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PEDOMAN TRANSLITERASI  

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No: 158 Tahun 

1987 dan No: 0543b/U/1987. Terdapat sejumlah istilah dan kosa kata yang berasal 

dari bahasa Arab dengan huruf hijai‟yyah ditransliterasi kedalam bahasa Indonesia 

dengan menggunakan huruf latin. 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba b be ب

 Ta t te ت

 Tsa s es (dengan titi di atas) ث

 Jim j je ج

 Ha h ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ kh ka dan ba خ

 Da d de د

 Dzal z zet ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 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 titi di bawah) ط

 Za z zet (dengan titik di bawah) ظ
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  ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ؼ

 Qaf q qi ؽ

 Kaf k ka ؾ

 Lam l el ؿ

 Mim N em ـ

 Nun n en ف

 Wau w we ك

 Ha h ha ق

 Hamzah „ apostrof ء

 Ya y ye ي

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

apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Huruf Tanda Huruf 

 Ai ئ ي A اَ 

 Ii ئ ي I اَ 

 Uu ئ ي U اَ 

Contoh: 

ك يْفََ     : kaifa 

ه وْؿ       : haul 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan huruf Nama Huruf Nama 

/َ...يَ   Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas ...اَ 

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ئ ي

 Dhammah dan wau u u dan garis di atas ئ و

Contoh: 

ق يْلَ َ  maata :   م اتَ   : qiila 

  yamuutu :  يَ  وْتَ   ramaa :  ر م ئَْ

4. Ta Marbutah 

Translitersi untuk Ta marbutah ada dua, yaitu Ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhomah. Ta marbutah harakat fathah, kasrah, 

dan dhammah, transliterasinya [t]. Ta marbutah harakat sukun, transliterasinya [h]. 

Ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan 

kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan [ha]. 

Contoh: 

ةَ    raudah al-atfal :  ر كْض ة َالأ َطْف لَْ  al-hikmah :  ا لْْ كْم 

لةَ  يػْن ة َا لف اض    al-madiinah al-faadilah :  الْم د 

5. Syaddah (Tasydid) 

()ئَ   dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan 

ganda) yang diberi tanda syaddah. )ئ( bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului 

oleh huruf kasrah )ِئ(, ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
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Contoh: 

 al-haqq :   ا لْْ قََّ   rabbanaa :  ر بػَّن ا

 najjainaa :  نَ َّيْنا

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا لْشَّمْسَ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا لْلز لْز لةَ 

7. Hamzah 

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ’al-nau :  ا لْنػ وْعَ   ta’muruuna :  تَ ْم ر كْفَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur‟an), sunnah, 
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khususdanumum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an  

Al-Sunnah qabl al-tadwin  

9. Lafaz al-Jalalah ( الله) 

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

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

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

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

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma Muhammadun illa rasul  

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan  

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an  

Nasir al-Din al-Tusi  

Abu Nasr al-Farabi  

Al-Gazali  

Al-Munqiz min al-Dalal 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

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

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

 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 

Nasr Hamid Abu) 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt.    = subhanahu wa ta’ala 

saw.    = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salam 

H    = Hijrah 

M    = Masehi 

SM    = Sebelum Masehi 

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

w.    = Wafat tahun 

QS .../ ...: 4   = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4 

HR    = Hadis Riwayat 
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This research is about the local wisdom of Nggahi Rawi Pahu in the dynamics 
of community life in Hu'u District, Dompu Regency. The purpose of this research is 
to answer the researcher's questions. 1). To describe and analyze the existence of 
Ngahi Rawi Pahu in community life in Hu'u District, Dompu Regency. 2). To 
describe the people of Hu'u District, Dompu Regency in interpreting Nggahi Rawi 
Pahu in life. 3). To describe the influence of Ngahi Nawi Pahu on the dynamics of 
life. 

This type of research is qualitative research with the research approach used is 
historical, anthropological and sociological approaches. The data sources for this 
research are the head of the culture devision, the head of the arts and culture 
development section at the Department of Culture and Tourism, the chief of Cempi 
Jaya Village, the youth chief of the Dompu Regency, community leaders, and 
religious leaders. Furthermore, the data collection method used is the method. 
observation, interview, documentation and library research. Data processing and 
analysis techniques are processed through three stages: data identification, data 
clarification, and data interpretation. 

The results of this study indicate first, the existence of Nggahi Rawi Pahu in 
community life in Hu'u District, Dompu Regency, Nggahi Rawi Pahu as a culture 
that is carried out by the people in Hu'u District, Dompu Regency is a speech culture 
which means words and actions that are in harmony or those that have a form, have 
been applied by the community for a long time and are still maintained in existence 
today. Second, Nggahi Rawi Pahu gives its own meaning to each individual in Hu'u 
District, its daily life reflects symbols of meaning in the form of wisdom towards 
one's own personality, so that in family life it becomes a character that leads to the 
process of dedication to all family members, so that they enter society with a 
reflection of morality, religious character, and have a spirit of leadership. Thirdly, all 
levels of society, although contaminated with the flow of globalization, still maintain 
this culture and bring great influence to the joints of their lives in the form of 
educational, religious, political and socio-cultural aspects. 

The implications of the research are 1). Ngahi rawi Pahu has positive values 
and as local wisdom, Ngahi Rawi Pahu is lived in the life of the people of Hu'u 
District, Dompu Regency, whose existence needs to be developed with regard to the 
importance of understanding and appreciation of the people's philosophical values of 
Ngahi Rawi Pahu in social order. And the need for the philosophy of Ngahi Rawi 



Pahu to continue to be lived in society. 2). It is hoped that the Dompu community in 
general and more specifically the people of Hu'u District will continue to maintain a 
culture that develops in society, including the Nggahi Rawi Pahu culture which 
contains many values that can create harmony both in the family and in social 
relations. 3). The Ngahi Rawi Pahu culture is inherited from ancestral traditions long 
before the kingdom era, so it really needs the attention of the government, religious 
leaders, traditional and cultural leaders, community leaders, youth and researchers to 
continue to develop local customs and cultural traditions including Ngahi Rawi Pahu 
by explaining the meanings or values of life contained in this Ngahi Rawi Pahu. 
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ABSTRAK 

Nama   : Ade Mulyana   

NIM   : 80100219119 

Konsesntrai  : Sejarah Peradaban Islam 

Judul  :Kearifan Lokal Nggahi Rawi Pahu dalam Dinamika    

Kehidupan Masyarakat di Kecamatan Hu’u Kabupaten 

Dompu 

Penelitian ini tentang Kearifan Lokal Nggahi Rawi Pahu dalam Dinamika    
Kehidupan Masyarakat di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. Tujuan penelitian ini 
adalah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. 1). Untuk mendeskripsikan 
dan menganalisis Eksistensi Nggahi rawi Pahu dalam Kehidupan Masyarakat di 
Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. 2). Untuk mendeskripsikan masyarakat 
Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu dalam memaknai Nggahi Rawi Pahu dalam 
kehidupan. 3). Untuk mendeskripsikan Pengaruh nggahi Nawi pahu dalam dinamika 
kehidupan.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan Historis, Antropologi dan pendekatan Sosiologi 
Adapun sumber data penelitian ini adalah Kabid Kebudayaan, Kepala seksi 
pembinaan seni dan budaya pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata, Kepala Desa 
Cempi Jaya, Ketua Pemuda Kabupaten Dompu, Tokoh Masyarakat, serta Tokoh 
Agama. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode. 
observasi, wawancara, dokumentasi dan library research. Tehnik pengolahan dan 
analisis data diolah melalui tiga tahap, yaitu: identifikasi data, klarifikasi data, dan 
interpertasi data.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan pertama,  Eksistensi Nggahi Rawi Pahu 
dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu, Nggahi rawi 
pahu sebagai sebuah kebudayaan yang dijalankan oleh masyarakat di Kecamatan 
Hu’u Kabupaten Dompu merupakan sebuah kebudayaan tutur kata yang bermakna 
perkataan berbuatan yang selaras atau yang mempunyai wujud, diterapkan oleh 
masyarakat sudah sejak lama dan masih dipertahankan eksistensinya sampai saat ini. 
Kedua, Nggahi rawi pahu memberi makna tersendiri bagi tiap-tiap individu di 
Kecamatan Hu’u, kesahariannya mencerminkan simbol-simbol makna yang berupa 
nilai kebijakksanaan terhadap kepribadian diri sendiri sehingga dalam hidup berumah 
berkeluarga menjadi tabiat yang mengantarkan kepada proses didikasi kepada seluruh 
anggota keluarga sehingga masuk di tengah masyarakat dengan cerminan ahlak, 
berkarakter relijius, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Ketiga seluruh lapisan 
mayarakat meskipun terkontaminasi dengan arus globalisasi masih mempertahankan 
kebuadayaan ini dan membawa pengaruh besar kedalam sendi-sendi kehidupannya 
berupa aspek pendidikan, keagamaan, politik, dan sosial budayaan.   

Implikasi dari penelitian adalah adalah 1). Nggahi rawi pahu nilai-nilai positif 
dan sebagai kearifan lokal nggahi rawi pahu dihidupkan dalam kehidupan 
masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu yang perlu dikembangkan dalam 
eksistensinya yang berkenaan dengan pentingnya pemahaman dan penghayatan 
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masyarakat terhadap nilai-nilai falsafah nggahi rawi pahu dalam tatana sosial. Dan 
perlunya falsafah nggahi rawi pahu terus dihidupkan dalam diri masyarakat.  2).  
Diharapkan kepada masyarakat Dompu umumnya dan lebih khusus masyarakat 
Kecamatan Hu’u untuk tetap mempertahankan budaya budaya yang berkembang di 
dalam masyarakat, termaksud budaya Nggahi Rawi Pahu yang banyak mengandung 
nilai-nilai yang dapat menciptakan keharmonisan baik dalam keluarga maupun dalam 
hubungan sosial kemasyarakatan. 3). Budaya nggahi Rawi Pahu  merupakan warisan 
dari tradisi nenek moyang jauh sebelum masa kerajaan, sehingga sangat dibutuhkan 
kepedulian pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan budaya, tokoh masyarakat, para 
pemuda dan para peneliti untuk terus menumbuh kembangkan adat dan tradisi budaya 
lokal termasuk Nggahi Rawi Pahu dengan memaparkan makna- makna atau nilai-
nilai kehidupan yang terkandung dalam Nggahi Rawi Pahu ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang Masalah      

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang tersebar 

dari Sabang hingga Marauke. Indonesia memiliki kekayaan bukan saja alam yang 

terbentang luas, tetapi diiringi dengan keberagaman budaya pada setiap masyarakat 

suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Menurut Soekanto, 

kebudayaan bersifat universal, tetapi perwujudan kebudayaannya mempunyai ciri-ciri 

khusus yang sesuai situasi maupun lokasinya.
1
     

Budaya yang berkembang di Indonesia sangatlah beranekaragam apabila 

ditelusuri lebih dalam akan ditemukan beberapa persamaan di samping perbedaan 

yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan maupun pegaruh ligkungan budaya lain 

yang pernah beradaptasi di dalamnya.
2
  

Dalam proses mendunia manusia harus menggunakan budi dan dayanya, 

mempergunakan segala kemampuannya, baik bersifat cipta, rasa, maupun karsa.
3
 Hal 

ini menandakan manusia itu sendirilah yang berperan penting dalam mewujudkan 

kehidupan yang baik bagi dirinya dan kehidupannya dalam memanfaatkan segala hal 

yang ada disekitarnya, maka pada saat inilah terciptanya sebuah kebudayaan bagi 

manusia.   

                                                           

1 Soerjono soekanto, Sosiologi suatu pengantar (Edisi I; Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 

160. 
2 M. hilir Ismail, Seni Budaya Mbojo (Bogor Indonesia: CV Binasti, 2007), h. 39.  
3 A. Mukhti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini (Cet, I; Yogyakarta: Rajawali Pres, 

1985), h. 201. 
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Kata budaya yang berasal dari bahasa Sansakerta yaitu “Budhayah” yang 

merupakan bentuk jamak dari “buddhi” yang berarti budi atau akal.
4
 Kebudayaan 

adalah penjelmaan (manifestasi) akal dan sara manusia; hal mana berarti bahwa 

manusialah yang menciptakan kebudayaan, atau dengan kata lain bahwa kebudayaan 

bersumber kepada manusia.
5
 

Perubahan sosial adalah suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur atau 

tatanan didalam masyarakat, meliputi pola pikir yang inovatif, sikap serta kehidupan 

sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Perubahan-

perubahan yang terjadi didalam masyarakat, pada dasarnya merupakan suatu proses 

yang terus-menerus, ini berarti bahwa setiap masyarakat akan mengalami perubahan-

perubahan. 

Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat, mencakup perubahan budaya yang didalamnya terdapat perubahan nilai-

nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern.
6
 berpendapat bahwa 

perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau 

mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya terdapat perbedaan antara keadaan sistem 

tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Untuk itu, konsep mengenai perubahan 

sosial menyangkut tiga hal yaitu pertama, studi mengenai perbedaan; kedua, studi 

harus di lakukan pada waktu yang berbeda; dan yang ketiga, pengamatan pada sistem 

sosial yang sama. 

                                                           

4 Basrowi, Pengantar Ilmu Sosiologi Agama Dewasa ini (Cet, I; Yogyakarta: Rajawali Pres, 

1985), h. 201. 

5 A. Hasyim, Sejarah Kebudayaan Islam (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 3. 

6 Sztompaka, Sosologi perubahan sosil, Prenada 2004, h. 32 



3 

 

 
 

Sedangkan Soelaiman Soemardin dan Selo Soemardjan berpendapat bahwa 

perubahan suatu budaya masyarakat merupakan proses yang mencankup perubahan 

pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan perubahan itu sendiri mempengaruhi 

sistem sosial di dalamnya seperti nilai-nila, norma-norma dan sikap atau prilaku 

dalam kehidupan kelompok masyarakat.
7
  

Perubahan sosial budaya dapat bersumber pada pengalaman baru, 

pengetahuan baru, penemuan baru, persepsi dan konsepsi baru, serta teknologi baru, 

hinggah menuntut penyesuaian cara hidup serta kebiasaan masyarakat dalam 

kehidupan pada situasi dan kelompok yang baru yang baru. Didalamnya terjadi juga 

perubahan sistem nilai budaya, sikap mental demi terciptanya keseimbangan, dan 

integrasi terhadap sestem nilai budaya. 

Kajian transformasi budaya merupakan pengamatan perubahan dan 

pergeseran fenomena desain dalam suatu ruang tertentu. Secara umum pergeseran 

budaya diawali oleh adanya unsure keterbukaan dan variasi terhadap cara-cara hidup 

yang telah baku pada lingkungan masyarakat di sekitarnya, baik yang dipaksakan 

maupun yang dikarenakan oleh krakter khas kebudayaan tertentu yang mudah 

menerima kehadiran kebudayaan asing. Pergeseran-pergeseran yang terjadi setiap sub 

budaya kerap berjalan tidak sejalan, ada yang secara rupa, sangat cepat, namun secara 

teknologis sangat tertinggal, ada pula yang secara keseluruhan fisik telah bergeser 

jauh kedepan, tetapi secara mentalitas masih terbelakang. 

