang memberikan informasi terkait dengan 

fokus penelitian yang akan diteliti. Sumber data ini juga merupakan gambaran 

tentang apa dan siapa pemberi data atau informasi pada sebuah penelitian.5 Pada 

penelitian ini sumber data yang digunakan berdasarkan pada fokus serta tujuan yang 

akan diteliti. Sedangkan Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa sumber data adalah 

subyek dari mana data-data diperoleh.6 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 

dipahami bahwa sumber data merupakan segala bentuk sumber informasi baik yang 

 
4James P. Spradley, Participation Observation (New York: Hort, Richard anda Wiston, 

1990), h. 46-51. 

5Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti 
Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 129.   

6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002), h. 172.  
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berasal dari dokumen resmi dan dokumen tidak resmi. Sumber data dapat 

digolongkan menjadi yaitu: 

1. Sumber Data Primer (Primary Sources), yaitu sumber yang memberikan 

informasi langsung kepada pengumpul data,7 seperti: tokoh adat, tokoh agama, 

tokoh budaya, dan anggota masyarakat yang mengetahui pelaksanaan tradisi 

pakandeana ana ana maelu. 

2. Sumber Data Sekunder (Secondary Sources), yaitu sumber data yang berasal 

dari sumber pertama, baik dari sumber kedua atau seterusnya. Seperti dokumen, 

buku-buku, foto, data yang diambil dari perpustakaan, dan literatur yang terkait 

dengan objek penelitian.8 

Subyek penelitian pada penelitian ini adalah tokoh agama (lakina agama), 

tokoh adat, dan anggota masyarakat yang memiliki hubungan langsung atau 

mengetahui pelaksanaan tradisi pakandeana ana ana maelu. Adapun sumber utama 

dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan ini pada bagian jenis data dibagi 

dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, dan foto.9  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data. 

 
7Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 84.   

8Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam 
Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 37.  

9Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIII; Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2000), h. 159.  
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Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

terhadap fenomena yang diselidiki.10 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

observasi nonpartisipan, yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan yang diamati, tetapi 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Peneliti melakukan observasi di tempat terlaksananya tradisi pakandeana ana 

ana maelu tersebut. Observasi dilakukan di salah satu rumah masyarakat di 

kecamatan Kokalukuna. Peneliti mengamati langsung prosesi tradisi pakandeana ana 

ana maelu, dari awal prosesi sampai akhir prosesi dilakukannya tradisi tersebut. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau data dari responden 

terkait hal-hal yang akan diteliti dengan lebih mendalam dan jumlah respondennya 

kecil/sedikit.11 Adapun interview (wawancara) yang dilakukan berdasarkan pada 

ketentuan, diantaranya: a) informan yang diwawancarai terlebih dahulu disesuikan 

dengan karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian; b) melakukan wawancara 

sesuai dengan kesediaan waktu dan tempat yang disepakati oleh informan; c) pada 

permulaan wawancara, dijelaskan tentang maksud dan tujuan penelitian; d) suasana 

wawancara dilakukan dalam kondisi yang nyaman, esklusif sehingga informan 

memberikan informasi yang betul-betul natural. 

 
10Sutrisno Hadi, Metodologi Research II (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 4. 

11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: CV 
Alfabeta, 2009), h. 137. 
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Adapun wawancara dilakukan di beberapa tempat kediaman tokoh-tokoh adat 

dan tokoh masyarakat Wolio yang ada di kota Baubau, khususnya di kecamatan 

Kokalukuna. Wawancara dilakukan tidak terstruktur, maksudnya adalah narasumber 

berbicara terlebih dahulu mengenai persoalan penting yang ada dalam tradisi 

pakandeana ana ana maelu ini, lalu diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

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

penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih credible atau dapat dipercaya jika 

didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi tersebut diperoleh dari data-data tentang 

kegiatan pelaksanaan tradisi pakandeana ana ana maelu. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen 

atau alat penelitian adalah peneliti sendiri dengan bantuan orang lain sebagai alat 

pengumpul data utama, sebab manusialah sebagai alat yang dapat berkomunikasi 

secara langsung dengan objek yang dikaji. Peneliti sebagai human instrument 

berfungsi menetapkan fokus penelitian. Dengan tujuan melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas 

temuannya nantinya.12 

 
12Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), h. 34. 
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Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Pedoman observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 

pengumpulan data pada proses penelitian. 

2. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang 

dipakai dalam mengumpulkan data. 

3. Check List dokumen, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung, 

instrumen penilaian, foto kegiatan pada saat penelitian. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.13 Dengan cara 

mengorganisasikan data dalam kategori, menyusun ke dalam pola, selanjutnya 

memilih data yang penting dan akan dianalisa, kemudian membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data yang 

sebagaimana dijelaskan melalui tahapan berikut ini: 

a. Deskripsi Data 

Deskripsi data yaitu menelaah seluruh data yang tersedia yaitu wawancara, 

pengamatan dalam berbagai catatan lapangan dan dokumen resmi. 

b. Reduksi Data 

 
13Burhan Bungin, Analisi Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah 

Penguasaan Model Aplikasi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 209. 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.14 Dalam hal 

ini, berarti data yang telah tersedia selanjutnya akan direduksi, kemudian memilih dan 

memilah data-data yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan 

penelitian yang diangkat. 

c. Penyajian Data (Display Data) 

Selanjutnya dari data yang telah direduksi tadi, langkah berikutnya adalah 

menyajikan data. Adapun dalam penelitian kualitatif, penyajiannya adalah dalam 

bentuk uraian singkat atau dalam bentuk naratif deskriptif (pengungkapan secara 

tertulis). 

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang telah 

dikumpulkan. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan pola induktif, yakni 

kesimpulan umum yang ditarik dari pernyataan yang bersifat khusus.15 Selain 

menggunakan pola induktif, peneliti juga menggunakan pola deduktif, yakni dengan 

cara menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah pada kesimpulan 

yang khusus, selanjutnya disusun dalam kerangka tulisan yang utuh. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Proses keabsahan data dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai 

kebenaran data yang penulis temukan di lapangan. Keabsahan data kualitatif harus 

 
14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 249. 
15Muhammad Arif Tiro, Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial Keagamaan (Cet. I; 

Makassar: Andira Publisher, 2005), h. 95. 
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dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji keabsahan data meliputi 

kredibilitas data (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas), comfirmability (objektivitas), dan triangulasi.16 

1. Uji Credibility 

Untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif, dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan mengadakan memberchek. 

a. Perpanjangan pengamatan, mengenai pelaksanaan tradisi pakandeana ana ana 

maelu yang di amati dengan berulang kali. Jadi, Peneliti akan melakukan 

pengamatan kembali di lapangan. Salah satunya dengan mewawancarai kembali 

sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru, dalam hal ini adalah tokoh 

adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Berapa lama perpanjangan 

pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan 

kepastian data yang diperoleh. 

b. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dalam hal ini peneliti akan meningkatkan ketekunan dalam 

membaca dan mencari berbagai referensi buku yang berkaitan dengan 

permasalahan tersebut maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi 

yang terkait dengan pelaksanaan tradisi pakandeana ana ana maelu tersebut. 

 
16Djam’an Satiri dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet III; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 164. 
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c. Triangulasi digunakan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data. Triangulasi pada penelitian ini dapat 

dilakukan dengan cara: 

1) Melihat data pada buku referensi tentang pelaksanaan dan sejarah awal tradisi 

pakandeana ana ana maelu tersebut kemudian membandingkannya dengan 

data hasil wawancara dengan berbagai informan yakni tokoh adat, tokoh 

agama, tokoh budaya dan tokoh masyarakat. 

2) Mengecek kembali data hasil wawancara dengan informan yang sama, 

misalnya dalam hal ini adalah salah satu tokoh agama di kecamatan 

Kokalukuna, ini dilakukan dengan teknik yang berbeda misalnya dengan 

melakukan observasi atau pertanyaan ulang. 

d. Menggunakan bahan referensi, yakni bahan yang mendukung untuk membuktikan 

data yang telah ditemukan. Sebagai contoh data hasil wawancara perlu didukung 

dengan rekaman wawancara. Dalam laporan penelitian, sebaiknya dilengkapi 

dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. 

e. Mengadakan membercheck, yakni pengecekkan data yang diperoleh dari pemberi 

data.17 

2. Uji Transferability 

Uji transferability yang dimaksud adalah data hasil penelitian di lapangan 

tentang pelaksanaan tradisi pakandeana ana ana maelu serta hasil daripada ragam 

nilai pendidikan Islam dalam tradisi tersebut yang telah diketahui, bisa diaplikasikan 

oleh pemakai penelitian.  