Mengingat bahwa budaya di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu 

mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang sangat penting bagi pembangunan mental, 

                                                           

7 Soelaiman Soemardin; Selo, Sociology in changing world (fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia1990), h. 45 
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spiritual dan material dan nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai kerukunan, 

kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan harus diteladani karena sangat 

relevan dengan kehidupan sekarang ini. Sedangkan aspek yang mengacu pada budaya 

materialnya sedapat mungkin dapat dimanfaatkan dalam kaitannya dengan 

pendidikan dan kebudayaan. 

Masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu terutama pada masa lalu 

memiliki sistim nilai yang mampu dijadikan norma dalam sistim kehidupannya. Nilai 

tersebut pada dasaranya bersumber pada nilai Islam. Sistim nilai yang sarat dengan 

nilai Islam itu tergambar dalam satu ungkapan yang sangat sederhana yaitu “Nggahi 

Rawi Pahu”.  

Islam di Kabupaten Dompu masuk untuk pertama kalinya pada tahun 1030 

H/1610 M. sebab pada tahun inilah Manuru Bata baru kembali ke daerahnya di 

Dompu, setelah pelantikan Abdul Khair menjadi Sultan Bima pada tahun 

1030H/1610 M. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Bima merupakan pintu gerbang 

masuknya Islam di Dompu melalui Sape sebagai jalur utama yang dilewati pedagang-

pedagang muslim dalam menyebarkan Islam.
8
  

Pada versi yang lain disebutkan bahwa Sultan Syamsuddin bergelar Mawa’a 

Tunggu sebagai Sultan Pertama di Dompu, adalah putera dari Dewa Mawa’a Taho. 

Hal lainnya dituturkan Ridwan dalam Skripsinya tentang Sejarah Masuknya Islam 

dan Perkembangannya pada Masa Kesultanan Dompu menilai bahwa Syekh Nurdin 

memang disebutkan pernah datang ke Dompu, tetapi pada periode jauh setelah 

masuknya Islam tepatnya pada masa Pemerintahan Sultan Abdurrasul II (1945- 1955 

                                                           

8 Ni Putu Eka Juliawati, Abu Muslim, Luh Suwita Utami. MENJAHIT BENANG MERAH 

NARASI SEJARAH ISLAM DOMPU. Redaksi Jurnal Al-Qalam: Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama Makassar.  Vol. 26 Nmr 2 (2020) h. 380 
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M), sebab putranya Syekh Abdul Gani disebutkan kembali ke Dompu setelah 

menimba Ilmu di tanah Mekah, pada tahun1857 M, atau pada masa pemerintahan 

Sultan Salahuddin Mawa’a Adi.
9
  

Sultan Syamsuddin inilah kemudian yang dipercaya sebagai peletak dasar 

keagamaan Islam di tanah Dompu, sehingga diklaim bahwa pada tahun 1545 M 

disebut sebagai tonggak Islamisasi Dompu. Pada masa pemerintahan Sultan 

Syamsuddin inilah dikabarkan berdatangan para musafir-musafir Arab menyebarkan 

agama Islam. 

Gambaran baru islamisasi diatas memberikan nuansa baru di kerajaan Dompu, 

tentunya keberadaan islam yang membahas syarat tertentu hingga mengikat tatanan 

masyarakat dari berbagai aspek, ekonomi, pendidikan, sosial, politik, hingga 

kebudayaan dapat berasimilasi dengan baik yang pada akhirnya tercipta kebudayaan 

setempat yang bernilai islami. 

Peneliti mengkaji salah satu kearifan lokal di Dompu yang disebut dengan 

nggahi rawi pahu, makna Nggahi Rawi Pahu bila diartikan secara bahasa, maka 

istilah Nggahi adalah perkataan atau ucapan, rawi adalah perbuatan termaksuk sikap, 

dan Pahu merupakan muka atau bentuk. Maka bila disatukan Nggahi Rawi Pahu 

merupakan perkataan dan perbuatan memiliki bentuk. atau dengan makna yang lain 

sebuah wujud perpaduan antara apa yang dibicarakan dengan apa yang dikerjakan, 

sebagai cerminan. 

Nggahi rawi pahu (ucapan susuai perbuatan) adalah ungkapan yang berisi tekat 

yang kuat untuk mewujudkan apa yang diikrarkan dengan sikap dan perbuatan. Jika 

                                                           

9 Ridwan, M. “Sejarah Masuknya Islam dan Perkembangan Islam Dalam Masa Kesultanan 

Dompu.” IAIN Sunan Ampel Surabaya. 1986. 
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dicermati secara mendalam, ungkapan ini sangat tegas untuk senantiasa bersikap 

konsisten terhadap yang diungkapkan dan diwujudkan. Menyatukan kata dengan 

perbuatan tidaklah mudah karena banyak tantangan yang hadapi setelah 

mengucapkan dan meneguhkan dengan niat. Tetapi ciri kemuliaan seseorang adalah 

bagaimana ia mampu menyelaraskan antara kata dengan perbuatan.  

Falsafah ngahi rawi pahu (ucapan sesuai perbuatan) sangat erat kaitanya 

dengan ucapan dan perilaku seseorang kepada orang lain, jika seseorang membuat 

perjanjian, kemudian janji itu tidak dapat ditepati, maka akan berdampak ketidak 

percayaan terhadap janji yang telah diucapkan, sehingga orang tersebut harus 

menanggung malu dan rasa bersalah terutama kepada Tuhan. Allah berfirman 

QS.Ash –Saff/61 : 2-3. 

ِ انَْ تَ قُوْلُوْا مَا لََ تَ فْعَلُوْنَ )٢(قُوْلُوْنَ مَا لََ تَ فْعَلُوْنَ يٰٰٓايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَِ ت َ ي  )٣(كَبُ رَ مَقْتًا عِنْدَ اللّّٰ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak 
kamu perbuat, Amat besar kebencian disisi Allah bahwa kamu mengatakan apa- 
apa yang tidak kamu kerjakan. (QS.Ash –Saff/61: 2-3).

10
   

Sebagian ulama berpendapat, QS.Ash –Saff/61 : 2-3 tersebut menjadi teguran 

bagi sebagian sahabat Nabi yang membangga-banggakan perbuatan yang tidak 

mereka kerjakan. Mereka berkata “Aku melakukan ini dan itu,” padahal dia tidak 

melakukannya dan Allah mencela mereka sebab sesuatu yang tidak mereka kerjakan. 

Diriwayatkan dari Qatadah bahwa ayat tersebut berkaitan dengan seruan jihad 

dimana ada seorang laki-laki berkata “Aku pasti berperang, aku pasti 

melakukannya,” padahal dia tidak melakukannya. Maka Allah menegurnya dengan 

teguran yang keras.  Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ayat tersebut 

                                                           

10 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, h. 826. 
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merupakan teguran kepada orang-orang munafik yang berjanji kepada orang-orang 

mukmin untuk menolong mereka di medan perang namun ternyata mereka 

berbohong.
11

 

Ibn Katsir menjelaskan bahwa QS. al-Shaf/61: 2 merupakan bentuk 

pengingkaran terhadap sikap orang yang berjanji namun tidak ditepatinya  atau yang 

berkata namun tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. 

Melalui QS.Ash –Saff/61 : 2-3 ini, para ulama salaf menjadikannya dalil 

mengenai wajibnya menepati janji secara mutlak. Baik itu janji yang bisa  

mengakibatkan denda atau tidak.
12

  

Makna ngahi rawi pahu (ucapan sesuai perbutan) menjunjung tinggi nilai 

keislaman yang menggatur dan menjujung tinggi pentingnya jujur, disiplin dan sikap 

tanggung jawab dalam kehidupan makhluk hidup bagi yang berpikir serta menjaga 

tutur kata yang sesuai dengan kenyataan agar dapat dipercaya oleh orang lain. 

Nilai kearifan lokal nggahi rawi pahu (ucapan sesuai perbuatan) diwariskan 

secara turun-temurun dari generasi kegenerasi yang telah membentuk pola hubungan 

dan sistem sosial yang menunjukan pola perilaku dalam kehidupan sosial yang diatur 

melalui aturan, norma dan adat istiadat sebagai perwujudan nilai kebersamaan. Nilai 

kearifan lokal mampu memelihara tata nilai, keharmonisan sosial, penyelesaian 

konflik yang terjadi di masyarakat.  

Makna “Nggahi Rawi Pahu” dalam nilai luhur budaya dou Dompu yang 

menjunjung tinggi nilai agama (Islam) bukan hanya berarti menepai janji. Tetapi 

juga, mengerti akan pentingnya sikap tanggung jawab dalam setiap dimensi 

                                                           
11 Ibn Jarir al-Tabari dalan kitabnya Jāmi` al-Bayān (juz 22)  h.  607 

12 Ibnu Katsir, Tafsir Ibn al-Kaṡīr, juz 8,  hal 105 

https://waqfeya.net/book.php?bid=8393
https://waqfeya.net/book.php?bid=1696
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kehidupan. Karena dengan sikap bertanggung jawab tersebut akan melahirkan sikap 

disiplin, tertib, tegas dan mudah dipercaya serta menjadi berbudi pekerti luhur. 

Termasuk memberikan saran, kritikan dan masukkan kepada sesama anggota 

masyarakat termasuk kepada pemerintah dalam menata dan membangun masyarakat 

yang lebih berperadaban.  

Nggahi Rawi Pahu adalah unsur kebudayaan tradisi lisan dalam budaya Dompu 

merupakan sumber nilai yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat 

Dompu sebagaimana tertuang dalam sifat Manggusu Waru (delapan unsur 

kepemimpinan).  

Manggusu waru adalah warisan tradisi lisan yang mempunyai nilai yang 

relevan dengan kepemimpinan modern. Manggusu waru atau delapan visi dan 

dimensi kepemimpinan bagi masyarakat Dompu. Visi itu adalah kristalisasi nilai 

yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat sejak berabad yang silam. konsep 

nilai Maggusu waru atau delapan sendi kepemimpinan bagi masyarakat Dompu 

ternyata telah lahir pada era ncuhi dan pra Islam. Meskipun secara redaksional 

berbeda, namun makna dan nafasnya sama
13

  

Lalu Massir Abdullah mengemukakan bahwa sejak era ncuhi dan kerajaan 

konsep kepemimpinan Manggusu Waru telah ada dengan anjuran dan ajakan meniru 

delapan sifat alam yaitu, tabe’a dana atau sifat tanah yang sabar, tabe’a oi atau sifat 

air yang dingin dan sejuk, tabe’a afi atau sifat api yang panas kalau salah 

dimanfaatkan akan membahayakan, tabe’a angi atau sifat angin yang menyejukkan, 

tabe’a moti atau sifat laut yang menerima apa saja, tabe’a ura atau sifat hujan yang 

                                                           

13 Mahmud Hasan, Abdul Malik dan Syarifurrahman Salma. “Nggusu waru: kriteria 

pemimpin menurut Budaya Lokal Mbojo(Bima-Dompu)” Dompu: yayasan Nuansa Nusa vol I, (2006) 

h.26 
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membasahi bumi tampa pamrih, tabe’a loro atau sifat matahari muncul di siang hari, 

dan tabe’a wura atau sifat bulan yang muncul pada malam hari.  

Masih menurut Massir Abdullah, dimensi manggusu waru setelah Islam 

berubah kepada sifat kepribadian manusia sesuai tuntunan Alquran dan Hadits yaitu 

Taqwa, londo dou atau keturunan, loa ra bade atau berpengetahuan, ruku ro rawi 

atau tingkah laku, nggahi ro eli atau tutur kata, mori ra woko atau kehidupan, mbani 

ro disa atau keberanian dan toa atau taat.
14

 

Sedangkan menurut I.M Saleh Manggusu waru itu adalah sebagai berikut: ma 

to’a di Ruma labo Rasu “yang taat kepada Allah dan Rasul”, maloa ro bade “yang 

pandai dan cerdas”, ma ntiri nggahi kalampa/ ma nggahi rawi pahu “yang jujur 

dalam melaksanakan tugas”, ma poda nggahi paresa “yang mampu meneggakan 

kebenaran”, ma mbani ro disa “yang bertanggung jawab dan berani”, matenggo ro 

wale “yang sehat jasmani dan rohani serta kuat” mapisa ro guna “berwibawa dan 

sakti”, londo dou taho “keturunan orang baik-baik”
15  

Sejak kita lahir sampai usia tua, kita telah mempelajari dan memperaktikan 

cara cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat Dompu dan bagi kita untuk 

menjadi masyarakat Dompu yang menghormati peraturan dan norma-norma di 

Kabupaten Dompu khususnya di Kecamatan Hu’u. Nggahi Rawi Pahu merupakan 

ciri khas orang dompu yang sudah dijadikan sebagai motto daerah Dompu sejak 

terbentuknya daerah Dompu.  

                                                           

14 Mahmud Hasan, Abdul Malik dan Syarifurrahman Salma. “Nggusu waru: kriteria 

pemimpin menurut Budaya Lokal Mbojo(Bima-Dompu)” Dompu: yayasan Nuansa Nusa vol I, (2006) 

h.27  

15 Saleh, Israil M. 1985. Sekitar Kerajaan Dompu NTB. Dompu: Pemerintah Daerah Tingkat 

II. (1985) h.37 
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Dan arti kata yang konkret dari Nggahi Rawi Pahu adalah yang berarti 

berbicara atau mengatakan, sesuatu apa yang dipikirkan dan apa yang di lihat dan 

diucapkan atau keluar dari mulut dan kita mengiimplementasikan secara nyata. 

Nggahi Rawi Pahu merupakan peranan atau yang tanggung jawab pada masyarakat 

Dompu yang diciptakan atau dibentuk dalam lingkungan kehidupan masyarakat, 

maupun yang menjadi budayanya.  

Masyarakat sebagai suatu kelompok, menciptakan prilaku konstruktif atau 

yang memakai sebagai pembagian Nggahi Rawi Pahu dan untuk menentukan apa 

yang mereka anggap suatu keharusan pada lingkungan kehidupanya, dan untuk 

membedakan antara budaya yang lainya. Misalnya budaya Mbojo (Bima) seperti 

Kapahu Nggahi Ra Pehe yang berasal dari bahasa Mbojo (Bima). Dan Nggahi Rawi 

Pahu ini adalah budaya masyarakat Dompu yang harus dipatuhi oleh masyarakat 

sosial Dompu, dan peran semboyan ini adalah bentuk yang nyata dan tidak bersifat 

universal. 

Terkait dengan Analisis perubahan sosial budaya menganai (Kearifan Lokal 

Nggahi Rawi Pahu dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Kecamatan Hu’u 

Kabupaten Dompu) tentu saja harus mendapat perhatian khusus karna dalam 

masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu sebagai hakikat dan potensi dari 

aspek budaya di  kabupaten Dompu. Dimana budaya Nggahi Rawi Pahu bagi 

masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu merupakan roh penggerak yang kuat 

untuk bersedia hidup dengan kehormatan yang tinggi, berkorban dan mati untuk 

Dompu tercinta.   

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang masalah diatas, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kearifan Lokal Nggahi Rawi 
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Pahu dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten 

Dompu”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Judul tesis ini adalah “Kearifan Lokal Nggahi Rawi Pahu dalam Dinamika 

Kehidupan Mayarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu” dalam penelitian ini 

penulis mengfokuskan penelitian untuk melihat Bagaimana pengaruh Nggahi rawi 

pahu dalam dinamika kehidupan. Tetapi penelitian ini penelitian ini komprehensif 

maka peneliti akan mendeskripsikan Eksistensi Nggahi Rawi Pahu dalam Kehidupan 

Masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu dan Bagaimana masyarakat 

Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu memaknai Nggahi Rawi Pahu dalam kehidupan.     

2. Deskripsi Fokus  

Deskripsi fokus yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai upaya untuk 

memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya penafsiran ganda terhadap para 

pembaca, adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. Eksistensi dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Eksistensi 

ialah keberadaan, keadaan dan adanya. Jadi fokus Eksistensi Nggahi Rawi 

Pahu dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu 

adalah keberadaan, keadaan dan adanya nggahi rawi pahu dalam dinamika 

kehidupan masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu.    

b. Memaknai dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah memberi makna. 

Yang jadi fokus makna yang terkandung dalam nggahi rawi pahu ini adalah 

makna atau pemaknaan nggahi rawi pahu itu sendiri. 
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c. Pengaruh menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah daya yang ada atau 

timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan dalam perbuatan seseorang. Jadi fokus pengaruh nggahi rawi 

pahu dalam dinamika kehidupan masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten 

Dompu yaitu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang.    

C. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil satu 

permasalahan pokok yakni “Kearifan lokal Nggahi Rawi Pahu dalam Dinamika 

Kehidupan Masyarakat” pada pokok masalah diatas maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana Eksistensi Nggahi Rawi Pahu dalam Kehidupan Masyarakat 

Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu?    

2. Bagaimana masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu memaknai 

Nggahi Rawi Pahu dalam kehidupan? 

3. Bagaimana pengaruh Nggahi rawi pahu dalam dinamika kehidupan 

Masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu?  

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu  

Penelitian adalah suatu aktifitas ilmiah, oleh sebab itu dalam aktifitasnya 

memiliki aturan yang seharusnya dipatuhi oleh peneliti, hal itu dimaksudkan agar 

hasil penelitian tersebut dapat diperaya. Pembahasan mengenai kajian pustaka dalam 

melengkapi penelitian ini, dengan melihat apa subtansi masalah yang dikaji, metode 

pendekatannya, waktu dan tempat penelitian, kemudin dilihat perbedaannya dengan 
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penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut kajian pustaka yang menjadi rujukan 

dalam penelitian ini;  

1. Misdiatun 2019 “Implementasi Nilai Kearifan Lokal Nggahi Rawi Pahu 

Bagi Peserta Didik Di Smp Negeri 3 Sanggar Kabupaten Bima Nusa 

Tenggara Barat” membahas tentang menganalisi implementasi nilai 

kearifan lokal Nggahi rawi pahu bagi peserta didik, menganalisis 

pergeseran nilai dalam perilaku peserta didik, dan menganalisis factor-

faktor pergeseran nilai kearifan local dalam perilaku peserta didik di SMP 

Negri 3 sanggar Kabupaten Biman Nusa Tenggara Barat. Berbeda dengan 

peneliti yang akan  diteliti yaitu berfokus pada penggunaan semboyang 

Nggahi Rawi Pahu Dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat 

Dompu, yang dimana penggunaan semboyang pada kehidupan masyarakat 

Dompu apakah masih melekat pada diri masing-masing. 

2. Muhasim 2017 “Budaya dan Kejujuran dalam Manghadapi Perkembangan 

Zaman” Perubahan zaman itu dapat mempengaruhi perubahan sikap dan 

perilaku seseorang atau masyarakat, yang berakibat lunturnya budaya 

kejujuran seseorang atau menjadi bersikap bohong, salah satu penyebabnya 

adalah faktor kepentingan, para pakar biasa menggunakan rumus sikap 

tergantung kepentingan. Fokus tulisan ini yaitu mengkaji bagaimana budaya 

kejujuran, menghadapi perubahan zaman. Metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif, artinya memahami apa yang yang menjadi objek tulisan. 

Peneliti mengambil tulisan ini sebagai kajian teori pada tulisan ini karna 

sama-sama membahas nilai kejujuran aka tetapi yang membedakan tulisan 

tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu membahas 
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tentang nilai Falsafah Nggahi Rawi Pahu (Perkataan, perbuatan yang 

diwujudkan) Dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat 

Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. 

3. Mariati 2013 “Maja Labo Dahu” dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat 

Bima. Membahas tentang studi budaya Maja Labo Dahu (malu dan takut). 

Malu ialah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan 

sesuatu yang rendah atau kurang sopan. Malu merupakan ciri khas perangi 

manusia yang menyingkap nilai iman seseorang dan berpengaruh bagi 

tinggi rendahnya akhlak seseorang.  Peneliti mengambil pembahasan ini 

sebagai bahan kajian teori dikarnakan sama-sama membahas tentang 

semboyang dan Dinamika Kehidupan Masyarakat, yang membedakannya 

yaitu latar belakang tempat dan semboyangnya, sedangkan semboyang yang 

peneliti akan teliti yaitu Nggahi Rawi Pahu yang dimaksudnya ialah 

selaraskan niat, perbuatan dan hasil. Rencanakan dengan baik, kerjakan 

dengan konsisten dan wujudkan sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.  

4. Muhammad Iqbal, Mei Indrajayanti 2019 ”Gaya kepemimpinan kepala 

Sekolah Bebasis Kreatifan Lokal, telaah Tehadap karakteristik 

kepemimpinan Manggusu Waru Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Bima” jurnal ini membahas tentang gaya atau cara kepala sekolah dalam 

mendorong terciptanya disiplin kerja, motivasi kerja, dan tanggung jawab 

guru atas pekejaannya sangat beragam, salah satunya adalah gaya 

kepemimpinan sekolah bebasis Manggusu waru di Madrasah Aliah Negeri 

2 Kota Bima. Tulisan ini menunjukkan bahwa delapan karakteistik nilai 

nggusu waru di tuangkan dalam restat sekolah dan standar operasional 
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prosedur untuk semua staf sekolah diinput pada nilai-nilai manggusu waru, 

sehingga karakte mereka membentuk kepribadian karyawan dan guru di 

madrasah aliyah negeri 2 Kota Bima. Peneti mengambil pembahasan ini 

sebagai bahan kajian teoritis di karenakan judul yang diambil peneliti 

terdapat salah satu poin yang ada pada Manggusu Waru yaitu Nggahi Rawi 

Pahu. 

E. Tujuan dan keguanaan penelitian  

1. Tujuan penelitian   

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui Eksistensi nggahi rawi pahu dalam kehidupan masyarakat 

Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. 

b. Untuk megetahui makna yang terkandung pada nggahi rawi pahu dalam 

dinamika kehidupan masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. 

c. Untuk mengetahui pengaruh nggahi rawi pahu dalam dinamika kehidupan 

Masyarakat di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu.   

2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:  

a. Kegunaan ilmiah 

1) Diharapkan dapat memberi konstribusi pengetahuan, guna menambah 

khasanah pengetahuan tentang nggahi rawi pahu khususnya dibidang sejarah 

dan kebudayaan Islam.  

2) Penulisan karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan untuk dipergnakan 

dalam penulisan di bidang ilmu sejarah dan juga perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dibidang sejarah lokal.  
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3) Diharapkan dapat memberi manfaat bagi kalangan mahasiswa yang bergelut 

dalam bidang Sejarah dan Kebudayaan Islam. Ataupun memberikan kotribusi 

terhadap sejarah di kabupaten Dompu sebagai satu kesatuan masyarakat 

dalam rangka pembangunan masyarakat berikutnya. 

b.   kegunaa praktis 

 1). Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerhati dan peminat 

sejarah lokal khususnya kabupaten Dompu, serta menjadi sumbangan terhadap 

bangsa dan negara.    

 2). Hasil penelitian ini akan menjawab opini-opini yang berkembang di 

masyarakat Dompu tentang nggahi rawi pahu di kabupaten Dompu terkhusus 

masyarakat Kecamatan Hu’u.       
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  BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Budaya 

1. Pengertian Kebudaayan 

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

karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari Bahasa Sanskerta, Budhayah, 

yaitu bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. Dalam Bahasa 

inggris, kata budaya berasal dari kata culture. Dalam Bahasa belanda diistilahkan 

dengan kata cultuur. Dalam Bahasa latin, berasal dari kata colera.Colera berarti 

mengolah, dan mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (Bertani). 

Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti culture, yaitu sebagai sagala daya 

dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.
1
 

Dalam perspektif sosiologi kebudayaan yang dikemukakan oleh Alvin L. 

Bertrand, sebagaimana yang dikutip oleh Sulasman dan Setia Gumilar, adalah segala 

pandangan hidup yang dipelajari dan diperoleh oleh anggota-anggota masyarakat.
2
 

Termaksud dalam kebudayaan adalah adalah segala bentuk bagunan, peralatan, dan 

bentuk bentuk fisik yang lain; disamping tehnik Lembaga masyarakat, sikap, 

keyakinan, motivasi serta sistem nilai yang berlaku pada kelompok. Berikut adalah 

beberapa definisi kebudayaan merurut beberapa para ahli: 

a. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai “buah budi manusia” 

yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman dan 

alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi 

                                                           
1 Elly M. Setiadi, dkk. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet; III Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.  
2 Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-Teori Kebudayaan; Dari Teori Hingga Aplikasi 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 18. 
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berbagai rintangan atau kesukaran dalam hidup dan penghidupannya guna 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan 

damai.   

b. Koentjaraningrat mendefiniskan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar.
3
 

c. Sutan Takdir Alisyahbana mengatakan kebudayaan adalah manifestasi dari 

cara pemikiran. 

d. Bronislaw Malinowski mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan 

kahidupan manusia yang integral yang terdiri atas berbagai peralatan dan 

barang- barang konsumen, berbagai peraturan untuk kehidupan masyarakat, 

ide-ide, dan hasil karya manusia, keyakinan dan kebiasaan manusia. 

e. Linton dalam bukunyanya The Cultural Background of Personality 

sebagaimana yang dikutip oleh Sulasman dan Setia Gumilar, menyatakan 

bahwa kebudayaan konfigurasi dari sebuah tingkah laku dan hasil laku, yang 

unsur-unsur pembentukanya didukung serta diteruskan oleh anggota 

masyarakat tertentu.
4
 

Dilihat dari beberapa definisi diatas, kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil 

pikiran manusia yang di dalamnya terdapat, aturan, norma, etika, serta hukum yang 

dijadikan sebagai dasar tindakan kehidupan masyarakat serta manusia sendiri terikat 

                                                           

3 Koentjaraningrat.. Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan. (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama. 1974) h.25 

4Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-Teori Kebudayaan; Dari Teori Hingga Aplikasi  h. 18-

19. 
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dalam aturan tersebut, dengan tujuan untuk membantu manusia dalam 

melangsungkan kehidupan bermasyarakat. 

2. Hubungan antara Kebudayaan, Manusian, dan Masyarat 

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota- 

anggotanya seperti kekuatan alam yang dimana manusia masih percaya kepada roh 

nenek moyang serta percaya pada kekuatan akan benda-benda bersejarah serta 

kekuatan kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak terlalu baik baginya. 

Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik dibidan dakwah 

maupun materi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi 

oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri
.5

 

Tercipta atau terwujudnya suatu kebudayaan adalah sebagai hasil interaksi 

antara manusia dengan segala isi alam raya ini. Manusia yang telah dilengkapi Tuhan 

dengan akal dan pikirannya menjadikan mereka khalifah di muka bumi dan 

mememiliki kemampuan antara lain: akal, intelegensia dan intuisi; perasaan; dan 

emosi; kemauan;fantasi; dan prilaku. 

Dengan sumber-sember kemampuan daya manusia tersebut, maka nyatalah 

bahwa manusia menciptakan kebudayaan. Ada hubungan dielektika antara 

kebudayaan dan manusia. Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu 

sendiri adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia 

                                                           

5 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2015), h. 135 
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penciptanya dan manusia dapat hidup ditengah kebudayaan yang diciptakannya. 

Kebudayaan akan tetap hidup manakala ada manusia sebagai pendukungnya.
6
 

Kebudayaan juga sangat kaitan erat hubunganya dengan masyarakat. Melville 

J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski sebagaimana yang dikutip oleh Sulasaman 

dan Setia Gumilar mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam 

masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Istilah 

untuk pendapat ini adalah Cultural-Determinism. Herskivits memandang kebudayaan 

sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi kepada generasi lain, yang 

kemudian di sebut sebagai superorganic. 

Terlepas dari semua itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai fenomena social 

yang tidak dapat dilepaskan dari prilaku dan tindakan warga masyarakat yang 

mendukung dan menghayatinya. Demikian pula sebaliknya, keteraturan, pola, atau 

konfigurasi yang tampak pada prilaku dan tindakan warga masyarakat tertentu 

dibandingkan prilaku dan tindakan warga warga masyarakat lain, tidaklah dapat 

dipahami tampa dikaitkan dengan budaya 

Salah satu faktor pengikat masyarakat adalah interaksi. Interaksi tindakan 

manusia dalam menjalani kehidupannya. Dalam berinteraksi, faktor utama yang 

mewadahi sistem-sistemnya adalah pranata. Pranata merupakan sistem aturan norma 

khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap untuk memenuhi 

keperluan khusus dari manusia dalam masyarakat. Ada delapan klasifikasi pranata 

yang sifatnya tidak terlalu baku. Artinya pranata-pranta tersebut masih berkembang 

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya.
7
 

                                                           
6
 Elly M. Setiadi, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet; III Jakarta: Kencana: . 2006.) h. 

36-37. 

7 Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-Teori Kebudayaan; Dari Teori Hingga Aplikasi, h. 29 
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3. Unsur-unsur/ komponen kebudayaan 

Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar 

maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat 

sebagai kesatuan. Misalnya dalam kebudayaan Indonesia dapat dijumpai unsur besar 

seperti umpamanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, di samping adanya unsur- 

unsur kecil seperti sisir, kancing, baju, peniti, dan lain-lainnya yang dijual di pinggir 

jalan. 

Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok 

kebudayaan. Misalnya, Melville J. Herskovits mengajukan empat unsur Pokok 

Kebudayaan, yaitu alat-alat tehnologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan 

politik.
8
 

Sementara itu, menurut Cateora (antropolog), berdasarkan wujudnya tersebut 

budaya memiliki beberapa elemen atau komponen sebagai berikut: 

a. Kebudayaan materiil 

Kebudayaan meteriil mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, 

konkret. Termaksud dalam kebudayaan materii ini adalah temuan temuan yang 

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

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

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

b. Kebudayaan nonmaterial 

Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi 

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

                                                           

8 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2015), h. 151 
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c. Lembaga Sosial 

Lembaga sosial dan Pendidikan memberikan peran yang banyak dalam konteks 

berhubungan dan komunikasi di alam masyarakat. Sistem sosial yang terbentuk 

dalam suatu negara akan menjadi dasar dan konsep yang berlaku pada tatanan sosial 

masyarakat. Di Indonesia misalnya, kota dan desa dibeberapa wilayah, wanita tidak 

perlu sekolah tinggi, apalagi bekerja di satu instansi atau perusahaan. Akan tetapi, di 

kota-kota besar, seorang wanita yang memiliki karier dianggap sebagai sesuatu yang 

wajar. 

d. Sistem Kepercayaan 

Cara masyarakat mengembangkan dan membangun sistem kepercayaan atau 

keyakinan terhadap sesuatu akan memengaruhi sistem penilaian yang ada dalam 

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

dan kehidupan, cara berkonsumsi, sampai cara berkomunikasi. 

e. Estetika  

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

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

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

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

mencapai tujuan dan efektif. Misalkan dibeberapa wilayah dan bersifat kedaerahan, 

setiap membangun bagunan jenis apa saja, masyarakatnya meletakan janur kuning 

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

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

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

dan negara memiliki perbedaan Bahasa yang sangat kompleks. Dalam ilmu 

komunikasi, Bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa 

memiliki sifat unik dan komplek yang hanya dimengerti oleh pengguna bahasa 

tersebut. Jadi, keunikan dan kekomplesan bahasa ini harus dipelajari dan dipahami 

agar komunikasi lebih baik dan efektif dengan memperoleh nilai empati dan simpati 

dari orang lain.
9
 

4. Subtansi Utama dalam Budaya 

Subtansi utama kebudayaan adalah wujud abstrak dari segala macam ide dan 

gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada 

masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk pengetahuan, nilai, pandangan hidup, 

kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. 

a. Sistem pengetahuan  

Manusia mampu hidup dan membentuk kebudayaan dengan cara belajar. 

Adapun yang menjadi isi penting dalam sistem pengetahuan ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Alam Sekitar 

Kemampuan manusia dalam mempertahankan hidupnya dengan alam yang 

ada disekitarnya. 

2) Zat-zat 

                                                           

9 Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-Teori Kebudayaan; Dari Teori Hingga Aplikasi, h. 38- 

39 
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Manusia mempercayai hal-hal yang bersifat ghoib, sehingga memunculkan 

suatu kepercayaan tertentu seperti; animisme dan dinamisme. 

3) Ruang dan Waktu 

Manusia belajar untuk mempredeksi kondisi masa depan dengan mengetahui 

pengalaman serta kejadian pada masa lampau.  

4) Sifat tingkah laku 

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

ketika manusia berhubungan dengan manusia lainnya. 

b. Nilai  

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

dipilih secara selektif oleh individu dipercaya kebenarannya, dan menimbulkan tekad 

pada masyarakat tersebut untuk mewujudkannya. 

c. Kepercayaan  

Kepercayaan berasal dari kata percaya, artinya mengakui atau meyakini akan 

kebenaran. Kepercayaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan atau 

keyakinan akan kebenaran. Ada jenis pengetahuan yang dimiliki seseorang, bukan 

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

pengetahuan yang didasarkan atas orang lain itu disebabkan karena orang itu 

dipercaya. Dalam agama terdapat kebenaran yang dianggap diwahyukan artinya 

diberikan Tuhan, baik langsung atau tidak langsung kepada manusia. 

Dasar kepercayaan adalah kebenaran. Sumber kebenaran adalah manusia. 

Kepercayaan itu dapat dibedakan atas : 

1. Kepercayaan terhadap diri sendiri 
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Kepercayaan kepada diri sendiri itu ditanamkan setiap pribadi 

manusia. Percaya kepada diri sendiri pada hakekatnya adalah kepercayaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Kepercayaan terhadap orang lain 

Kepercayaan kepada orang lain itu sudah tentu percaya kepada 

terhadap kata hatinya, atau terhadap kebenarannya. Karena ada ucapan yang 

berbunyi ”orang dipercaya karena ucapannya”. 

3. Kepercayaan terhadap Tuhan  

Kepercayaan kepada Tuhan yang maha kuasa itu amat penting, karena 

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

Kepercayaan itu amat penting karena merupakan tali kuat yang dapat 

menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Kepercayaan berarti keyakinan dan 

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

memohon pertolongan kepadaNya, maka manusia harus percaya kepada Tuhan.  

d. Etos kebudayaan  

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

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

kegemaran-kegemaran warga masyarakatnya, serta berbagai benda budaya hasil 

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

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

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

memancarkan keselarasan, kesuraman, ketenangan yang berlebihan, lamban, tingkah 
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laku yang suka ditebak, gagasan yang berbelit-belit, serta diskriminisasi terhadap 

tingkat social.
10

 

5. Fungsi kebudayaan  

Sesungguhnya kebudayaan adalah hasil karya manusia yang diwujudkan 

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

nyata ditengah-tengah masyarakat, kebudayaanlah yang akhirnya mengatur manusia 

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

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

kebudayaan memiliki fungsi sebagai: 

a. Suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompok.  

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

c. Pembimbing kehidupan manusia. 

d. Pembeda antara manusia dan binatang. 

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota- 

anggotanya seperti kekuatan alam, mempunyai kekuatan-kekuatan lain itu sendiri 

yang tidak selalu baik baginya. Kecuali, manusia dan masyarakat memerlukan pula 

kepuasan, baik dibidang spritual maupun materiil. Kebutuhan kebutuhan masyarakat 

tersebut di atas, untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada 

masyarakat itu sendiri.
11

 

Manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan dalam hidupnya, baik di 

bidang spiritual maupun materiel, karena itu kebutuhan manusia harus terpenuhi. 

                                                           
10 Elly M. Setiadi, dkk. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, h. 30-33. 

11 Idad Suhada, Ilmu Sosial Dasar (Cet I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 92. 
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Kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang 

bersumber pada masyarakat itu sendiri. Karsa masyarakat mewujudkan norma dan 

nilai-nilai sosial yang sangat perlu untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan 

kemasyarakatan karsa merupakan daya upaya manusia untuk melindungi diri 

terhadap kekuatan-kekuatan lain yang ada di masyarakat. Kebudayaan mengatur agar 

manusia dapat mengerti bagaimana harusnya bertindak, berbuat, menentukan 

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.
12

 

Jadi, kebiasaan tersebut menunjukan pada suatu gejala bahwa seseorang di 

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

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

yang semasyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan atas 

kebiasaan seseorang sehingga dijadikan patokan bagi orang lain, bahkan mungkin 

dijadikan sebagai aturan. Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan yang teratur oleh 

seseorang, kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu 

sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur menimbulkan norma 

atau kaidah. Kaidah yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada 

suatu saat lazimnya dinamakan adat istiadat (Custom).
13

 Jadi fungsi kebudayaan 

adalah sebagai pengatur hubungan antara manusia. Kebudayaan juga sebagai pencipta 

kaidah-kaidah atau aturan dalam kehidupan masyarakat serta untuk melindungi diri 

dari terhadap alam dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. 

 

                                                           

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

Trasdisi Sosial (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 50 
13 Soerjono Soekanto dan  Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 154-155 
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B. Dinamika Kebudayaan Masyarakat   

Manusia merupakan bagian dari mahluk sosial yang dimana kehidupannya 

tidak jauh dengan suatu interaksi. Oleh karena itu, manusia dapat dikatakan tidak 

dapat hidup sendiri, melainkan saling bergantung dengan yang lain. Menjalani suatu 

hubungan sosial tidak jauh dari proses interaksi yang kemudian semakin lama 

membentuk suatu kelompok sosial yang memiliki pemikiran, dan kebiasaan yang 

sama yang menjadikannya hal itu sebagai suatu budaya dari kelompok sosial tersebut. 

Terbentuknya kelompok sosial dan budaya yang beragam di Indonesia sendiri 

memiliki beberapapengaruh salah satunya yaitu letak geografis dimana pada awalnya 

budaya tersebut terbentuk dari bagaimana cara kelompok masyarakat tersebut 

beradaptasi dan memanfaatkan sumber daya alam serta membangun nilai kehidupan 

tersebut. Kebudayaan menjadi salah satu bagian dari identitas dari anggota kelompok 

masyarakat budaya tersebut. 

Dinamika merupakan salah satu ciri khas atau identitas kehidupan individual, 

kehidupan kelompok dan kehidupan sosial. Dinamika sosial bersifat universal yaitu 

terjadi di berbagai tempat, kondisi dan keadaan disetiap masyarakat. Menurut Gillin 

dan Gillin (1999),”Inovasi merupakan salah satu faktor pendorong dinamika sosial. 

Masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan dimana kedua hal tersebut memiliki 

jalinan fungsonal bagi keberlangsungan hidup dan dinamika warganya”. Kebudayaan 

masyarakat seiring waktu akan terjadi perubahan tergantung pada kekuatan kelompok 

masyarakat tersebut dalam memegang teguh kebudayaannya, hal ini termasuk dalam 

proses dinamika masyarakat. Kelompok masyarakat yang cenderung tetap memegang 

teguh budaya biasa disebut dengan kelompok masyarakat tradisional, dimana 

dinamika msyarakat terproteksi oleh adat istiadat. 
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Menurut Tejo ilmuwan di bidang sosial, bahwa “kehidupan manusia tidak 

statis tetapi dinamis, kondisi ini disebut dengan perubahan sosial”.
14

 Terdapat tiga 

aspek perubahan masyarakat, yaitu Pertama Perubahan idea; kedua pengaruh unsur 

budaya material terhadap mental masyarakat; ketiga perubahan ideologi. Namun, 

proses dinamika masyarakat akan semakin intensif dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Difusi inovasi tidak 

lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Pengadopsian inovasi ini diharapkan tidak 

merugikan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah mapan, tetapi memberikan 

makna bagi perbaikan kehidupan bermasyarakat. 

Kelompok masyarakat adat atau tradisional memiliki kecenderungan untuk 

mempertahankan nilai, norma, dan kebiasaan yang sudah turun temurun sehingga 

masih banyak pemikiran beberapa kelompok budaya yang menolak sebuah 

perubahan. Kemajuan zaman yang melahirkan banyak teknologi terutama teknologi 

komunikasi yang sudah berubah semakin maju menjadi sebuah tantangan bagi 

kelompok masyarakat adat sebab penolakan terhadap perubahan sosial akan lebih 

terasa sulit. Namun, untuk menyeimbangi struktur kehidupan tetap diperlukannya 

suatu perubahan karena Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan penting dalam 

struktur sosial, pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk perubahan nilai 

budaya, norma, dan fenomena. Perubahan akan selalu ada dalam perjalanan hidup 

masyarakat dan menjadi penggerak kehidupan mereka. Satu-satunya perbedaan 

adalah cepat atau lambat perubahan tersebut terjadi, bahkan satu orang atau 

                                                           

14 Bambang Tejokusumo. “Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan 

social”. Jurnal: Geoedukasi, Vol. III (2014) h.39 
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sekelompok orang yang tinggal di daerah terpencil pun pasti akan mengalami 

dinamika kehidupan.  

Kelompok masyarakat adat memiliki ciri dinamis dalam perubahannya yang 

bergantung pada tantangan internal dan kekuatan eksternal yang dihadapinya. 

Kampung adat Kasepuhan Cipta Gelar memiliki ciri dinamis sendiri dimana mereka 

menyeimbangkan perubahan sosial dengan tetap memegang teguh kebudayaan 

leluhurnya guna tetap dapat menyeimbangkan struktur kehidupan mereka. 

Pemberdayaan dan pengembangkan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kampung 

Adat Kasepuhan Cipta Gelar untuk menyeimbangkan struktur kehidupan tanpa 

menimbulkan suatu konflik sosial. mengikuti perubahan kemajuan teknologi dengan 

perbedayaan potensi dan inovasi masyarakat sehingga tetap mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat dari meningkatkan kemampuan dan memanfatkan ilmu dan 

teknologi. 

Manusia sejatinya membutuhkan orang lain maka sebagian besar mereka 

memiliki rasa untuk hidup berkelompok karena menganggap bahwa keadaan 

lingkungan itu dinamis atau selalu berubah. Seperti dikatakan oleh para ilmuwan di 

bidang sosial yang menyetujui bahwa kehidupan manusia tidak statis karena sifatnya 

selalu berubah atu dinamis.
15

  

 Dinamika kebudayaan masyarakat adalah situasi dimana masyarakat 

mengalami suatu perubahaan sosial. Perubahan sosial adalah situsi dimana terjadi 

adanya perubahan dalam lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang dapat 

                                                           

15 Tejokusumo, B.. Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. 

(Geo Edukasi, 2014) h. 1 
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mempengaruhi situasi sosialnya. Lembaga masyarakat ini sebagai kelompok manusia 

dimana perubahan dapat mempengaruhi struktur masyarakat. 

William F.Ogburn, More keduanya mengatakan bahwa perubahan lingkungan 

dipengaruhi dari dua faktor yakni material dan immaterial. Serta perubahan sosial 

yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sangat penting, dan perubahan itu terutama 

pada pola dan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungannya.
16

 

Dinamika masyarakat tidak mengenal tempat dan waktu, oleh karena itu 

dinamika masyarakat bersifat universal. Salah satu faktornya adalah inovasi. Inovasi 

tumbuh dari upaya masyarakat dalam berpikir untuk mendapatkan kehidupan yang 

diinginkan. Proses dinamika masyarakat akan semakin intensif sesuai kemajuan 

pemikiran manusia untuk merubah kehidupannya sekarang dengan kehidupan yang 

diharapkan. Meskipun, sebagian masyarakat yang tidak ikut serta menjadi agen 

inovasi untuk berubah tetapi tidak menutup kemungkinan ikut terbawa arus untuk 

berubah pula. masyarakat dan budaya merupakan dua hubungan yang menjadi konsep 

dalam kelangsungan dinamika masyarakatnya.
17

 Dinamika masyarakat merupakan 

hasil dari upaya dalam beradaptasi dengan kehidupan dan lingkungan yang 

berlangsung. Seperti, pengaruh kemajuan teknologi. teknologi dan ilmu pengetahuan 

yang semakin maju membantu proses dinamika masyarakat semakin intensif. 

 

 

                                                           

16 Moré, J. J.. The Levenberg-Marquardt algorithm: implementation and theory. In Numerical 

analysis, Springer, Berlin, Heidelberg. (1978). h. 105-116. 