 
17Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 275. 
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3. Uji Dependability 

Dependability dilakukan dengan audit trail berupa komunikasi dengan 

pembimbing dan pakar lain dalam bidang pendidikan Islam dan kebudayaan, guna 

membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian yang 

terkait dengan data yang harus dikumpulkan. 

4. Uji Confirmability 

Confirmability dilakukan untuk menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan 

proses penelitian yang dilakukan. 

5. Triangulasi 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, 

peneliti menggunakan teknik ini untuk memeriksa keabsahan data tentang nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam tradisi pakandeana ana ana maelu ini dengan 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Sulawesi Tenggara pada umumnya terdiri dari lima suku bangsa yaitu Tolaki, 

Muna, Wakatobi, Wolio, Cia-cia. Secara geografis suku-suku tersebut menempati 

wilayah daerah tertentu dan masing-masing membentuk kelompok dan 

mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu komponen penting 

dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial.1 Setiap suku juga menempati 

wilayah tersebut dalam keadaan terpisah dan masing-masing membentuk kelompok 

sosial serta mengembangkan kebudayaannya. Perbedaan lingkungan, menyebabkan 

terjadinya perbedaan gaya hidup dan kepribadian. Keadaan tanah, air, gunung dan 

iklim ikut memengaruhi gaya hidup penduduknya.  

Kota Baubau yang merupakan wilayah kota administratif di antara kabupaten 

dan kota yang ada di Sulawesi Tenggara, menyimpan berbagai macam ciri khas 

kebudayaan dari beberapa suku yang ada di wilayah kota Baubau dan pulau Buton  

pada umumnya. Untuk memberikan gambaran tentang latar belakang budaya dan 

ekonomi masyarakat Buton kota Baubau, maka terlebih dahulu menggambarkan letak 

dan keadaan geografisnya. Karena kondisi alam sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan manusia. 

Kota Baubau terletak di Jazirah Tenggara pulau Sulawesi yang mana bila 

ditinjau dari peta provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian 

 
1Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 

45. 
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Selatan garis khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 5.21° - 5.33° 

Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 122.30° - 122.47° 

Bujur Timur, meliputi sebagian pulau Buton. Secara umum Kota Baubau juga disebut 

sebagai daerah agraris karena terletak di tengah-tengah negara kita Indonesia, di 

mana Kota Baubau merupakan suatu wilayah kepulauan yang merupakan jalur transit 

perdagangan nusantara baik dari Timur maupun dari Barat Indonesia. Luas 

wilayahnya adalah 221,00 km2 yang terbagi atas 8 wilayah kecamatan dan memiliki 

43 kelurahan.2 

Kecamatan Kokalukuna adalah salah satu kecamatan di kota Baubau, Sulawesi 

Tenggara. Kecamatan Kokalukuna secara geografis terletak di bagian Selatan garis 

khatulistiwa di antara 05°18’ - 05°22’ Lintang Selatan dan di antara 122°36’ - 

122°44’ Bujur Timur dan mempunyai luas wilayah 9,44 km2 atau 4,27% dari total 

luas Kota Baubau.3 

2. Kondisi Masyarakat Buton di Kecamatan Kokalukuna  

Penamaan Buton sendiri berasal dari bahasa Arab dan terukir indah di dalam 

berbagai  surat pada Alquranul Karim, yaitu “BUTHUUNI” atau “BAATHNI” atau 

“BATHNI”. Adapun makna dari kata tersebut antara lain: a) yang masih samar; b) 

yang masih terbungkus; c) yang banyak mengandung rahasia; d) yang berarti perut; e) 

yang berarti kota (benteng); f) yang berarti negeri; g) yang berarti 

marga/klan/keturunan dari Rasululllah saw. yang ke 7 dimulai dari Rasulullah saw.4 
 

2Portal. Baubaukota.go.id. https://portal.baubaukota.go.id (Diakses 15 Januari 2021). 

3Wikipedia, Kota Baubau. https://id.m.wikipwedia.org/wiki/Kota_Baubau (Diakses 15 Januari 
2021). 

4Mudjur Muif dan Ahmad Mudjiriddin, Menganggap Tabir Sejarah Spiritual dan Metafisika, 
Theokrasi, Serta Monarkhi Parlementer Kesultanan Buton (Bogor: Yayasan Jabbal Qubais, 2009), h. 
26. 
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Secara umum, orang Buton adalah masyarakat yang mendiami wilayah 

kekuasaan Kesultanan Buton. Di mana daerah-daerah itu kini telah menjadi beberapa 

kabupaten dan kota di Sulawei Tenggara. Sebagai suatu masyarakat, Buton mulai 

tercatat dalam literatur sejak abad-13. Dalam buku Negarakertagama tulisan Mpu 

Prapanca tahun 1365 terungkap nama Butun-Banggawi sebagai suatu tempat yang 

masuk dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. 

Dalam hikayat Sipanjonga disebutkan bahwa pendiri Kerajaan Buton ialah 

Mia Patamiana. Secara harfiah Mia Patamiana diartikan sebagai “orang yang 

empat”. Lalu keempat orang ini yang terdiri dari Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo dan 

Sijawangkati berasal dari Johor Semenanjung Malaya. Mereka mendarat di daratan 

Buton dalam dua rombongan. Rombongan pertama yaitu Sipanjonga dan Simalui 

mendarat di Kalampa, sedangkan rombongan Sitamanajo dan Sijawangkati mendarat 

di Walalogusi. Kemudian mereka membangun pemukiman di tepi pantai tempat 

mereka mendarat. Dan selanjutnya mereka bergabung untuk membangun 

pemukiman-pemukiman baru. Dalam membangun pemukiman tersebut, mereka 

membuka hutan untuk menebang kayu yang dalam bahasa setempat disebut Welia, 

dan dari kata Welia inilah konon muncul nama Wolio. 

“Kecamatan Kokalukuna sendiri merupakan sebuah kecamatan yang terdapat 
di kota Baubau yang merupakan pemekaran dari kecamatan Bungi. Pada 
tahun 2006 penduduk kecamatan Kokalukuna berjumlah 15.101 jiwa atau 
12.34% dari jumlah penduduk kota Baubau. Kecamatan Kokalukuna sendiri 
terbagi menjadi 6 kelurahan yaitu Kadolomoko, Kadolo, Waruruma, 
Lakologou, Liwuto, dan Sukanaeyo.”5 
 
 

 
5Wikipedia.org.id.https://id.wikipedia.org/wiki/Kokalukuna,_Baubau#Pemerintahan, (Diakses 

15 Januari 2021). 
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3. Sejarah Masyarakat Buton 

Masyarakat Wolio, merupakan masyarakat yang merujuk pada suatu wilayah 

yang bernama Wolio yang dirintis oleh Mia Patamiana yaitu Sipanjonga, Simalui, 

Sitamanajo, dan Sijawangkati yang kemudian menjadi awal pembentukkan Kerajaan 

atau Kesultanan Buton dikemudian hari.6  

Konon ceritanya, mereka mulai membangun pemukiman di tepi pantai. 

Selanjutnya mereka bergabung membangun perkampungan dengan membuka hutan 

dan menebang kayu yang dalam bahasa setempat disebut welia. Dari kata welia itulah 

muncul kalimat yang dinamakan Wolio (saat ini berada di wilayah Kota Baubau serta 

membentuk sistem pemerintahan tradisional dengan menetapkan 4 limbo atau 

wilayah kecil yaitu Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropa, dan Baluwu yang dipimpin 

oleh seorang Bonto pada masing-masing wilayah. Keempat Bonto tersebut disamping 

sebagai kepala wilayah juga bertugas sebagai pelaksana dalam mengangkat dan 

menetapkan seorang Raja. Dan menetapkan Wa Kaa Kaa (seorang wanita 

bersuamikan si Batara seorang turunan Majapahit) sebagai seorang Raja Buton I pada 

tahun 1331.7 

Dalam kisah lain diceritakan adanya kelompok masyarakat yang hidup di 

daerah pedalaman pulau Buton. Mereka dipimpin oleh Dungkucangia yang 

dikisahkah sebagai seorang komandan tentara Kubilah Khan yang diperintahkan 

untuk menghancurkan Raja kertanegara dari Kerajaan Singosari. Dalam sejarah 

 
6Kata Wolio ini berasal dari kata “welia” yang berarti menebas, dikatakan demikian karena 

belukar yang ada di lokasi tersebut ditebas dan dijadikan suatu perkampungan baru, yang saat ini 
dikenal dengan wolio. Narasumber La Ode Multazam Ali, tokoh masyarakat. Wawancara pada tanggal 
18 Oktober 2019. 