17 Nahak, H. M. Upaya melestarikan budaya indonesia di era globalisasi. Jurnal Sosiologi 

Nusantara, 5(1), . (2019).h. 65-76 
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1. Faktor Dinamika Masyarakat 

Dinamika masyarakat atau perubahan masyarakat tidak dapat dihindari dalam 

perjalanan kehidupan manusia sebagai proses perkembangan dan adaptasi 

kehidupannya, sekalipun kehidupan didaerah terpencil termasuk kampung adat pasti 

mengalami perubahan. Namun, hal yang membedakannya adalah waktu perubahan 

tersebut terjadi cepat atau lambat. Menurut Sorokin menyebutkan bahwa terdapat tiga 

aspek penting dari dinamika atau perubahan masyarakat, yaitu; Pertama Perubahan 

idea (ideatinal change); Kedua pengaruh unsur budaya material terhadap mental 

masyarakat (sensational change), dan Ketiga perubahan ideologi (idealistic change).
18

 

Selain itu, dinamika masyarakat dapat terjadi karena adanya inovasi yang menjadi 

pendorong perubahan pada masyarakat. Dinamika atau perubahan masyarakat dapat 

terjadi karena adanya beberapa faktor tertentu, antara lain: Penyebaran informasi, hal 

ini meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan dan 

pemikiran; Modal, meliputi sumber daya manusia ataupun modal finansial; 

Teknologi, suatu faktor yang cepat berubah cepat sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan; Ideologi atau agama, keyakinan agama atau ideologi tertentu 

berpengaruh terhadap proses perubahan sosial; Birokrasi, terutama berkaitan dengan 

berbagai kebiajakn pemerintahan tertentu dalam membangun kekuasaannya; Agen, 

hal ini secara spesifik dimaksudkan terhadap inisiatif individual dalam mencari 

kehidupan yang lebih baik.
19

  

  

                                                           

18 Sorokin, P. A. A long journey: The autobiography of Pitirim A. Sorokin. Rowman & 

Littlefield. (1963). h.51 

19 Tejokusumo, B. Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. 

Geo Edukasi, (2014) h.31 
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2. Masyarakat Tradisional 

Masyarakat tradisional dalam hal dinamika cenderung lebih terproteksi oleh 

keyakinan adat istiadat. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat tradisional 

memiliki adat istiadat yang turun temurun sejak struktur kehidupan dimulai. Menurut 

pemikiran masyarakat tradisonal mengagungkan dan mempertahankan warisan adat 

istiadat, nilai, dan norma dari nenek moyang merupakan suatu kewajiban dan 

kebanggaan. Hal ini yang membuat masyarakat tradisional dinilai memiliki sikap 

tertutup terhadap perubahan karena merasa bahwa budayanya lebih baik 

dibandingkan yang lain. Masyarakat tradisional cenderung hidup berkelompok, 

mereka saling bergantung satu sama lain. Hal ini menjadi salah satu faktor 

kebudaayan mereka tetap terjaga. Menurut Sajogyo masyarakat tradisional adalah 

orang-orang atau suku bangsa yang sudah hidup sesuai dengan tradisi yang tidak 

terputus-putus.   

3. Masyarakat Sebagai Tempat Sosialisasi 

Manusia sebagai anggota masyarakat terikat oleh sebuah aturan yang berlaku 

di dalam masyarakatnya. Aturan tersebut diwujudkan dalam bentuk norma dan nilai 

yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Hal ini 

disebabkan karena kebutuhan, kebiasaan, kepercayaan, kesenian, bahasa serta tata 

kelakuan yang berbeda antara masyarakat di suatu daerah dengan daerah lainnya. 

Dengan adanya norma dan nilai tersebut kehidupan masyarakat akan menjadi teratur 

dan terkendali sehingga terciptalah kondisi yang kondusif dalam melangsungkan 

hidupnya. Norma dan nilai pada suatu masyarakat bentuknya berupa tradisi yang 

turun temurun dan bahkan kadang dalam bentuk yang tidak tertulis. Namun 

masyarakat yang memilki norma tersebut senantiasa menjaganya dengan selalu 
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membiasakan norma dan nilai yang ada kepada generasi penerus mereka, baik dalam 

kepercayaan, kesenian, bahasa atau dalam bentuk lainnya. 

Proses belajar mengenal sebuah norma atau nilai pada suatu masyarakat dalam 

bentuk kebiasaan inilah yang dinamakan dengan sosialisasi. Berikut ini adalah 

batasan sosialisasi yang diberikan oleh para pakar: 

a. Soerjono Soekanto, sosialisasi merupakan proses di mana anggota 

masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat 

di mana ia menjadi anggota. 

b. Bruce J. Cohen, mendefinisikan sosialisi sebagai proses-proses manusia 

mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat, untuk memperoleh 

kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik 

sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. 

Melalui proses sosialisasi seseorang atau sekelompok orang menjadi 

mengetahui dan memahami bagaimana ia atau mereka harus bertingkah laku di 

lingkungan masyarakatnya, juga mengetahui dan menjalankan hak-hak dan 

kewajibannya berdasarkan peranan-peranan yang dimilikinya. 

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan dengan dua cara yaitu: 

a. Sosialisasi represif (repressive socialization) adalah sosialisasi yang di 

dalamnya terdapat sanksi jika pihak-pihak yang tersosialisasi seperti anak 

atau masyarakat melakukan pelangaran. Contoh: orang tua yang 

memberikan hukuman fisik kepada anak yang dianggap melakukan 

pelanggaran. 

b. Sosialisasi partisipatif (participative socialization) adalah sosialisasi yang 

berupa rangsangan tertentu agar pihak yang tersosialisasi mau melakukan 
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suatu tindakan, rangsangan tersebut misalnya berupa hadiah (rewards). 

Contoh: seorang anak yang giat belajar dan nantiny naik kelas biasanya 

orang tua merangsangnya dengan menjanjikan hadiah kepada anak. 

C. Peran Kearifan Lokal dalam kehidupan masyarakat 

1. Konsep Nilai Kearifan Lokal  

a. Nilai   

Nilai menyangkut baik dan buruknya perilaku seseorang, perilaku dapat dilihat 

dari interaksi. Pepper menyatakan bahwa batasan nilai mengacu pada minat, 

kesukaan, pilihan, tugas, kewajiban, agama, kebutuhan, keamanan, hasrat, 

keengganan, atraksi, perasaan, dan orientasi seleksinya. Oleh sebab itu, segala sesuatu 

yang baik dan buruk dapat disebut sebagai nilai. Sistem nilai termasuk nilai budaya 

dan merupakan pedoman yang dianut oleh setiap anggota masyarakat terutama dalam 

bersikap dan berperilaku dan juga menjadi patokan untuk menilai dan mencermati 

bagaimana individu dan kelompok bertindak dan berperilaku. Jadi sistem nilai dapat 

dikatakan sebagai norma standar dalam kehidupan masyarakat. Djajasudarma 

mengemukakan bahwa sistem nilai begitu kuat meresap dan berakar didalam jiwa 

masyarakat sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu singkat.
20

 

Koentjaraningrat  mengatakan nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi 

yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal 

yang mereka anggap amat mulia.
21

 Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat 

dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang 

dimiliki seseorang memengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, 

                                                           

20 Djajasudarma, T. Fatimah, dkk.. Nilai Budaya dalam Ungkapan dan Peribahasa Sunda. 

(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997) h.17 

21 Koentjaraningrat.. Sejarah Teori Antropologi. Jakarta: UI-Press. 1987) h. 20 
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dan tujuan-tujuan perbuatan yang tersedia. Kluckkohn mengatakan bahwa nilai 

budaya adalah konsepsi umum yang terorganisasi, memengaruhi perilaku yang 

berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang dengan 

orang dan hal-hal yang diingini dan tak diingini yang mungkin bertalian dengan 

hubungan antara orang dengan lingkungan dan sesama manusia.
22

 Ada lima masalah 

pokok kehidupan manusia dalam setiap kebudayaan yang dapat ditemukan secara 

universal. Kluckohn, kelima masalah pokok tersebut alah Pertama hakikat hidup, 

Kedua hakikat karya manusia, Ketiga hakikat kedudukan manusia, Keempat hakikat 

hubungan manusia dengan alam sekitar dan Kelima hakikat dari hubungan manusia 

dengan manusia sesamanya. 

b. Kearifan Lokal  

Kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata kearifan (wisdom) dan 

lokal (local). Dalam Kamus Inggris Indonesia John dan Hassan, kearifan lokal berarti 

setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum 

maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan 

setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam 

dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal paling tidak menyiratkan 

beberapa konsep, yaitu: Pertaman kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, 

yang didapatkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; Kedua kearifan lokal tidak 

lepas dari lingkungan pemiliknya; dan Ketiga kearifan lokal itu bersifat dinamis, 

lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Dalam 

perkembangnya kearifan lokal tidak selalu kaku. Sebagai alat dan konsep kearifan 

                                                           

22 Koentjaraningrat.. Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan. (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama. 1974)  h. 24 
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lokal melekat sejalan dengan proses perkembangan soaial manusia sesuai konteks 

sosio- kultural yang melatarinya khususnya faktor historis. Sehingga kearifan lokal 

sebenarnya selalu ada didalam setiap realitas masyarakat, melekat dalan sistem 

tatanan nilai norma tradisi lokal, (Sutarto 2016). 

Kearifan lokal sangat lekat dengan budaya menurut Kontjaraningrat bahwa 

budaya pada prakteknya memiliki tiga wujud yaitu: gagasan atau ide, dalam bentuk 

tata laku dan dalam bentuk artefak budaya. Jika melihat definisi tersebut, kearifan 

lokal memiliki dimensi yang sangat luas, yaitu berada pada 24 ruang ide/gagasan, 

ruang praktik, dan ruang fisik. Untuk menggali kearifan lokal didalam masyarakat 

tidak boleh melewatkan tiga dimensi tersebut untuk digali lebih dalam.
23

 

Kearifan lokal merupakan sistem yang berkaitan dengan ide-ide atau nilai 

nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat, di masyaraka kearifan lokal dapat 

ditemui pada nyanyian-nyanyian, pepatah-pepatah, sesanti, petuah, semboyan, dan 

kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal 

biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah 

berlangsung lama dan dalam perkembangannya berubah wujud menjadi tradisi-

tradisi, meskipun prosesnya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena itu, 

kearifan lokal dapat berbentuk adat istiadat, institusi, ungkapan-ungkapan dan 

pepatah. 

Kearifan lokal memiliki fungsi tersendiri sebagaimana yang dijelaskan Haba 

bahwa kearifan lokal memiliki fungsi sebagai penanda identitas sebuah komunitas, 

Elemen perekat lintas agama, lintas warga, dan kepercayaan, Kearifan lokal tidak 

                                                           

23 Koentjaraningrat.. Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan. (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama. 1974) h.25 
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bersifat memaksa atau dari atas, tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup 

dalam masyarakat.
24

 Kearifan lokal memberi warna kebersamaan bagi sebuah 

komunitas, Kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik baik 

antar individu dan kelompok, dengan meletakkan dikebudayaan yang dimiliki. 

Kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, 

sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama menepis berbagai kemungkinan, 

bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas 

kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi. 

Kearifan lokal berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami 

kondisi lingkungan dan alam sekitar, yang kemudian melakukan adaptasi dengan 

kondisi yang ada. Masing-masing daerah memiliki kearifan lokal yang menjadi 

kemampuan adaptasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan biasanya akan 

berwujud dalam bentuk keseimbangan alam maupun sosial menuju harmonisasi. 

2. Pembentukan Karakter Masyarakat 

a. Pengertian Karakter  

Karakter dapat diartikan sebagai cara untuk berpikir dan berperilaku tiap 

individu untuk hidup dan bersosialisasi, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, 

masyarakat dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat 

membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari 

                                                           

24 Haba, John.. Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, 

Maluku, dan Poso. (Jakarta: ICIP dan European Commission. 2007) h.37 
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keputusannya.
25

 Islam sebagai agama yang sarat dengan nilai-nilai spiritualitas 

memiliki jejak pendidikan karakter yang jelas dan sistematis.
26

 

Warsono dkk mengutip Jack Corley dan Thomas Phillip dalam Samani dan 

Haryono menyatakan bahwa, karakter dapat didefinisikan sebagai sikap dan perilaku 

tiap individu yang bisa mempermudah tindakan moral.
27

 

Berdasarkan definisi di atas dapat ditegaskan bahwa pendidikan karakter 

merupakan upaya yang dibentuk dan dilaksanakan secara sistematis dan 

berkesinambungan supaya peserta didik dapat memahami nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan semua aspek yaitu: tuhan yang maha esa, diri sendiri, sesama 

manusia serta lingkungan yang bisa diwujudkan dalam pikiran, perkataan, dan 

perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, budaya, adat istiadat.  

Dalam konteks pendidikan, pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang 

dilakukan untuk membentuk peserta didik supaya bisa menjadi individu yang positif 

dan berakhlak yang baik sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sehingga 

dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Pendidikan Sebagai Pembentukan Karakter 

Pembentukan karakter merupakan bagian integral dalam pendidikan Islam. 

Hal ini memiliki tujuan untuk membentuk kepribadian seseorang untuk berperilaku 

jujur, baik, memiliki rasa tanggung jawab, dapat menghormati dan menghargai orang 

lain, adil, dan lain sebagainya. Pembentukan karakter dalam pendidikan tidak bisa 

                                                           

25 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya 2012), h. 41. 

26Jauhar Fuad, “Pendidikan Karakter Dalam Pesantren Tasawuf,” Jurnal Pemikiran Keislaman 

23, no. 1 (February 28, 2013): 75, http://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/13. 

27 Samani dan Haryono, Konsep dan Model, h. 42 
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hanya mengenali atau menghafal jenisjenis karaker saja, tetapi harus melewati 

pembiasaan dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Seorang guru tidak hanya mendidik saja tetapi juga mengemban tugas dalam 

hal merawat dan menjaga supaya karakter kebaikan dapat muncul dalam diri siswa 

dan bisa mendorongnya agar dapat teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Prinsip-prinsip penting dalam pendidikan yang tujuan utamanya adalah membentuk 

karakter peserta didik, antara lain: 

1) Manusia adalah makhluk yang dipengaruhi oleh dua aspek, yakni kebenaran 

yang ada dalam dirinya dan dorongan atau kondisi eksternal yang 

mempengaruhi kesadarannya. 

2) Konsep pendidikan dalam rangka membangun karakter peserta didik sangat 

menekankan pentingnya kesatuan antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. 

3) Pendidikan karakter mengutamakan munculnya kesadaran pribadi peserta 

didik untuk secara ikhlas mengutamakan karakter positif dalam dirinya. 

4) Pendidikan karakter mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia ulul 

albab yang tidak hanya memiliki kesadaran untuk terus mengembangkan 

dirinya, memperhatikan masalah, lingkungannya, dan memperbaiki kehidupan 

sesuai dengan pengetahuan dan karakter yang dimilikinya. Karakter seseorang 

ditentukan oleh apa yang dilakukan berdasarkan pilihan bebasnya. 

c. Dasar Pembentukan Karakter    

Manusia pada dasarnya memilki dua potensi, yakni baik dan buruk. Di dalam 

Al-Quran Al-Syams/91:8 dijelaskan dengan istilah Fujur (celaka/fasik) dan takwa 

(takut kepada Tuhan). Manusia memiliki dua kemungkinan jalan, yaitu menjadi 

makhluk yang beriman atau ingkar terhadap Tuhannya. Keberuntungan berpihak pada 
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orang yang senantiasa mensucikan dirinya dan kerugian berpihak pada orang-orang 

yang mengotori dirinya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Asy Syams/91: 8 

             

Terjemahnya 

Lalu Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya. (Q.S 

Asy Syams/91: 8).
28

 

Berdasarkan ayat di atas, setiap menusia memiliki potensi untuk menjadi 

hamba yang baik (positif) atau buruk (negatif), menjalankan perintah Tuhan atau 

melanggar larangan-Nya, menjadi orang yang beriman atau kafir, mukmin atau 

musyrik. Manusia adalah makhuk Tuhan yang sempurna. Akan tetapi, ia bisa menjadi 

hamba yang paling hina dan bahkan lebih hina daripada binatang, sebagaimana 

keterangan Al-Quran Surah At Tiin/95: 4-5:  

                

           

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya 
(neraka). (At Tiin/95: 4-5). 

                                  

                                         

  

Terjemahnya: 

Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan 
dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya 
untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka 
mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-

                                                           

28 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, h. 826 
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ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat 
lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai. (Al A’raaf/7: 179).

29
 

Dengan dua potensi di atas, manusia dapat menentukan dirinya untuk menjadi 

baik atau buruk. Sifat baik manusia digerakkan oleh hati yang baik pula (qolbun 

salim), jiwa yang tenang (nasfsul mutmainnah), akal sehat (aqlus salim), dan pribadi 

yang sehat (jismu salim). Potensi menjadi buruk digerakkan oleh hati yang sakit 

(qolbun maridh), nafsu pemarah (amarah), lacur (lawwamah), rakus (saba’iyah), 

hewani (bahimah), dan pikiran yang kotor (aqlussu’i). 

Sikap manusia yang dapat menghacurkan diri sendiri antara lain dusta 

(bohong, menipu), munafik, sombong, congkak (takabbur), riya’, sum’ah, 

materialistik (duniawi), egois, dan sifat syaithoniyah yang melahirkan manusia-

manusia yang berkarakter buruk. Sebaliknya, sikap jujur, rendah hati, qona’ah, dan 

sifat positif lainnya dapat melahirkan manusia-manusia yang berkarakter baik.  

Dalam teori lama yang dikembangkan oleh dunia Barat disebutkan bahwa 

perkembangan seseorang hanya dipengaruhi oleh pembawaan (nativisme). Sebagai 

lawannya, berkembang pula teori yang berpendapat bahwa seseorang hanya 

ditentukan oleh pengaruh lingkungan (empirisme). Sebagai sintesisnya, kemudian 

dikembangkan teori ketiga yang berpendapat bahwa perkembangan seseorang 

ditentukan oleh pembawaan dan lingkungan (konvergensi). 

 Pengaruh itu terjadi baik pada aspek jasmani, akal, maupun rohani. Aspek 

jasmani banyak dipengaruhi oleh alam fisik (selain pembawaan); aspek akal banyak 

dipengaruhi oleh lingkungan budaya (selain pembawaan); aspek rohani banyak 

dipengaruhi oleh kedua lingkungan itu (selain pembawaan). Pengaruh itu menurut 

                                                           

29 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, h. 826  
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Al-Syaibani dalam Ahmad Tafsir, dimulai sejak bayi berupa embrio dan barulah 

berakhir setelah orang disebut mati.
30

 

Tingkat dan kadar pengaruh tersebut berbeda antara seorang dengan orang 

lain, sesuai dengan segi-segi pertumbuhan masing-masing. Kadar pengaruh tersebut 

juga berbeda, sesuai perbedaan umur dan perbedaan fase perkembangan. Faktor 

pembawaan lebih dominan pengaruhnya saat orang masih bayi. Lingkungan (alam 

dan budaya) lebih dominan pengaruhnya saat orang mulai tumbuh dewasa. 

Manusia mempunyai banyak kecenderungan yang disebabkan oleh banyaknya 

potensi yang dibawanya. Dalam garis besarnya, kecenderungan itu dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu kecenderungan menjadi orang baik dan kecenderungan menjadi 

orang jahat. Oleh sebab itu, pendidikan karakter harus dapat memfasilitasi dan 

mengembangkan nilai-nilai positif agar secara alamiah-naturalistik dapat membangun 

dan membentuk seseorang menjadi pribadi-pribadi unggul dan berakhlak mulia. 

3. Siklus Perubahan Sosio-Budaya 

Menurut Sorokin, sejarah sosio-kultural merupakan lingkaran yang bervariasi 

antara ketiga supersistem yang mencerminkan kultural yang agak homogen. Sebuah 

kultur besar bukan sekedar “tempat meloncat sejumlah besar fenomena kultural yang 

berbeda”,  melainkan juga “sebuah kesatuan atau individualitas yang unsur-unsurnya 

dirembesi oleh prinsip sentral yang sama dan membentuk nilai-nilai unsur yang 

sama.
31

 Ketiga supersistem itu adalah sistem ideasional, sistem indrawi, dan sistem 

campuran. 

                                                           

30 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1994), h. 35. 
31 Lih. Lauer, Robert H, Perspektif tentang perubahan Sosial. Cetaan Ketiga, Terj. Alimandan 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 98-102 
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a. Kebudayaan Ideasional 

Kebudayaan ideasional diliputi oleh prinsip atau dasar berpikir yang 

menyatakan Tuhan sebagai realitas tertinggi dan paling benar. Dunia dipandang 

sebagai suatu ilusi, sementara, tak sempurna, dan tergantung alam transenden. 

Sorokin membagi lagi  kultul ideasional itu menjadi dua bagian, yakni ideasional 

asketik dan ideasional aktif. Mentalitas budaya ideasional asketik menunjukkan 

keterikatan pada tanggung jawab untuk mengurangi sebanyak mungkin kebutuhan 

duniawiatau material agar mudah terserap kedalam alam transenden. Dengan kata 

lain, manusia berusaha mengambil jarak terhadap dunia. Sedangkan mentalitas 

budaya aktif, selain mengurangi kebutuhan duniawi juga berupa mengubah dunia 

material agar selaras dengan alam transenden. Manusia berusaha menyeimbangkan 

kebutuhan material dengan kebutuhan spiritual. Ringkasnya, dalam kultur ideasional, 

individu membayangkan kebutuhan spiritual sebagai kebutuhan kebutuhan dasar, dan 

meyakini bahwa kebenaran diungkapkan oleh Tuhan melalui individu tertentu 

sebagaimana mistis, intuisi, atau wahyu langsung. Sedangkan mengenai kebebasan, 

kultur ideasional mengartikannya sebagai kemerdekaan batin, yang merakar di dalam 

penghargaan dan pengendalian hawa nafsu dan hasrat yang membara.  

b.  kebudayaan Inderawi 

 Kebudayaan ini diliputi dasar berpikir bahwa dunia nyata adalah realitas dan 

nilai tertinggi dan satu-satunya kenyataan yang ada. Eksistensi kenyataan transenden, 

dangkal. Sorokin membagi mentalitas budaya ini menjadi tiga bagian: pertama, 

inderawi aktif. Ia mendorong usaha aktif dan giat manusia guna meningkatkan 

sebanyak mungkin pemenuhan kebutuhan material dengan mengubah dunia fisik 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan sumber-sumber kepuasan dan 
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kesenangannya. Di sini manusia berusaha mengendalikan, menguasai, dan bahkan 

memanipulasi alam. Upaya manusia untuk mengekspolitasi alam itulah yang 

kemudian menjadi dasar pertumbuhan dan perkembangan iptek. Kedua, inderawi 

pasif. Mencakup hasrat untuk menikmati kesenangan duniawi setinggi-tingginya. 

Mentalitas ini digambarkan oleh sorokin sebagai suatu kesenangan duniawi setinggi-

tingginya. Mentalitas ini digambarkan oleh sorokin sebagai suatu “eksploitasi 

parasit”, dengan moto: “makan, minum, dan kawinlah, karena besok mati,” carpe 

diem. Di sini manusia berusaha demikian rupa sehingga memperoleh kepuasan dan 

kesenangan yang sebesar-besarnya dan menghundari ketidak senangan. Apa yang 

dikatakan tokoh hedonis Yunani Antik, seperti Epikuros berlaku di sini: manusia 

menurut kodratnya mencari kesenangan dan berupaya menghindari ketidaksenangan. 

Dalam pandangan kaum hedinis, apa yang terbaik bagi manusia adalah kesenangan: 

“Adalah baik apa yang terbaik bagi manusia adalah meningkatkan kuatintas 

kesenangan atau kenikmatan dalam diri kita.” Kesenangan yang dikejar adalah 

kesenagan jangka pendek. Tidak heran kalau pikuros, misalnya menasehati para 

muridnya, untuk “tidak percaya kepada dewa-dewi, sebab mereka tidak ada; kalaupun 

mereka ada, mereka tidak peduli pada nasib kita, dan “tidak ada hidup setelah mati.” 

Ketiga, indera sinis. Hampir sama dengan indera pasif, kecuali dalam hal pengejaran 

tujuan duniawi itu ibaratkan oleh rasionalisasi ideasional. Dengan kata lain, 

mentalitas ini menunjukkan usaha yang bersifat munafik yang membenarkan 

pencapaian tujuan material dengan menunjukkan sistem nilai transenden yang pada 

dasarnya ditolaknya. Dalam konteks agama, gejala semacam itu disebut “ekonomisasi 

agama”, dalam arti yang Transenden (Tuhan) dijadikan komoditas untuk memperoleh 

keuntungan secara ekonomis.    



46 

 

 Berbeda dari kultur ideasional, dala kultur inderawi, orang memusatkan 

perhatiannya pada kebutuhan fisik dan mencoba memuaskan perasaan dengan 

memenuhi kebutuhan fisik-jasmani itu. Mengenai kebenaran, kultur inderawi 

mengatakan bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh melalui persaan. Sedangkan 

mengenai kebebasan, kultur inderawi mengaitkan dengan kemampuan indevidu untuk 

melakukan apa saja yang diinginkannya (“bebas dari” segala hambatan lahiriah). 

c. Kebudayaan Campuran (idelistis) 

Gabungan antara kebudayaan ideasional dengan kebudayaan inderawi aktif. Kultur 

gabungan mengakui bahwa ada sebagian kebenaran yang dapat diperoleh melalui 

intuisi atau wahyu, dan sebagian lagi diperoleh lewat perasaan. Begitu pula dengan 

realitas dan nilai. Ada realitas yang dapat diperoleh lewat perasaan. Begitu pula 

dengan realitas dan nilai. Ada realitas yang dapat ditangkap oleh pancaindera dan ada 

pula yang tidak bisa ditangkapnya. Yang tidak bisa ditangkap oleh pancaindera itu 

dapat dijelaskan oleh kultur ideasional. Pendek kata, sorokin mengakui sifat 

multidimensionalitas dari realitas itu sendiri. 

 Sebagian dua kultur sebelumnya, sorokin membagi kultur gabungan ini 

menjadi dua bagian besar. Pertama, mentslitas idealisis. Dengan inderawi sedemikian 

rupa  sehingga keduanya terlihat sebagai pengertian-pengertian yang absah mengenai 

aspek-aspek tertentu dari realitas tertinggi. Dengan kata lain, dasar berpikir kedua 

aspek mentalitas itu secara sistematis dan logis saling berkaitan. Kedua, mentalitas 

ideasional tiruan. Mentalitas ini disominasi oleh pendekatan indderawi. Disini unsur-

unsur inderawi, sebagai dua prinsip yang berlawanan. Disini unsur-unsur ideasional 

dan inderawi tidak terintegrasi secara sistematis, tapi sekadar berdampingan saja.  
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 Bertautan dengan tipe-tipe budaya du atas, sorokin mengatakan bahwa tidak 

ada keanekaragaman total dalam setiap sistem kebudayaan empiris. Tidak ada 

supersistem yang benar-benar memonopoli, dalam arti tanpa berdampingan secara 

damai dengan sistem-sistem lain. Selain itu sorokin menegaskan bahwa ketiga pola di 

atas tidak bisa diartikan bahwa sistem kebudayaan tertentu hanyalah semacam 

rekapitulasi sistem kebudayaan terdahulu sehingga lingkaran perubahan akan berarti 

seolah-olah kultur inderawi, misalnya akan berputar kembali ke tipe kultur yang ada 

di zaman ideasional. Tik ada pola menurut garis lurus dalam sejarah. Proses sosial 

ditandai oleh pola perkembangan kebudayaan yang melingkar.  

 Mengenai perubahan sosio-kultural dari satu tahap ke tahap yang lainnya, 

sorokin mengemukakantiga kemungkinan penjelasan.
32

 Pertama, faktor-faktor 

eksternal. Perubahan sosio-kultural bisa diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal. 

Misalnya, jika kita mencari penjelasan mengenai perubahan dalam gaya hidup remaja 

di perkotaan saat ini, kita bisa melihat faktor iklan, TV, dan film sebagai faktor 

penyebabnya. Asumsinya para ABG adalah orang yang paling rentan terhadap 

pengaruh gaya hidup yang ditawarkan oleh berbagai media yang berasal dari barat. 

Kedua, teori keabadian. Menurut teori ini, perubahan terjadi karena faktor-faktor 

internal yang ada dalam sistem itu sendiri. Dengan kata lain, sistm perubahan 

meskipun semua kondisi bersifat berubah: “sistema tak dapat membantu perubahan, 

meskipun semua kondisi eksternal tetap.” Ketiga, faktor internal dan eksternal. 

Sorokin memilih prinsip “perubahan abadi...yang didukung oleh prinsip eksternalistik 

dalam kondisi dan batas-batas tertentu.” Sorokin menegaskan bahwa setiap sistem 

sosio-kultural tertentu akan mengalami perubahan berkat aktivitasnya sendiri: setiap 

                                                           
32 Lih. Lauer, Robert H, Perspektif tentang perubahan Sosial. h. 65-66 
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sistem yang hidup dan aktif, selalu berubah. Faktor eksternal memang memengaruhi, 

tetapi faktor internal menyediakan dorongan utama perubahan, dan setiap peubahan 

tertentu mungkin dimulai melalui perantaraan komponen: makna, wahana, atau agen 

pelaksanaanya. 

 Masih berkaitan dengan perubahan sosio-kultural, satu hal yang penting 

dikemukakan Sorokin adalah mengenai krisis kebudayaan Barat. Melihat kultur Barat 

yang sedang merosot itu, Sorokin mengatakan, “Kultir inderawi kita terlalu matang.” 

Kultur inderawi yang dialami Barat itu, kata Sorokin, ditandai oleh adanya 

perpecahan, pemerosotan nilai (moral), penggunaan kekuatan (senjata), dan 

kecurangan yng merajalela, lenyapnya kebebasan, berkembangnya tirani, merosotnya 

nilai keluarga, dan lenyapnya kreativitas.
33

 Kendati demikian, Sorokin tidak 

meremehkan prestasi kultur inderawi. Bagaimana pun juga kultur inderawi telah 

mencatat dengan cemerlang sebagianbesar lembaran sejarah umat manusia dan 

kebudayaan. Tugas kita saat ini adalah menyempurnakannya: “hari kematiannya telah 

berlalu, dan yang tinggal adalah siksaannya terhadap kita. Kultul inderawi kini telah 

kehabisan tenaga dan letih. Ia sudah pantas beristirahat. Kini perlu mendorong 

kreativitas bentuk kultur lain.” Bentuk kultur yang lain yang dimaksud Sorokin tentu 

saja kultur gabungan ataupun kultur ideasional.   