7Muhammad Jadul Maula, dkk, Kesepakatan Tanah Wolio (Cet. I; Depok: Titian Budaya, 
2011), h.42. 
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tercatat bahwa misi yang dijalankan oleh pasukan tentara Kubilai Khan tersebut 

kemudian digagalkan, dihancurkan dan dicerai beraikan oleh Raden Wijaya yang 

selanjutnya mendirikan Kerajaan Majapahit.  

Dungkucangia ini dikisahkan sebagai bagian dari tentara Kubilai Khan yang 

telah tercerai berai dan tidak kembali lagi ke negerinya yang kemudian mendarat di 

pulau Buton dan memimpin kerajaan Tobe-Tobe. Oleh karena suatu perbedaan 

kepentingan Sijawangkati dan Dungkucangia terlibat perselisihan yang harus 

diselesaikan melalui adu kesaktian dalam suatu pertarungan. Tidak ada pertarungan 

yang kalah dan menang, sehingga mereka kemudian bersepakat untuk membangun 

kehidupan dalam suatu ikatan persaudaraan. Sebagai wujud ikatan persaudaraan 

tersebut, Dungkucangia kemudian memasukkan Kerajaan Tobe-Tobe yang 

dipimpinnya dalam wilayah Kerajaan Buton. 

Adapun kisah terbentuknya Buton dalam versi Islam seperti yang diceritakan 

oleh Bapak La Padi, beliau berkata: 

“Ketika itu ada seorang Musafir Arab yang diperintahkan oleh Rasulullah 
saw. untuk berlayar ke Timur menuju ke sebuah pulau yang telah lama 
merindukan kedatangan Islam. Setibanya di pulau tersebut, Musafir itu lalu 
menaruh jubahnya di suatu tempat sehingga jubah itu menjadi perhatian 
penduduk setempat. Mereka ingin mengetahui siapa pemilik jubah itu. 
Sementara itu bertengger tujuh ekor burung di pohon dekat jubah, sambil 
menyuarakan bergantian “butuni-butuni-butuni-butuni” maka bersujudlah 
orang-orang di sana begitu melihat ternyata Musafir tersebut adalah seorang 
Waliyullah, dari kata Waliyullah tersebutlah kemudian kata Wolio.”8 

Lebih lanjut, suku Wolio atau lebih dikenal dengan masyarakat Wolio 

merupakan salah satu suku bangsa yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara yang 

merupakan masyarakat asli Kota Baubau, berasal dari Benteng Keraton, namun 

tersebar di kepulauan Buton, Muna, Kabaena, dan sekitarnya. Pada masa sekarang, 

 
8La Padi, Tokoh Masyarakat, Wawancara, pada tanggal 02 November 2021 di Baubau. 
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masyarakat Wolio merupakan penduduk mayoritas Kota Baubau yang pada masa 

Kerajaan/Kesultanan merupakan masyarakat yang berasal dari dalam Benteng 

Keraton Buton, meski sebagian masyarakat Wolio yang berada di luar Benteng 

Keraton Buton tidak menjalankan lagi sepenuhnya nilai-nilai budaya dan adat istiadat 

pada masa Kesultanan karena telah mengalami perubahan kultur dari tahun ke tahun 

melalui perkawinan serta dipengaruhi oleh budaya luar, akan tetapi masyarakat Wolio 

yang berada di dalam Benteng Keraton Buton tetap menjaga dan menjalankan nilai-

nilai tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat Wolio yang berada di dalam Benteng 

Keraton Buton terikat secara historis-kultural dengan Kesultanan yang dulunya 

menguasai Benteng Keraton Buton. 

Keberadaan masyarakat Wolio juga tidak terlepas dari upaya mempertahankan 

budaya dan kebudayaan Buton yang merupakan bagian integral yang tidak dapat 

dipisahkan sebagai ciri khas kawasan Cagar Budaya Benteng Keraton Buton. 

Sejak abad ke XIII Kerajaan Buton telah memulai debut sejarahnya sebagai 

salah satu kerajaan di Nusantara yang memiliki sistem hukum ketatanegaraan yang 

religius, adat istiadat/budaya peradaban yang luhur dan agama dalam Ketuhanan yang 

Haqq. 9 

Kesultanan Bidaaril Buthuuni pada wilayah daulatnya memiliki berpuluh-

puluh suku bangsa yang berebeda-beda dan datang dari seluruh dunia, sehingga 

tercermin dari berbagai ragam bahasa dan adat istiadat budaya tradisionalnya masing-

masing, salah satunya adalah suku Wolio atau disebut masyarakat Wolio. Mengingat 

bahwa adat istiadat masyarakat Kesultanan Buton adalah pedoman kehidupan dan 

tuntunan Allah swt. dari Qur’an yang Maha Hidup, maka memiliki nilai yang sangat 

 
9Mudjur Muif Ahmad Mudjiriddin, Adat Istiadat Kesultanan Buton Berbasis Kitabullah, Ijma, 

dan Qiyas Ulama Haqiqat, t.d., h. 22. 
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sulit ditemukan padananannya di muka bumi ini. 

Dalam pembentukan adat istiadat atau tradisi masyarakat Wolio di Buton, 

Kesultanan Buton memakai empat lembaga KITABULLAH yang mencangkup: 

a) KITABULLAH yang diturunkan melalui para Rasul dan Nabinya.  

b) KITABULLAH Rahasia, artinya manusia sebagai umat wahidah (umat yang 

tunggal) dan khalifahnya di muka bumi ini, seperti tampak pada QS. al-

Baqarah/2:213: 

 ِّ ِ ُ ٱ َ ٱ َ َ َ ةٗ  َ ِ ٰ َ  ٗ ُ
سُ أ نَ ٱ َ َ ٰ َ ِ

ۡ
ُ ٱ ُ َ َ  

َ
ل َ َ

َ وَأ رِ ِ ُ َ وَ ِ ِ ّ َ ُ  ۧنَ 
 ِ ۡ َ  ۢ ِ هُ  ُ و

ُ
َ أ ِ ِ إِ ٱ ِ  َ َ َ ۡ َ ٱ ِ وَ ِ  

ْ
ا ُ َ َ ۡ َ ٱ ِ سِ  َ ٱ ۡ َ  َ ُ ۡ َ ِ  ِ

ّ َ ۡ ِ
ءَٓ  َ  َ ِ

ّ َ ۡ َ ٱ ِ  ِ ِ  
ْ
ا ُ َ َ ۡ َ ٱ ِ  

ْ
ا ُ َ َ ءَا ِ ُ ٱ ى ٱ َ َ َ  ۖ ۡ ُ َ ۡ َ  ۢ َ ۡ َ  ُ ٰ َ ِ ّ َ

ۡ
ُ ٱ ُ ۡ

  ٍ ِ َ ۡ طٰٖ  َ ِ  ٰ َ ءُٓ إِ َ َ  َ ي  ِ ۡ َ  ُ ۗۦ وَٱ ِ ِ ذِۡ ِ  
Terjemahnya: 

“Manusia itu adalah ummat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka 
Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan memberi 
peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, 
untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka 
perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang 
telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka 
keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka 
Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang 
hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah memberi 
petunjuk kepada jalan yang lurus.”10 

c) KITABULLAH pada fitrah kemanusiaan yang tunggal, seperti tampak pada 

QS ar-Ruum/30:30: 

َتَ ٱ ۡ ِ  ۚ ٗ ِ َ  ِ ِ ّ ِ  َ َ ۡ ۡ وَ ِ
َ َ َ ِ ٰ َ  ِۚ ِ ٱ

ۡ َ ِ  َ ِ ۡ َ  
َ
 ۚ َ ۡ َ َ سَ  َ ٱ َ َ  ِ ِ ٱ

نَ   ُ َ ۡ َ  
َ
سِ  َ ٱ َ ۡ َ

ِ أ ٰ َ ُ وَ ِ ّ
َ ۡ ُ ٱ ِ ّ   ٱ

 

 
10Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 34. 
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Terjemahnya:  

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah 
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 
perubahan pada fitrah itu. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui.”11 

d) KITABULLAH pada bingkai kesatuan semesta alam. 

Kitab ini dimaksud bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi untuk 

menjadi pedoman, petunjuk, dan peringatan tentang yang dahulu, kini dan hari esok. 