 

                                                           
33 Lih. Lauer, Robert H, Perspektif tentang perubahan Sosial. h. 67 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan lokasi penelitian  

1. Jenis Penelitian          

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang sifatnya 

terbatas pada suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya 

merupakan penyingkapan fakta, dalam arti penulis hanya memberikan gambaran 

realitas dilapangan.
1
  

Jenis penelitian ini dibagi tiga jenis yaitu; di lihat dari tempat kajian adalah 

jenis field research, jenis penelitian di lihat dari bidang kajian adalah jenis penelitian 

budaya, jenis penelitian di lihat dari aspek masalah yang di kaji adalah jenis 

penelitian deskriptif kualitatif, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada 

dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalah penelitian ini digolongkan 

sebagai penelitian deskriptif kualitatif
2
 penelitian ini dimaksudkan untuk memahami 

suatu budaya yang bernilai Islam dan meyangkut pengembangan dibidang Sejarah 

dan Kebudayaan Islam yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam menghasilkan 

data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang lebih tahu, dan 

perilaku serta objek yang diamati. 

 Kirk Miller dan Meoleong mendefenisikan, bahwa penelitian kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

                                                           

1 Winarto Surahmat, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1989), h. 139    

2 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), h. 26. 
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pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya.
3
   

Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif, adalah: Pertama mempunyai latar alami 

(the natural setting) sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen 

kunci (the key instrument), Kedua bersifat diskriptif, yaitu memberikan situasi 

tertentu dan pandangan tentang dunia secara deskrptif, Ketiga lebih memperhatikan 

proses dari pada hasil atau produk semata, Keempat cenderung menagganalisa data 

secara induktif, dan Kelima makna merupakan esensial.
4
  

Sejalan dengan ciri-ciri penelitian kualitatif tersebut maka penelitian yang 

dilaksanakan di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu dengan judul “Kearifan Lokal 

Nggahi rawi pahu dalam dinamika kehidupan masyaraat Kecamatan Hu’u Kabupaten 

Dompu” adalah menggunakan rancangan penelitian kualitatif. 

2. Lokasi penelitian  

Dalam pelaksanaan penelitian pada tesis yang berjudul Kearifan Lokal Nggahi 

Rawi Pahu dalam dinamika kehidupan masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten 

Dompu, peneliti melaksanakan studi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

dilaksanakan di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini 

mudah dijangkau dapat memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang 

dilakukan.  

 

                                                           

3 Lexy J. Meoleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung, remaja Rosda karya, 1996), 

h. 3 

4 Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996) h. 27-

30 
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B. Pendekatan penelitian   

Pendekatan diartikan sebagai suatu upaya dalam melakukan  

kegiatanpenelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan gejala atau 

fenomena yang akan diteliti. Pendekatan yang dimaksud adalah suatu disiplin ilmu 

yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam memahami penelitian yang 

dilaksanakan. Adapun beberapa pendekatan yang peneliti gunakan yaitu:  

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan 

sejarah budaya nggahi rawi pahu di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. Segala 

peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa 

sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
5
 Pendekatan historis yakni 

penulis dapat mengaplikasikan objek menurut dimensi sejarah di masa lampau dan 

masa sekarang. yaitu sejarah merupakan peristiwa di masa lampau dan akan selalu 

berkaitan sesuatu yang terjadi pada masa sekarang. untuk itu penulis dapat 

mengetahui bagaimana Budaya nggahi rawi pahu di Kecamatan Hu’u Kabupaten 

Dompu tentunya tidak lepas dari pembahasan sejarah.   

2. Pendekatan Antropologi  

Antropologi ini sebagaimana yang diketahui adalah ilmu yang mempelajari 

tentang manusia dan kebudayaan, dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha 

mencapai pengertian tentang makhluk manusia yang mempelajari keragaman bentuk 

fisik masyarakat dan kebudayaan, sehingga dengan pendekatan ini penulis  dapat 

lebih mengetahui keadaan manusia dan kebudayaan yang berkembang pada masa 

                                                           

5 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 47. 
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Budaya Nggahi rawi pahu ini ada hingga sekarang. Tidak ada ilmu pengetahuan 

tanpa masyarakat, meskipun mungkin ada masyarakat tanpa ilmu pengetahuan.
6
 

3. Pendekatan Sosiologi 

yaitu suatu pendekatan dengan melihat fakta yang terjadi terhadap Kearifan 

Lokal nggahi rawi pahu pada masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu, 

metode pendekatan ini berupaya berupaya mengetahui Pengaruh Nggahi rawi pahu 

terhadap masyarakat di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. Sosiologi merupakan 

ilmu yang menjadikan manusia sebagai objek utama, lebih khusus sebaga ilmu yang 

mengkaji interaksi manusia dengan manusia lainnya.
7
  

C. Sumber Data 

Penekanan dalam penelitan ini ditekankan pada tinjauan Etnografi, yaitu 

melakukan penelusuran terhadap kebudayaan dan bahasa masyarakat Kecamatan 

Hu’u Kabupaten Dompu, terlebih pada penggunaan nggahi rawi pahu pada 

masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. Untuk mencapai tujuan dari 

penelitian ini, penulis melakukan penelusuran sumber sebagai data yang akan 

menjelaskan hasil penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber 

data yaitu:  

1. Sumber Data Primer  

Sumber data Primer yang dimaksud ialah catatan hasil wawancara yang 

diperoleh langsung dari informan, yang terdiri dari bebeapa orang/informan yang di 

anggap relavan dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi: Kabid 

                                                           

6 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora 

Pada Umumnya. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 367. 

7 Barowi, Pengantar ilmu sosiologi (cet,1: Jakarta : penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h.11. 
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Kebudayaan, Kepala seksi pembinaan seni dan budaya pada Dinas Kebudayaan dan 

pariwisata, Kepala Desa Cempi Jaya, Ketua Pemuda Kabupaten Dompu, Tokoh 

Masyarakat, serta Tokoh Agama. 

2. Sumber sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil langsung dari 

informan akan tetapi melalui dokumen atau buku untuk melengkapi informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, 

tesis, skripsi atau dokumen yang ada kaitannya dengan Kearifan Lokal Nggahi rawi 

pahu dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat di Kecamatan Hu’u Kabupaten 

Dompu. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.
8
 Terkait dalam 

penelitian sejarah dikenal yang namanya tradisi lisan dan sejarah lisan, tradisi lisan 

yaitu menggunakan informasi lisan sebagai sumber data bagi masyarakat yang belum 

mengenal tulisan sementara sejarah lisan adalah penggalian sumber sejarah melalui 

teknik wawancara dengan mewawancara para saksi sejarah.
9
 Metode pengumpulan 

data dalam penelitian sejarah dapat disamakan dengan heuristik yaitu mengumpulkan 

semua data yang terdapat dilapangan. Adapun Metode pengumpulan Data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           

8 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005), h. 15 

9 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 25-26 
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1. Observsi. Dalam penelitian ini, metode observasi (pengamatan) yang 

dilakukan oleh peneliti adalah mengamati langsung lapangan. Observasi 

langsung digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik observasi partisipan, 

yaitu peneliti terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh subjek yang diamati.  

2. Wawancara. Wawancara didefinisikan sebagai percakapan dengan 

dimaksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee). Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang diajukan secara 

lisan dan secara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini 

pendekatan yang dipilih, adalah petunjuk umum wawancara orintasi dalam 

(depth interview). Alasan penggunaan model ini, untuk mencari dan 

mengungkap data sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya, tentang 

rumusan yang ingin digali dalam penelitian.  

3. Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai 

hal-hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam 

penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara 

dan hasil pengamatan (observasi).     

4. Library research. Dalam penelitian library research ini peneliti 

menggunakan metode library dimana dengan mengumpulkan data dari hasil 

bacaan mengenai masalah yang diteliti, dengan teknik library research ini 

diharapkan dapat mendukung teori dalam pembahasan masalah.   
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang sangat penting dan strategis 

yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan, karena data yang diperlukan 

di lapangan, untuk menjawab rumusan masalah harus membutuhkan instrumen yang 

membantu penulis untuk mengumpulkan data. Untuk mendapatkan informasi yang 

akurat di lapangan diperlukan seperangkat instrumen dalam bentuk pedoman 

wawancara berupa seperangkat pertanyaan yang telah disusun dengan maksud 

memperdalam informasi yang berhubungan dengan Nggahi rawi pahu sebagai fokus 

penelitian. Di samping pedoman penelitian, instrumen lain yang digunakan adalah 

kamera dan alat rekam (recorder) dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan 

pulpen, agar informasi yang didapat di lapangan dapat dipertanggungjawabkan. 

F. Tehnik Pengolahan dan Analisi Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang 

dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas akurat dan sistematis. 

Penelitian akan melakukan pencatatan dan berupaya mengumpulkan informasi 

mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian dilakukan.
10

   

a. Identifikasi Data  

Identifikasi Data adalah menetukan atau menetapkan data-data yang 

dibutuhkan terait dengan penelitian atau dengan kata lain melakukan inventasi data 

yang diperoleh sesuai dengan hasil eksplorasi.   

                                                           

10 Suharsimi Arinkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 231  
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b. Klasifikasi Data 

Klasifikasi Data adalah mengelompokkan data menurut jenis data yang 

dibutuhkan. 

c. Kategorisasi Data  

Kategorisasi data adalah melakukan pengeditan berdasarkan jenis, golongan 

data yang dibutuhkan.  

2. Analisis Data  

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis 

catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan dijadikannya sebagai temuan bagi 

orang lain. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data 

kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar. Tujuan analisis data adalah untuk 

menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Metode yang digunakan 

adalah metode survey dengan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data 

terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak menyimpang dan 

sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan 

suatu proses menggambarkan keadaan sasaran.
11

 Analisis deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang sedang diteliti. Analisis deskriptif 

dimaksudkan untuk memberikan data yang diamati agar bermakna dan komunikatif.
12

 

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

                                                           

11Noen Muhajirin. Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 

138. 

12 Lexy. J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif (Cet. Edisi 38; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2018), h. 103 
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1. Reduksi Data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
13

 Reduksi data 

merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti 

(substansi) data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahannya. Data 

yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci (reduksi data). Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Data yang ingin direduksi oleh peneliti adalah data-data yang sudah 

terkumpul, dipilih yang relevan dengan Kearifan Lokal nggahi rawi pahu dalam 

Dinamika kehidupan Masyarakat di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu.  

Data-data yang telah terkumpul terkait dengan fokus penelitian ditulis 

dalam bentuk uraian yang sangat lengkap dan banyak kemudian data tersebut 

peneliti rangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal 

yang penting yang berkaitan dengan Budaya nggahi rawi pahu dan pengaruhnya, 

sehingga memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

wawancara. 

2. Penyajian Data/Display Data 

Data yang terkumpul begitu banyak (bervariasi) sehingga sulit untuk 

membandingkan, menggambarkan, bahkan sulit untuk ditarik kesimpulan. Untuk 

mengantisipasi hal ini bisa dilakukan dengan membuat tipologi, matriks, dan 

                                                           

13 ugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 246. 
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sebagainya sehingga semua data yang begitu banyak itu bisa dipetakan (dipilah) 

dengan jelas. Pada tahap penyajian data kali ini, untuk memudahkan memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya maka penelitian akan memberikan 

uraian singkat berdasarkan sumber atau data-data yang sudah dipilah dan dapat 

menjelaskan mengenai Kearifan Lokal nggahi rawi pahu dalam Dinamika kehidupan 

Masyarakat di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. 

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan 

Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan 

disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. 

Agar kesimpulan mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan 

sehingga hasil penelitian diharapkan kan lebih qualified dan sempurna. Pada langkah 

selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Pada penelitian 

kali ini, tahap terakhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan akhir mengenai 

Kearifan Lokal nggahi rawi pahu dalam Dinamika kehidupan Masyarakat di 

Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu. 

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan 

secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama 

lain sesuai penelitian lainnya.  

G. Pengujian Keabsahan Data  

Pengujian keabsahan data merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Adapun pengujian 

keabsahan data pada uji kredibilitas adalah uji yang dilakukan utnuk mengetahui 

tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. 
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Data adalah segala-galanya dalam penelitian, maka data tersebut harus valid 

yang terdapat pada alat untuk mengumpulkan data dan kreadibilitas penelitian. 

Berikut langkah-langkah pengujian keabsahan data yang dilakukan: 

1. Melakukan konfirmasi antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan yang 

terdapat di lapangan.    

2. Melakukan evaluasi terhadap materi yang di lapangan dengan data hasil 

wawancara dan pengamatan.  

3. Proses tringulasi yaitu dengan menggabungkan dari berbagai Teknik 

pemgumpulan data secara terus menerus sepanjang proses pengumpulan data 

dan analisis data sampai tidak ada lagi perubahan.   

H. Kerangka Teoritis  

Kerangka konseptual adalah rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan 

proses berpikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep-konsep dan 

proposisiproposisi yang memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis 

penelitiannya.
14

  

Dalam memudahkan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka 

diperlukan kerangka konseptual yang akan memudahkan peneliti menyelesaikan hasil 

penelitian dan memecahkan beberapa pokok masalah yang telah diuraikan dalam 

penelitian ini. Kerangka konseptual dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari 

hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya sebagaimana 

yang telah diuraikan di atas. penelitian ini penulis mengfokuskan penelitian untuk 

melihat Bagaimana pengaruh Nggahi rawi pahu dalam dinamika kehidupan. Tetapi 

                                                           
14 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

Makalah Skripsi Tesis Disertasi dan Laporan Penelitian, (Cer, I; Makassar: Alauddin Press, 2013), 

h. 14-15. 
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penelitian ini penelitian ini komprehensif maka peneliti akan mendeskripsikan 

Eksistensi Nggahi Rawi Pahu dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Hu’u 

Kabupaten Dompu dan Bagaimana masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu 

memaknai Nggahi Rawi Pahu dalam kehidupan.      
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian   

1. Sejarah nama Daerah  Dompu   

Kata dompo berasal dari bahasa daerah yang terdiri dari dua suku kata yaitu: 

Dou artinya orang, Ompu artinya orang tua yang diasosiasikan dengan bijaksana dan 

diidentikkan dengan watak dan sifat-sifat kepemimpinan masyarakat.
1
 Mengenai 

watak dan sifat kepemimpinan masyarakat Dompu terkenal dengan Manggusu Waru 

atau delapan syarat kepemimpinan yaitu:  

1. Ma to’a di Ruma labo Rasu (yang taat kepada Allah dan Rasul),  

2. Maloa ro bade (yang pandai dan cerdas),  

3. Ma ntiri nggahi kalampa  (yang jujur dalam melaksanakan tugas),  

4. Ma poda nggahi paresa (yang mampu meneggakan kebenaran),  

5. Ma mbani ro disa (yang bertanggung jawab dan berani),  

6. Matenggo ro wale (yang sehat jasmani dan rohani serta kuat)  

7. Mapisa ro guna (berwibawa dan  sakti),  

8. Londo dou taho (keturunan orang baik-baik).
2
 

Asal nama Dompu menurut cerita masyarakat, lahir dari istilah “Dumpuna” 

yang berarti potongannya. Menurut tradisi lisan diartikan sebagai potongan dari 

empat buah batu yang menyerupai bentuk manusia dengan tanpa kepala. Keempat 

potongan batu tersebut masih terdapat di Woja atau Riwo kecamatan Dompu, yang 

                                                           

1 Saleh, Israil M. 1985. Sekitar Kerajaan Dompu NTB. Dompu: Pemerintah Daerah Tingkat II 

(B.P.7). h. 5 

2 Yusuf Jamaluddin BA, Dompu Selayang Pandang, tempo dulu, sekarang, cita-cita 

mendatang, Mahir Dompu 1984, h. 10 
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merupakan pencerminan dari potongan tubuh Sang Kula bersaudara. Karena ketika 

sang kula mengantarkan adik-adiknya ke tempat tujuan masing-masing, mereka tidak 

menempuh perjalanan biasa, melainkan dengan jalan gaib atau mistik, sehingga yang 

berangkat hanya kepalanya saja sedang sebagian tubuh yang lainnya tidak ikut.  Sang 

Kula menurut kepercayaan masyarakat Dompu adalah nenek moyang atau leluhur 

(Ompu ra Waro) mereka yang berasal dari suatu negeri yang jauh. 