Adat istiadat/budaya adalah sejarah yang menjadi Sunnatullah yang telah berlaku, 

yang dapat dijadikan sebagai pedoman, petunjuk dan peringatan bagi para pewaris 

sejarah itu sendiri, sehingga bukan saja untuk dikenang dan dibicarakan, tetapi yang 

paling penting adalah bagaimana diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari.12 

4. Sejarah Tradisi Pakandeana Ana Ana Maelu Masyarakat Wolio 

Masyarakat Wolio memiliki keyakinan tentang empat rahasia yang pasti 

dalam kehidupan manusia, yang kemudian menjadi dasar dari pelaksanaan adat 

istiadat di tanah Buton, terdapat keyakinan masyarakat Buton tentang empat rahasia, 

yang perlu diketahui antara lain: 

a) Kelahiran di dunia fana ini; 

b) Rezeki yang dianugerahkan oleh Allah swt; 

c) Jodoh/pernikahan untuk memperbanyak insan di muka bumi; 

d) Kematian untuk kembali ke alam barzakh, masyhar dan akhirat. 

Adapun sesudah dua insan yang berlainan jenis telah menikah untuk sekian 

 
11Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 403. 

12Mudjur Muif Ahmad Mudjiriddin, Adat Istiadat Kesultanan Buton Berbasis Kitabullah, 
Ijma, dan Qiyas Ulama Haqiqat, t.d., h. 28. 
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lama, jika dengan kudrat dan iradat Allah swt. maka sang istri akan hamil. Kehamilan 

sang istri (wanita) adalah hasil perpaduan antara sperma yang berasal dari suami dan 

sel telur ovum dari istri yang ditakdirkan oleh Allah swt. akan menjadi bakal embrio 

(janin) di dalam rahim seorang istri. Adapun firman Allah swt. QS. at-Tin/95:4: 

                    

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya (sempurna dan mulia).”13 

Maksud dari pada ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan dalam bentuk 

sempurna, dalam keadaan fitrah sampai ia lahir di muka bumi ini. Manusia 

dihadapkan pada suatu kehidupan di mana ia tinggal, lingkungan masyarakat, 

lingkungan sosial, budaya dan tradisi yang memengaruhinya. Sejak masih balita 

sudah diharuskan mengikuti ritual-ritual upacara yang ada dalam lingkungan 

masyarakat sekitarnya. 

Adat istiadat yang ingin kita gali ini dari dalam perut Rahasia Negeri Buton 

telah sedemikian tua umurnya, yang telah melewati berbagai kurun perubahan zaman 

dan sejarah, tetapi dia tetap hidup abadi, bahkan untuk selamat dari kehancuran 

peradaban pada abad ke-21 yang dahsyat ini telah menjadi kebutuhan vital bagi 

seluruh umat di dunia ini. 

Pakandeana ana ana maelu merupakan tradisi memberi makan kepada anak-

anak yatim oleh masyarakat Buton. Seperti dikalangan masyarakat Wolio yang ada di 

tanah Buton. Salah satu tradisi yang dilakoni masyarakat Wolio ini adalah tradisi 

 
13Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 598. 
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pakandea ana ana maelu. Tradisi pakandea ana ana maelu ini merupakan sebuah 

tradisi yang dilaksanakan untuk mengenang nabi Muhammad saw. yang telah 

menjadi yatim piatu sejak masa kanak-kanaknya, sedangkan dalam riwayat lain 

disebutkan bahwa tradisi ini dilaksanakan untuk memperingati pembantaian cucu 

Nabi Muhammad saw., di Karbala. Pada waktu itu terdapat banyak anak yang 

menjadi yatim karena peristiwa tersebut. Salah satu anak yatim dalam peristiwa 

karbala ini adalah cicit Nabi Muhammad saw., Ali Zainal Abidin, Putra Al Husain, 

sang ayah gugur dalam peristiwa tersebut sehingga menyebabkan sang anak dicekam 

kesedihan atas peristiwa tersebut.14 Seperti yang dijelaskan oleh Bapak La Ode Yusri 

(Tokoh Budayawan Buton saat ini): 
“Tradisi itu lahir untuk mengenang keyatimannya Ali Zainal Abidin cucunya 
Nabi, anaknya Husein yang dibunuh di Karbala, jadi itu dikuatkan dengan isi 
nyanyian tentang keyatiman cucu nabi, jadi orang Buton mengenang tragedi 
di Karbala itu dengan melakukan ritual pakandeana ana ana maelu, jadi ana 
ana maelu itu (anak-anak yatim piatu itu diperandaikan sebagai anaknya 
Husain yang namanya Ali Zainal Abidin itu.15 

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak, H. La Ode Ali (Tokoh 

Masyarakat Kec. Kokalukuna): 
“Pakandeana ana ana maelu ini kita lihat latar belakang sebenarnya, itu dari 
peristiwa karbala, terbunuhnya sayyidina Husein di Irak karena masalah 
politik, waktu itu di irak itu dia mau dibaiat tapi dihadang oleh lawan 
politiknya, akhirnya mereka terbunuh semua, artinya tidak ada perlawanan, 
jadi kalau saya lihat makanya 10 asyura itu kita muliakan, karena disitu 
banyak anak-anak yatim pada waktu itu, karena banyak yang meninggal pada 
waktu itu.”16 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa tradisi pakandeana ana ana maelu dilatar belakangi oleh 

 
14Kamaluddin Z, dkk. Haroa dan Orang Buton, h. 1-2. 

15La Ode Yusri, Budayawan Buton, Wawancara, Baubau, 01 Januari 2022. 

16La Ode Djabaru, Salapati Kesultanan Buton atau Tokoh Adat Buton, Wawancara, Baubau, 
20 Desember 2021. 
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kematian Husein, cucu nabi Muhammad saw. yang terbunuh di Karbala dan pada saat 

itu banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya termasuk anak Husein Ali Zainal 

Abidin yang menjadi yatim pada saat itu, untuk mengenang tradisi ini oleh Sultan 

Buton diadakanlah tradisi pakandeana ana ana maelu ini, sebab menyantuni anak 

yatim juga merupakan perintah agama sebagaimana yang terdapat dalam salah satu 

surah Alquran tentang anjuran memberi makan anak yatim dan fakir miskin. 

Deskripsi temuan dari penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan 

tokoh budaya, pemuka adat  dan  pemuka  agama di Kecamatan Kokalukuna Kota 

Baubau serta  hasil  observasi  di  wilayah penelitian untuk memperoleh jawaban dari 

rumusan masalah penelitian ini, secara berturut-turut disajikan yaitu: (a) pelaksanaan 

tradisi pakandeana ana ana maelu di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Sulawesi 

Tenggara; (b) relevansi ajaran Islam dengan tradisi pakandeana ana ana maelu di 

Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Sulawesi Tenggara; (c) nilai-nilai simbol yang 

terdapat pada tradisi pakandeana ana ana maelu di kecamatan Kokalukuna kota 

Baubau Sulawesi Tenggara; (d) nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam 

tradisi Pakandeana ana ana maelu di kecamatan Kokalukuna kota Baubau Sulawesi 

Tenggara, dengan uraian sebagai berikut: 

B. Tradisi Pakandeana Ana Ana Maelu Masyarakat Buton 

1. Pelaksanaan Tradisi Pakandeana Ana Ana Maelu di Kecamatan 
Kokalukuna Kota Baubau Selawesi Tenggara 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 18 Agustus 

2021 atau bertepatan dengan 10 Muharram 1443 H di kediaman Bapak La Ode Kariu 

di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, terdapat beberapa aspek yang menjadi 

bagian dari tahapan pelaksanaan tradisi pakandeana ana ana maelu ini. Aspek yang 
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terdapat dalam prosesi pakandeana ana ana maelu ini yaitu: 

a. Media yang digunakan dalam tradisi pakandeana ana ana maelu: 

a) Air 

Air yang digunakan untuk memandikan anak-anak yatim ini berasal dari air 

goa yang kemudian di doakan. Air goa termasuk dalam jenis air yang suci dan 

menyucikan atau disebut juga air mutlak selama belum tercemari. Air ini 

berfungsi untuk menyucikan anak-anak yatim yang mengikuti tradisi tersebut. 

Dalam Islam air digunakan untuk melakukan thaharah. Thaharah adalah 

mensucikan diri dari najis dan hadas yang menjadi syarat melakukan ibadah 

dalam Islam. 

b) Bunga 

Bunga yang digunakan dalam tradisi pakandeana ana ana maelu ini ada 2 

jenis bunga yaitu bunga jampaka (cempaka) dan bunga kamba manuru. 2 jenis 

bunga ini digunakan sebagai campuran air mandi anak-anak yatim dalam 

tradisi tersebut. 

c) Minyak 

Minyak yang dalam tradisi ini disebut dengan minyak suro digunakan untuk 

mengusap kepala anak-anak yatim yang telah dimandikan.   

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tradisi Pakandeana Ana Ana Maelu 

Pelaksanaan tradisi pakandeana ana ana maelu ini dilaksanakan sekali dalam 

setahun, yaitu setiap 10 Muharram. Prosesinya dimulai sejak pagi hari sampai 

menjelang siang sebelum masuk waktu zuhur. Adapun tempat pelaksanaan tradisi ini 

bertempat di kediaman Bapak La Ode Kariu, yang merupakan tokoh adat dan tokoh 

agama sekaligus pelaksana tradisi tersebut yang tinggal di kecamatan Kokalukuna 
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kota Baubau. Bapak La Ode Kariu dan anak-anaknya melaksanakan tradisi 

pakandeana ana ana maelu ini setiap tahun. 

c. Peserta Tradisi Pakandeana Ana Ana Maelu 

Peserta tradisi pakandeana ana ana maelu ini adalah anak-anak yang telah 

ditinggal mati oleh ayah atau kedua orang tuanya yang tinggal di kecamatan 

Kokalukuna dan beberapa kecamatan lain yang ada di kota Baubau yang juga ikut 

bergabung dalam pelaksanaan tradisi ini. 

d. Prosesi Tradisi Pakandeana Ana Ana Maelu 

Prosesi diawali dengan mengumpulkan anak-anak yatim yang telah hadir 

kemudian dimandikan satu per satu oleh bhisa (perempuan yang dituakan) setelah 

dimandikan anak-anak yatim tersebut diarahkan untuk memasuki ruangan yang telah 

disediakan, di ruangan ini juga telah tersedia sebelumnya sajian atau makanan yang 

kemudian akan diberikan kepada anak-anak yatim tersebut. Makanan yang akan 

diberikan kepada anak-anak yatim diletakkan di talang yang di dalamnya terdapat 

beberapa piring yang telah diisi dengan makanan berupa lauk pauk dan kue-kue khas 

daerah seperti, cucur, onde-onde, baruasa, pisang goreng, dan makanan lain yang 

merupakan hasil bumi atau makanan khas masyarakat Buton. 

Menurut La Ode Kariu, tokoh adat masyarakat Buton yang juga merupakan 

perangkat adat kesultanan Buton sekaligus sebagai penyelenggara tradisi pakandeana 

ana ana maelu, tradisi ini sebagai sarana silaturahmi dengan anak-anak yatim, 

sebagaimana yang dianjurkan dalam agama Islam, bahwa sesama muslim harus saling 

memperhatikan satu sama lain. 

“Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua adat, Bapak La Ode Kariu, 
Pakandeana ana-ana maelu adalah menyantuni anak yatim, selain kita 
bersilaturahmi dengan mereka dalam agama, kita juga dianjurkan untuk 
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memberikan perhatian kepada mereka, anak yatim piatu ini.”17 

Disinilah nilai-nilai Islam terwujud dalam kehidupan masyarakat Buton yang 

dilestarikan melalui tradisi pakandeana ana ana maelu tersebut. Selanjutnya, dari 

hasil wawancara dengan La Ode Yusri (Tokoh Budayawan Buton)) diterangkan 

bahwa sebelum  memasuki 10 Muharram, ada seseorang yang diutus untuk 

mengamati serta mengumpulkan anak-anak yatim, kemudian oleh pejabat atau pada 

zaman dahulu para pejabat kerajaan, atau Bonto Ogena (Tuan rumah), turut serta 

mengambil bagian dalam prosesi tradisi pakandeana ana ana maelu ini yaitu 

menyuapi anak-anak yatim tersebut, namun sebelum disuapi anak-anak yatim ini 

dimandikan dan kemudian diantarkan ke sebuah ruangan yang telah disiapkan untuk 

kemudian bersama anak-anak yatim lain, disuapi oleh bhisa (Perempuan yang 

dituakan), para pejabat atau Bonto Ogena. 

“Jadi dihari ke 10 orang yang ditugasi untuk mengamati itu keliling untuk 
mengumpulkan semua anak-anak yatim, setelah dikumpulkan kemudian 
dibawa ke pejabat siapa yang sudah disepakati untuk menjadi pusat tradisi 
pakandeana ana ana maelu itu, biasanya di rumahnya bonto ogena atau 
pejabatlah, jadi setelah dikumpulakan semua, mereka dimandikan, jadi semua 
sudah ada orang-orangnya, termasuk pejabat itu turut mengambil bagian 
dalam prosesi memandikan itu.”18 

Menurut hikayat di atas, bahwa pakandeana ana ana maelu mengandung 

makna memberi makan anak-anak yatim. Tradisi ini dilaksanakan di setiap 10 

Muharram, dimana pada waktu tersebut anak-anak yatim diperhatikan dan 

diperlakukan dengan sangat istimewa, sebagaimana yang tergambar dalam prosesi 

pada tradisi pakandeana ana ana maelu ini. 

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa tradisi pakandeana ana ana maelu 

ini merupakan sebuah tradisi yang terus dilestarikan oleh masyakarakat Buton, 

 
17La Ode Kariu, Perangkat Adat Kesultanan Buton, Wawancara, Baubau,  21 November 2021. 

18La Ode Yusri, Tokoh Budayawan Buton, Wawancara, Baubau 21 November 2021. 
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dimana yang mengadakan tradisi ini adalah orang yang memiliki kemampuan dalam 

menyelenggarakan tradisi tersebut, upacara tersebut juga sebagai bentuk ungkapan 

rasa syukur pada Allah swt. atas kelebihan rezeki yang diberikan dan juga sebagai 

sarana untuk menyampaikan hajat agar kedepan tidak terjadi lagi hal demikian 

kepada keturunan mereka, baik penyelenggara hajatan maupun anak-anak yatim 

tersebut. 

Sebelum prosesi menyuapi anak-anak yatim dilakukan, terlebih dahulu 

seorang lebe atau tetua adat membacakan doa, diantara doa yang dibacakan adalah 

doa arwah, dikirimkan untuk orang tua anak-anak yatim yang telah meninggal 

tersebut dan doa meminta semoga kelak dikehidupannya anak-anak yatim ini tidak 

terjadi hal yang sama pada anak-anak dan keturunan mereka, dan harapan semoga 

mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Baru kemudian anak-anak yatim ini 

mulai diusap rambutnya dengan minyak yang telah disediakan berupa minyak sura 

yang dibuat dari campuran jeruk nipis dan minyak kelapa. 

La Ode Yusri juga mengungkapkan bahwa dalam proses memandikan anak-

anak yatim tersebut juga terdapat tata cara, yaitu menentukan bagian mana yang harus 

disiram terlebih dahulu, menyiram tidak dengan terburu-buru, kemudian bagaimana 

cara menyiram, menyiram harus dengan penuh kelembutan sebagaimana 

memandikan anak sendiri. Selanjutnya, setelah dimandikan anak-anak yatim tersebut 

diberi pakaian yang sebelumnya telah disiapkan, pakaian yang diberikan haruslah 

pakaian yang bagus dan masih baru, untuk anak laki-laki juga diberi songkok, dan 

kemudian diberi uang pasali (hadiah), baru selanjutnya para pejabat atau Bonto 

Ogena tadi berkeliling untuk menyuapi anak-anak yatim tersebut, cara menyuapinya 
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harus dengan penuh kasih sayang, sehingga anak tidak merasa canggung atau 

tertekan, mereka juga dapat menikmati prosesi tersebut dengan hati yang bahagia.  

“Jadi prosesi paling awal itu anak-anak maelu ini dimandikan, dimandikan 
juga ada tata caranya, tidak sembarang siram, bagian mananya dulu yang 
disiram, bagaiman caranya menyiram, sebisanya itu tidak boleh dengan 
terburu-buru, tidak boleh dengan kasar-kasar, jadi harus dengan bagaimana 
memandikan anak sendiri, kemudian setelah dimandikan mereka dikasi 
pakaian, pakaian yang sudah disiapkan, pakaian yang bagus-bagus, dikasi 
songkok, setelah dibagikan uang selesai, dikasi duduk semua baru 
dipakandemi, dikasi makan, jadi biasanya pejabat itu berkeliling untuk 
menyuapi, menyuaipinya juga harus seperti bagaimana menyuapi anak 
sendiri, jadi harus dengan kasih sayang, jadi yang terbangun disitu anak dia 
merasa tidak tertekan, dia menikmati proses itu, jadi setelah makan/disuapi, 
menyanyimi, dinyanyikan, dihiburlah anak-anak ini, jadi seharian anak-anak 
itu diperlakukan dengan sangat istimewa di hari 10 Muharram itu, dihibur 
dengan nyanyian jadi nyanyian-nyanyiannya itu ya, dikisahkan bahwa mereka 
yang yatim ini tidak sendirian, kakek nenek mereka yang namanya Ali Zainal 
Abidin itu, cucunya Nabi”.19 

2. Relevansi Ajaran Islam dengan Tradisi Pakandeana Ana Ana Maelu di 
Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Sulawesi Tenggara 

a. Relevansi tradisi pakandeana ana ana maelu dengan ajaran akidah 

Alquran sebagai sumber nilai ajaran Islam yang diturunkan untuk mendorong 

manusia agar dapat bersosialisasi, sehingga melahirkan suatu kebudayaan. 

Masyarakat dipandang sebagai wahana yang tepat dalam mengaktualisasikan nilai-

nilai Ilahiyah sehingga membentuk kultur agama. Adapun kebudayaan yang 

mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, serta berbagai 

kebiasaan yang dibuat oleh manusia sebagai anggota masyarakat, dipandang sebagai 

suatu realitas yang menjadi sasaran ajaran Alquran. Peran agama Islam dalam 

kebudayaan adalah memberikan nilai-nilai etis yang dijadikan sebagai pedoman.20 

 
19La Ode Yusri, Tokoh Pemerhati Budaya Buton.  

20Ach. Syaikhu, “Al-Qur’an dan Dinamika Kebudayaan”, Jurnal Falasifa, vol. 1 no. 1, 
(2010), h. 15. https://jurnalfalasifa.files.wordpress.com/2012/11/ach-syaikhu-al-quran-dan-dinamika-
kebudayaan.pdf (Diakses 20 Mei 2022).  
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Tradisi pakandeana ana ana maelu, merupakan tradisi yang berasal dari 

ajaran Islam yang mengandung nilai akidah yaitu keyakinan akan adanya Allah swt. 

dan kepatuhan dalam mengikuti perintah-Nya yang terwujud dalam ungkapan rasa 

syukur akan limpahan rezeki yang Allah berikan sehingga dengan kelebihan harta 

yang dimiliki kita dapat berbagi dengan sesama.  

Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari latar belakang terbentuknya tradisi ini 

yang awalnya oleh sultan Murhum memerintahkan kepada para pelayannya untuk 

menyantuni anak-anak yatim, sebagaimana yang dikutip dari Alquran surah Al-Maun 

yang berisi perintah untuk memuliakan anak yatim dan hadis nabi Muhammad saw. 

bagi orang-orang yang memuliakan anak yatim akan mendapatkan derajat yang tinggi 

bahkan berdampingan dengan Beliau di akhirat kelak. 

Islam sangat memuliakan anak yatim, di dalam Alquran terdapat 22 ayat yang 

berkenaan dengan anak yatim, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2:220 

Allah swt. berfirman: 

                                     

                     

Terjemahnya: 

“.... mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus 
urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan 
mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang 
membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan ....”21 

Selain Alquran, dalam hadis juga terdapat banyak anjuran untuk memuliakan 

anak yatim diantaranya terdapat dalam riwayat Thabrani bahwa barang siapa yang 

mengikutsertakan seorang anak yatim diantara dua orang tua muslim dalam makan 

dan minumnya, sehingga mencukupinya maka ia pasti masuk surga. 

 
21Qur’an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/sura/2 (Diakses 09 Agustus 2022). 
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Dalam hadis lain, seorang lelaki datang kepada nabi Muhammad saw. untuk 

mengeluhkan kekerasan hatinya, nabi pun bertanya kepadanya, “sukakah kamu jika 

hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi?, kasihilah anak yatim dengan 

mengusap mukanya, serta berilah makan dari makananmu, maka niscaya hatimu 

menjadi lunak dan kebutuhanmu dapat terpenuhi.” 22 

b. Relevansi tradisi pakandeana ana ana maelu dengan ajaran ibadah 

Ibadah merupakan bentuk manifestasi penghambaan manusia kepada Allah 

sang pencipta. Ibadah bukan sekedar ritual yang dilakukan tanpa makna. Ibadah juga 

termasuk bentuk ungkapan rasa syukur manusia kepada Allah swt. atas semua 

kebaikan dan berkah yang telah diberikan. Sebagaimana dalam QS. An Nahl/16:18, 

Allah berfirman: 

                              

Terjemahnya:  

“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat 

menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.”23 

Ibadah menjadi salah satu cara mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas 

segala kebaikan dan nikmat yang tak terhitung, selain itu ibadah juga berarti 

melaksanakan perintah Allah swt. dengan penuh kepasrahan dan sikap rendah diri 

pada Allah. Hamba yang taat akan melaksanakan perintah-Nya sebagai bentuk 

ungkapan rasa syukur. Ibadah juga merupakan suatu upaya membangun komunikasi 

antara manusia dan sang penciptanya. Dengan beribadah semua mahluk ciptaan Allah 

 
22 https://www.orami.co.id/magazine/hadis-anak-yatim (Diakses 09 Agustus 2022). 

23 Qur’an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/sura/16 (Diakses 09 Agustus 2022).  
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dapat mendekatkan diri, berkomunikasi, dan kembali kepada-Nya, sebab hanya 

kepada Allah swt. dengan segala kekuatannya yang mampu membimbing setiap 

hambanya menuju jalan kebaikan.  

Seseorang belum dikatakan melaksanakan shalat jika belum menyantuni anak-

anak yatim dan fakir miskin, sebab dalam aktifitas ibadah shalat yang kita laksanakan 

terkandung makna simbolik yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sosial. 

Shalat yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam memiliki 

makna simbolik bahwa kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk bermunajat 

kepada Allah juga memiliki dimensi sosial dalam kehidupan.24 

Prosesi tradisi pakandeana ana ana maelu ini dalam persiapan 

pelaksanaannya juga terdapat ritual shalat dan pembacaan doa yang menjadi bagian 

dalam tradisi tersebut.  

c. Relevansi tradisi pakandeana ana ana maelu dengan ajaran akhlak 

Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam kuat dalam diri yang darinya terlahir 

perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa perlu berpikir dan merenung. 

Akhlak merupakan sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang indah menurut 

akal dan syariat dengan mudah, maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang baik. 

Dalam ajaran Islam selain dimensi syariah juga terdapat dimensi akhlak dan 

secara garis besar Islam lebih menonjol dalam wujud nilai akhlaknya, mulai dari 

akhlak perseorangan, akhlak keluarga, akhlak sosial, akhlak bernegara dan akhlak 

agama, disini dapat dilihat bahwa akhlak memiliki dimensi yang sangat luas. 

Menurut M. Abdullah Diroz, akhlak adalah suatu kekuatan yang terdapat 

dalam diri yang berupa dorongan emosi jiwa, bukan karena tekanan dari luar dan 

 
24 Nurdin, Tradisi Haroa, Jurnal Dakwah, Vol. XVI, No. 1 (2015), h. 111.    
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sudah menjadi kebiasaan, kekuatan dan kehendak yang saling mengkombinasi 

sehingga membawa kecenderungan pada sesuatu yang benar atau akhlak baik dan 

pihak yang salah sebagai akhlak buruk. Sedangkan Abdul Hamid memaknai akhlak 

sebagai ilmu tentang keutamaan yang harus dilakukan dengan cara mengikutinya 

sehingga jiwanya terisi dengan kebaikan, dan tentang keburukan yang harus 

dihindarinya sehingga jiwanya menjadi bersih dari segala bentuk keburukan. 

Tradisi pakandeana ana ana maelu merupakan tradisi memberi makan anak 

yatim yang tujuannya untuk membahagiakan anak-anak yang telah ditinggal mati 

oleh orang tuanya, sebagaimana yang dianjurkan Alquran dan hadis bahwa setiap 

muslim berkewajiban untuk memasukkan kebahagian ke dalam hati saudara 

muslimnya, Islam juga menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.    

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tradisi pakandeana ana ana 

maelu ini merupakan tradisi yang mengandung semua aspek nilai-nilai luhur Islam 

baik dari segi keimanan, ibadah, dan akhlak. 

3. Nilai-nilai Simbol yang terdapat pada Tradisi Pakandeana Ana Ana 
Maelu  di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau. 

Setiap tradisi memiliki nilai simbolnya masing-masing, adapun nilai simbol 

yang terdapat dalam tradisi pakandeana ana ana maelu ini yaitu: 

a. Anak Laki-laki dan Perempuan 

Laki-laki dan perempuan dalam tradisi yang dilaksanakan setiap 10 Muharram 

ini diyakini juga oleh masyarakat Buton sebagai cara menjaga kesinambungan 

generasi, keterjagaan generasi ini terjadi melalui pernikahan yang terjadi antara laki-

laki dan perempuan. Sebagaimana dalam pelaksanaannya, sepasang anak laki-laki 

dan perempuan berusia sekitar 4-7 tahun diundang dalam tradisi tersebut kemudian 



 
 

97 
 

masing-masing anak tersebut dimandikan atau disucikan menggunakan air yang telah 

disiapkan. Anak laki-laki dan anak perempuan sebagai simbol keberlangsungan 

generasi sekaligus sebagai perwakilan dan kesetaraan gender dengan tidak 

membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. 

Dalam Islam anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama 

sebagai makhluk Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS. At Taubah/9:71 yang 

berbunyi: 

                           

                           

                                 

Terjemahnya: 
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu 
akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.”25 

b. Isi talang (makanan) sebagai simbol kemakmuran 

Makanan merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam setiap acara adat 

khususnya pada masyarakat Buton. Sebelum prosesi memandikan dilakukan para 

bhisa (perempuan yang dituakan) terlebih dahulu menyiapkan makanan sebagai 

sajian dalam tradisi tersebut, makanan yang akan diberikan kepada anak-anak yatim 

diletakkan di talang yang di dalamnya terdapat beberapa piring yang telah diisi 

dengan makanan berupa lauk pauk, seperti ikan bakar, ayam parende, nasi, dan kue-

kue khas daerah seperti, cucur, onde-onde, baruasa, pisang goreng, dan makan lain 

yang merupakan hasil bumi atau makanan khas masyarakat Buton. Setiap jenis kue 

 
25 Qur’an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/sura/9 (Diakses 09 Agustus 2022). 
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yang diisi dalam piring harus berjumlah ganjil. Menurut riwayat angka ganjil 

merupakan angka yang dianggap sakral. 

c. Bunga dan air yang digunakan untuk mandi 

Bunga yang mengandung aroma wangi khas dan air yang merupakan sarana 

yang digunakan untuk mandi dalam tradisi pakandeana ana ana maelu ini sebagai 

simbol untuk menyucikan diri. Terdapat 2 jenis bunga yang digunakan sebagai 

campuran air mandi ana ana maelu ini, yaitu bunga kamba mangura dan bunga 

jampaka (cempaka). Bunga jampaka merupakan bunga yang sering digunakan dalam 

ritual-ritual tertentu, bunga yang memiliki aroma khas ini selain digunakan dalam 

acara-acara ritual, juga diyakini dapat menyembuhkan beberapa penyakit diantaranya 

demam dan radang tenggorokan. Bunga jampaka yang dicampurkan ke air digunakan 

untuk membasuh anak laki-laki, sedangkan bunga kamba manuru dicampur ke air 

yang akan digunakan untuk membasuh anak perempuan. Menurut keyakinan 

masyarakat Buton, bunga jampaka melambangkan keperkasaan pria, dan bunga 

kamba manuru melambangkan kelembutan wanita. 

4. Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Tradisi 
Pakandeana Ana Ana Maelu di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau. 

Nilai merupakan suatu standar yang bersumber dari keyakinan, adat istiadat, 

etika, dan agama yang diyakini kebenarannya oleh individu atau masyarakat, 

kemudian dengan keyakinan tersebut menjadi landasan bagi individu dan masyarakat 

dalam menilai suatu tindakan, serta dalam berperilaku. Sedangakan pendidikan bagi 

kehidupan umat manusia merupakan keutuhan mutlak yang dipenuhi sepanjang 

hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia atau 

masyarakat dapat berkembang sejalan dengan cita-cita dan harapan untuk kemajuan 
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hidup.  

Dinamika  kehidupan masyarakat telah  membentuk tatanan  nilai  tersendiri  

yang   dianut  warganya  berdasarkan  kebudayaan yang diciptakan, dihormati dan 

dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dalam lingkup kebangsaan, interaksi 

kebudayaan-kebudayaan lokal melahirkan nilai-nilai budaya baru dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan   masyarakat Indonesia terdapat nilai-

nilai sosial  yang  membentuk  kearifan  lokal  (local  wisdom)  dan  telah  menjadi 

bagian dari kehidupan sehari-hari. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia 

berhadapan dengan kearifan lokal membentuk suatu tatanan baru dalam masyarakat. 

Pada masyarakat Wolio pun masih melestarikan beberapa tradisi salah satu 

diantaranya adalah tradisi pakandeana ana ana maelu yang di dalamnya mengandung 

nilai-nilai pendidikan Islam yang berguna bagi generasi berikutnya. Dari hasil 

penelitian menurut peneliti terdapat nilai-nilai pendidikan Islam antara lain: 

a. Nilai aqidah 

Nilai aqidah merupakan nilai paling fundamental dalam kehidupan manusia 

yang mempengaruhi sikap serta perilaku seorang individu atau kelompok dalam hidup 

bermasyarakat. Nilai aqidah mengajarkan tentang Tuhan, kekuasaannya dan percaya 

adanya Tuhan, rasa syukur atas kekuasaanya dan rasa syukur atas nikmat yang 

diberikan-Nya. Nilai aqidah membentuk kenyakinan seseorang yang menjadi 

pengendali atas perbuatannya. 

Manusia yang memiliki aqidah yang benar akan menuntun perbuatan dan 

aktivitasnya kearah kebaikan. Dalam tradisi Pakandeana Ana Maelu merukan salah 

satu bentuk perwujudan dari nilai aqidah masyarakat Wolio di Kecamatan 
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Kokalukuna di Kota Baubau merupakan bentuk rasa kesyukuran atas nikmat yang 

diberikan Tuhan dengan menyantuni anak yatim 

H. Laode Ali mengatakan nila-nilai pendidikan pendidikan Islam yang 

terkandung dalam tradisi pakandeana ana ana maelu ini sangat banyak, seperti 

mencintai Nabi dengan menyantuni anak yatim dan ukhuwah Islamiyah. Dengan 

tradisi pakandeana ana ana maelu tersebut diharapkan dapat meningkatkan keimanan 

dan kecintaan pada Nabi yang mana makna dari pelaksaan tradisi adalah mengenang 

tragedi di Karbala. Sesungguhnya tradisi pakandeana ana ana maelu dilatar belakangi 

untuk mengenang keyatimannya Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi saw, anaknya 

Husain yang dibunuh di Karbala, jadi itu dikuatkan dengan isi nyanyian. Jadi, dalam  

tradisi pakandeana ana ana maelu, ada nyanyian yang diiringi dengan rebana, 

gendang qasidah, isi nyanyiannya adalah memang pengagungan ke keluarga Nabi, 

yang menjadi penghormatan pada Ahlul Bait Nabi. Oleh karena itu, tradisi 

Pakandeana Ana Maelu  dipengaruhi oleh kematian Husein. 

Manusia yang bertakwa kepada Allah, juga mencintai Rasul-Nya dan Ahlul 

Bait Nabi. Hal ini karena mencintai orang yang dicintai oleh Allah berarti mencintai-

Nya pula. Jika, mencintai Rasulullah dan Ahlul Baitnya maka, maka kita akan 

meneladani sesuatu yang kita cintai. 

b. Nilai ibadah 

Pengertian ibadah secara luas diartikan sebagai perbuatan manusia yang 

ditujukan untuk mencari ridha Allah SWT. sedangkan pengertian ibadah secara 

sempit adalah ritual keagamaan yang telah ditentukan tata cara, bacaan dan waktunya. 

bisa dikatakan ibadah merupakan bentuk perilaku dan perbuatan manusia yang  hanya  

ditujukan  atau dimaksudkan untuk mencari keridhaan dari Allah SWT. 
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Dalam tradisi pakandeana ana ana maelu juga memiliki nilai ibadah, sebagai 

mana wawancara yang dilakukan dengan bapak H. La Ode Ali. Beliau 

mengemukakan bahwa: “Nilai ibadahnya sangat besar sebagaia mana yang dikutip 

dalam sebuah hadis bahwa barangsiapa yang memuliakan anak yatim maka kelak 

diakhirat nanti akan berdampingan dengan Rasulullah. Dan itulah yang kita kejar 

karena memang nilai ibadahnya sangat tinggi”. 

Pada tradisi pakandeana ana ana maelu terdapat kegiatan memandikan, yang 

dalam Islam masuk dalam ibadah thaharah (bersuci). Thaharah merupakan kunci 

untuk dapat melaksanakan ibadah. Thaharah adalah mensucikan diri dari najis dan 

hadas yang menjadi syarat melakukan ibadah dalam Islam. 

Dari beberapa pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa tradisi pakandeana 

ana ana maelu memiliki nilai ibadah, yaitu melakukan suatu kegiatan atau ritual 

keagamaan yang dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah Swt. berupa 

menyantuni anak yatim dan adanya kegiatan memandikan (thaharah). 

c. Nilai akhlak 

Pada tradisi pakandeana ana ana maelu terdapat nilai akhlak. Nilai akhlak 

yang terkandung dalam tradisi pakandeana ana ana maelu antara lain yaitu: 

1) Sikap kedermawanan tercermin dari kesediaan tuan rumah dalam berbagi 

rezeki kepada anak-anak yatim yang hadir pada saat pelaksanaan tradisi 

tersebut.  

2) Sikap kepedulian sosial, yang tercermin dari sikap empati ketika melihat 

saudara atau anak-anak yatim yang kurang mampu.  



 
 

102 
 

3) Sikap kasih sayang, tercermin pada saat proses memandikan dan menyuapi 

anak yatim dengan penuh kasih sayang sambil mengusap kepala anak-anak 

yatim tersebut.   

4) Keikhlasan yang ditunjukan puna gau (tuan rumah) saat melaksanakan tradisi 

ini dengan niat ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah swt. 

5) tolong menolong, tuan rumah melaksanakan kegiatan ini dengan maksud 

untuk meringankan beban serta untuk menghibur hati anak-anak yatim 

tersebut. 

6) sikap tawadhu, yang tercermin dari sikap rendah hati pemilik hajatan dengan 

tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. 

7) Kesabaran tercermin dari sikap anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh 

orang tuanya namun tetap sabar dalam menjalani hidup dan berharap suatu 

saat nanti kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. 



103 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menemukan 

jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, adapun kesimpulan dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan tradisi pakandeana ana ana maelu di kecamatan Kokalukuna 

Kota Baubau Sulawesi Tenggara sudah terlaksana dengan baik, meskipun 

terdapat perbedaan pada lamanya persiapan dan proses persiapan sebelum 

masuk hari pelaksanaan tradisi tersebut, namun tidak mengurangi dari maksud 

dan tujuan dari diselenggarakannya tradisi tersebut. 

2. Relevansi ajaran Islam dengan tradisi pakandeana ana ana maelu 

Tradisi pakandeana ana ana maelu ini memiliki relevansi dengan ajaran Islam 

sebagaimana yang terdapat dalam beberapa ayat Alquran, diantaranya pada 

surah Al Maun dan hadis nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan dari 

berbagai sumber tentang anjuran untuk memuliakan anak yatim. 

3. Nilai-nilai simbol yang terdapat pada tradisi pakandeana ana ana maelu 

yaitu, Sepasang anak laki-laki dan Perempuan sebagai simbol 

keberlangsungan generasi, dan kesetaraan gender, Isi talang (makanan) 

sebagai simbol kemakmuran, Bunga dan air yang digunakan untuk mandi 

sebagai simbol penyucian diri. 

4. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi pakandea ana ana 

maelu yaitu, Nilai aqidah yang terdapat dalam tradisi pakandeana ana ana 
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maelu yaitu nilai keimanan yang tercermin dalam bentuk ungkapan rasa 

syukur kepada Allah swt., nilai ibadah terdapat pada ritual doa yang yang 

dipanjatkan, ritual thaharah, dan ibadah sosial berupa memberikan santunan 

kepada anak-anak yatim. sedangkan nilai akhlak yang terdapat dalam tradisi 

pakandeana ana ana maelu ini adalah nilai kedermawanan, kepedulian, 

tolong menolong, sikap tawadhu, keikhlasan yang tercermin dari niat dan 

tujuan tuan rumah atau pemilik hajatan untuk melaksanakan tradisi 

pakandeana ana ana maelu tersebut. 

B. Implikasi 

Tradisi pakandeana ana ana maelu merupakan tradisi yang lahir dari ajaran 

Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis yaitu memuliakan anak yatim 

sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., sehingga oleh masyarakat 

Buton tradisi tersebut terus dilestarikan karena budaya atau tradisi tersebut sarat akan 

nilai-nilai Islam. 
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" NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI PAKANDEANA ANA ANA MAELU DI KECAMATAN
KOKALUKUNA KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 08 Februari s/d 08 Maret 2022
 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan
barcode,
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
 
 
 
 Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 09 Februari 2022

 A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Direktur PPs UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.
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Makassar 90231
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KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada
Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di
Kab/Kota

2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat

setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat

izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
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KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

NOMOR  1542 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PENGUJI UJIAN AKHIR TESIS MAGISTER  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 

 
Membaca       : Surat permohonan Saudara(i) an Haeria. S.Pd.I NIM: 80200219007  Prodi Pendidikan      

Agama  Islam, mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar untuk menempuh Ujian 
Akhir Tesis Magister dengan Judul Nilai – Nilai Pendidikan Islam   dalam Tradisi 

Pakandeana Ana Ana Maelu di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Sulawesi 
Tenggara   

Menimbang       :   a. Bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat 
untuk menempuh Ujian Akhir Tesis Magister Pascasarjana UIN Alauddin Makassar; 

  b. Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap 
dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penguji Ujian Akhir Tesis Magister 
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar; 

  Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
  b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
  c. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
  d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
  e. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi 

UIN Alauddin Makassar;  
  f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI 

Nomor 85 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 Jo. tentang 
Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar; 

  g.  Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama 
tentang Statuta UIN Alauddin Makassar; 

  h. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: 3/E/1990 
tentang Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana  IAIN Alauddin Makassar; 

  i. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Doktor 
IAIN Alauddin Makassar; 

  j. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Edukasi UIN Alauddin Makassar; 

  k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: SP DIPA- 
025.04.2.307314/2022 Tanggal 17 November 2021. 

 

Memperhatikan : Hasil Bimbingan Tesis Mahasiswa yang bersangkutan. 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGUJI UJIAN 
AKHIR TESIS MAGISTER PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

KESATU : Penguji bertugas melaksanakan Ujian Tesis sampai selesai dan melaporkan hasilnya kepada 
Direktur; 

KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) UIN 
Alauddin Nomor: 025.04.2.307314/2022 Tanggal 17 November 2021.  

KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila 
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini. 

 

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 

Ditetapkan di : Gowa 
Pada Tanggal    12  Agustus2022 

       Direktur, 
 

 
 
 
Prof. Dr. H. M. Galib M, M.A.  
NIP. 19591001 198703 1 004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Lampiran  : 

 
 

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

NOMOR  1542 TAHUN 2022 

 
 

TENTANG 
 

PENGUJI UJIAN AKHIR TESIS MAGISTER  

PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR  

 

a.n  Haeria. S.Pd.I 
 
 
 
 
 

   1. Dr. Muzakkir , M.Pd.                                    (Promotor/Penguji)  
  

   2. Dr. H. Safei  , M.Si                                       (Kopromotor/Penguji/Sekretaris). 
 
  3. Prof.Dr.H.Bahaking Rama ,M.S                   (Penguji Utama I) 
 

  4. Dr.Laode Ismail, M.Th.I                               (Penguji Utama II)  

 
 
 
 
 
 
 
     
 

   
Ditetapkan di : Gowa 
Pada Tanggal : 12 Agustus  2022 
Direktur, 

 
 
 
 
Prof. Dr. H. M. Galib M, M.A.  
NIP. 19591001 198703 1 004 

 

 

 
 







 
 

RIWAYAT HIDUP 

Haeria, Lahir di Bataraguru 01 April 1984, anak ke dua 

dari lima bersaudara yang merupakan anak dari pasangan  

La Ugi bin La Mansa dan Safia. 

Penulis menempuh pendidikan formal pertama pada tahun 

1991 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Baubau dan tamat 

pada tahuun 1997, pada tahun yang sama penulis 

melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Baubau Sulawesi Tenggara selama 3 tahun, setelah lulus 

pada tahun 2000 penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah 

menengah atas di SMA Negeri 2 Baubau dan tamat pada tahun 2003. Pada tahun 

2004 penulis diterima pada Fakultas Tarbiyah Jurusan PGTK (Pendidikan Guru 

Taman Kanak-kanak) di Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Bau-Bau program 

Diploma Dua (D2) dan tamat pada tahun 2006. Setelah tamat program Diploma 

PGTK, penulis magang di beberapa sekolah TK (TK Al-Ikhlas Lakudo dan MIN 1 

Lakudo). Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) dan 

diterima di Kampus yang sama di Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 

menyelesaikan studi S1 pada tahun 2010. Tahun 2016 penulis diangkat sebagai 

Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerjan MIN 1 Lakudo (saat ini MIN 1 Buton 

Tengah). Tahun 2019 penulis mengikuti seleksi Program Beasiswa Strata Dua (S2) 

Guru dan Pengawas Madrasah yang diadakan oleh Kementerian Agama di 

Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar dan dinyatakan lulus. 

Akhirnya atas kehendak Allah swt., serta iringan do’a dari keluarga, melalui 

perjuangan panjang dan kerja keras penulis dalam mengikuti pendidikan di Perguruan 

Tinggi sehingga dapat menyelesaikan studi dengan tesis yang berjudul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam dalam Tradisi Pakandeana Ana Ana Maelu di Kecamatan 

Kokalukuna Kota Baubau Sulawesi Tenggara”. 
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