Sedangkan versi lainnya Dompu yang dulu disebut dengan sebutan dompo 

dikarenakan letaknya ditengah-tengah pulau Sumbawa, dibagian barat diapit oleh 

Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima dibagian timur. Dengan ini dompo di 

artikan dengan malampa Dompo, atau makahampa dompo antara Sumbawa dan 

Bima. Artinya mengantai atau memisahkan antara Sumbawa dan Bima. 

Disamping memisahkan antara Sumbawa dengan Bima, juga wilayah kerajaan 

Dompo seoah-olah putus dengan didesak oleh dua teluk, yaitu teluk Cempi dan teluk 

Saleh keadaan yang hampir putus ini dalam bahasa daerah disebut dompo.   

Nama Dompo juga tetulis pada sumpah palapa tahun 1331 Masehi, sumpah 

yang sangat populer pada masa Majapahit yaitu: Amukti Palapa, yang bebunyi 

sebagai berikut;  

Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah Gurun, ring 

Seram, Tanjung Pura, ring Haru, Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, 

Tumasik, samana isu amukti palapa. (setelah tunduk Nusantara, aku akan 

beristirahat jikalau seluruh Nusantara bertakluk dibawah kekuasaan Negara, jikalau 
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Gurun, seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan 

Tumasik sudah dutaklukkan barulah aku beristirahat.
3
  

Yang artinya: 

Jika telah menundukkan seluruh Nusantara dibawah kekuasaan Majapahit, 

saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung 

Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah 

saya (baru akan) melepaskan puasa. 

Setelah Dompu dikuasai majapahit maka nama Dompu sebagai sebuah 

kerajaan sudah tidak terdengar lagi untuk beberapa lama. Sampai suatu waktu dimana 

Dompu kembali muncul sebagai suatu kerajaan Islam dalam bentuk kesultanan yang 

diperintah oleh seorang sultan.  

 Berdasarkan uraian diatas memandang sejarah sebagai piramida yang 

masing-masing sisinya dapat digunakan dan saling berkesinambungan antara yang 

satu dan yang lainnya maka penulis menguraikan bahwa Dompu dapat diartikan 

sebagai nama yang bermakna sebuah daerah yang terletak diantara Bima dan 

Sumbawa yang asal katanya di ambil dua suku kata dari dou dan ompu yang berti 

orang (yang bijaksana dan diidentikkan dengan watak dan sifat-sifat pemimpin).  

2. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Dompu 

Kabupaten Dompu merupakan salah satu Kabupaten di daratan Pulau 

Sumbawa selain Kabupaten Sumbawa di bagian barat dan Kabupaten Bima di sebelah 

timur, dan Mataram sebagai Ibu Kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Kabupaten Dompu terletak di terletak di pulau Sumbawa bagian tengah, dengan sisi 

selatan berbatas dengan Laut Indonesia, sedangkan bagiannya lainnya dibatasi oleh 

Teluk Saleh dibagian Barat Daya, Laut Flores dan Kabupaten Bima di bagian Utara, 

                                                           

3 Muhammad Yamin, Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara, Jakarta, pn Balai 

Pustaka, Cet.VIII, thn.1974. h. 51  
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di sebelah Timur terdapat lagi Kabupaten Bima, dan Kaupaten Sumbawa terdapat 

dibagian Barat.
4
 

Wilayah Kabupaten Dompu terbentang dari Teluk Saleh di sebelah barat, 

Teluk Cempi di selatan, Teluk Sanggar dan perbukitan Doroboha di sebelah utara. 

Seluruh wilaya ini membentuk Kabupaten Dompu dengan luas wilayah sekitar 

2.324,55 kilometer persegi. Dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya yang 

terdapat di pulau Sumbawa, wilayah Kabupaten Dompu ini relatif lebih kecil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten dari 10 (sepuluh) 

kabupaten/kota yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kotanya 

adalah Mataram. Kabupaten Dompu Dengan letak geografisnya yaitu antara 117
0
 42‟-

118
0 

30‟ bujur timur dan 8
0
 06‟-9

0
 05‟ lintang selatan dengan luas wilayah 2.324,55 

                                                           
4 Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu, Kabupaten Dompu  Dalam Angka. Dompu 

Regency In Figures, h. 47 
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Km
2 

dengan ketinggian kota berkisar antara 15 - 62 meter di atas permukaan laut. 

Luas tersebut termasuk Pulau Satonda seluas 472 ha sesuai SK Gubernur KDH Tk. I 

Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Desember 1995 No. 678 Tahun 1995 tentang 

Penetapan Kedudukan Pulau Satonda yang menyatakan bahwa Pulau Satonda, 

termasuk dalam wilayah Kabupaten Dompu.
5
  

Kabupaten Dompu terdiri dari
  

8 Kecamatan yang terdapat 9 kelurahan 72 

desa dan 437 kelurahan, adapun 8 Kecamatan yang meliputi: Kecamatan Hu'u, 

Kecamatan Pajo, Kecamatan Dompu, Kecamatan Woja, Kecamatan Kilo, Kecamatan 

Kempo, Kecamatan Manggelewa, Kecamatan Pekat.
6
  

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Dompu 

No  
Kecamatan Ibu Kota 

Kecamata

n 

Luas 

Wilayah 

Kecamatan 

(km
2
) 

Persentase  
Jarak ke 

Ibu Kota 

Kabupat

en (km
2
) 

Tinggi 

permuk

aan laut  

1 Hu‟u  Rasabou 
186,50 8,02 25 25 

2 Pajo  Ranggo 
135,32 5,82 6 62 

3 Dompu Bada 
223,27 9,60 1 50 

4 Woja  Montabaru 
301,16 12,96 

5 50 

5 Kilo  Malaju 
235,00 10,11 

67 15 

6 Kempo  Kempo 191,67 
8,25 

32 20 

7 Manggelewa  Soriutu 176,46 7,59 17 20 

8 Pekat  Pekat 875,17 37,65 124 20 

9 Jumlah   2.324,55 100,00   

                                                           
5 Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu, Kabupaten Dompu  Dalam Angka. 

Dompu Regency In Figures, h. 7 
6 Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu, Kabupaten Dompu  Dalam Angka. Dompu 

Regency In Figures, h. 48 
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Wilayah Dompu dengan Kecematan yang terluas yaitu Kecematan Pekat dengan 

luas 875.17 Km
2
, sedangkan Wilayah Kecematan yang terkecil yaitu Kecematan Pajo 

yaitu seluas 125.32 Km
2
.  

Daerah Kabupaten Dompu beriklim tropis, dipengaruhi oleh 2 musim yaitu 

musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tahun 2016 yang terjadi di Kabupaten 

Dompu merata untuk semua kecamatan dan meningkat dibandingkan tahun lalu, 

dimana Kecamatan Dompu memiliki curah hujan tertinggi dengan rata-rata 273 mm 

per bulan. 

Ditinjau dari sudut pandang ekomoni, sosial dan budaya, masyarakat Nusa 

Tenggara Barat pada umumnya masih tergolong tradisional yang bersumber pada 

kebudayaan suku asli masyarakat sasak di pulau lombok. Di samping itu, gejala 

kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Dompu pada umumnya dan Kecamatan 

Hu‟u khususnya yang sangat dominan adalah ketergantungan dan kepatuhan 

masyarakat pada tokoh-tokoh agama, pemuda dan tokoh adat sebagai panutan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Kecamatan Hu‟u merupakan salah satu kecematan yang berada di Kabupaten 

Dompu, adapun luas wilayah Keamatan Hu‟u terdiri dari 8 desa/kelurahan dengan 

luas wilayah 186,50 km
2
. berjarak sekirat 25 kilometer dari ibu kota Kabupaten 

Dompu ke arah selatan dengan jarak tempuh 1,5 Jam, Kecamatan Hu‟u memiliki 8 

desa yang terdiri dari: Desa Rasabou, Daha, Hu‟u, Sawe, Lodo, Cempi Jaya, Jala dan 

Adu, dan pusat pemerintahannya berada di Desa Rasabou. Kecamatan Hu‟u dikenal 

memiliki banyak destinasi wisata pantai dan populer sebagai tempat wisata bahari 
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terutama sebagai olahraga selancar salah satunya pantai lakey yang ada di desa hu‟u.  

Dengan batas-batas wilayah:  

1. Sebelah Utara  : Kecematan Pajo 

2. Sebelah Selatan  : Samudra Hindia 

3. Sebelah Timur : Kabupaten Bima 

4. Sebelah Barat : Teluk Cempi 

 

3. Penduduk Kabupaten Dompu  

Penduduk Kabupaten Dompu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 

sebanyak 238.389 jiwa yang terdiri atas 120.521 jiwa penduduk laki-laki dan 117.865 

jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 

2020, penduduk Dompu mengalami pertumbuhan sebesar 1,56 persen dengan masing 

masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,71 persen dan 

penduduk perempuan sebesar 1,45 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis 

kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 

102,25. Kepadatan penduduk di Kabupaten Dompu tahun 2022 mencapai 102,55 

jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan 

Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi 

terletak di kecamatan Dompu dengan kepadatan sebesar 243,09 jiwa/km2 dan 

terendah di Kecamatan Pekat sebesar 38,42 jiwa/Km2. Sementara itu jumlah rumah 

tangga mengalami pertumbuhan sebesar 1,48 persen dari tahun 2020.
7
 

 

                                                           
7 Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu, Kabupaten Dompu  Dalam Angka. Dompu 

Regency In Figures, h. 42 
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Kepadatan Penduduk Dompu 

No Kecamatan Penduduk Kepadatan penduduk 

1 
Hu‟u  

17815 95,53 

2 
Pajo  

13 969 111,47 

3 
Dompu 

54760 245,26 

4 
Woja  

56878 188,86 

5 
Kilo  

13469 57,31 

6 
Kempo  

20183 105,30 

7 
Manggelewa  

30650 173,69 

8 
Pekat  

34164 39,01 

10 Jumlah 241888 104,05 

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Dompu 

4. Pendidikan  

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam 

menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat pendidikan penduduk 

sangat memperngaruhi keberhasilan pembangunan. Kesadaran masyarakat akan 

penting berharganya kesehatan sangat tinggi hal tersebut dapat dilihat pada tempat 

berobat yang dikunjungi untuk memeriksa kesehatan sebagian besar adalah 

puskesmas, pustu, bidang, mantra, dan dokter . Pendidikan merupakan program yang 

tidak kalah pentingnya bagi kebijaksanaan pengaturan masalah kepedudukan. 

Pendidikan adalah salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 

peningkatan sumber daya manusia (SDM). Faktor pendidikan merupakan salah satu 

modal yang bermanfaat dan akan dapat dinikmati oleh penduduk untuk masa yang 
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sangat panjang yang sering disebut dengan masa depan. Mengenai tingkat pendidikan 

penduduk di Kecamatan Hu‟u Kabupaten Dompu dapat di lihat pada tabel berikut ini: 

Kepadatan Siswa Berdasaran Sekolah se Kecamatan Hu‟u 

No  
Sekolah 

Jenis Kelamin 
Jumah 

Laki-laki Peremppuan 

1 Tk 124 111 235 

2 SD 1042 929 1971 

3 SMP 555 459 1050 

4 SMA 249 242 491 

5 SMK 320 293 613 

6 SLB 69 42 111 

7 PKBM 709 808 1517 

8 JUMLAH 3066 2920 4544 

Jumlah Sekolah se Kecamatan Hu‟u Kabupaten Dompu 

No Tingkat Sekolah 
Sekolah 

Jumlah 

Negeri Swasta 

1 Tk  8 8 

2 SD 14  14 

3 SMP 4 2 6 

4 SMA 1  1 

5 SMK 1 1 2 

6 SLB  1 1 

7 PKBM  5 5 
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5. Agama dan kepercayaan Masyarakat Kecamatan Hu’u 

 Masyarakat Kecamatan Hu‟u adalah pemeluk Agama Islam yang taat. Segala 

Sesuatu berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam, segala aktivitas tidak mengajarkan 

sesuatu yang buruk dan selalu menuju pada arah kebaikan. Menuju kebaikan 

dilandasi oleh Ahklakulkarimah (moral yang baik sesuai tuntunan Ajaran Islam). 

 Masyarakat Kecamatan Hu‟u bukan hanya percaya kepada ajaran agama, 

tetapi juga sebuah budaya, sehingga Ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dengan 

kebiasaan hidup sehari-hari pada masyarakat setempat. Masuknya Ajaran Islam di 

Dompu tidak mematikan tradisi-tradisi masyarakat yang telah berkembang 

sebelumnya. Beberapa adat dan kebiasaan lokal masih tetap berjalan beriringan 

dengan pelaksanaan ajaran-ajaran Alquran. Kepercayaan lokal tradisional 

berkaitan dengan dunia supranatural masih ada dalam konsep hidup masyarakat 

Kecamatan Hu‟u. Mereka masih percaya akan adanya roh leluhur serta mengenal 

akan adanya unsur-unsur gaib dan roh halus sebagai sumber malapetaka dan 

kesejahteraan hidup manusia, arwah leluhur dianggap tetap hidup dan 

memperhatikan tindakan anak cucunya. Sehingga dengan kepercayaan demikian 

timbul sistem pemujaan dan persembahan kepada arwah leluhur dan mahluk halus 

melalui upacara selamatan maupun sajian-sajian.
8
 

 Selain percaya pada roh leluhur, masyarakat Kecamatan Hu‟u juga percaya 

akan adanya kekuatan-kekuatan gaib, misalnya pada tombak, permata, keris, 

berlian, gendong dan gong. Apabila pelaksanaan upacara terdapat kekurangan– 

                                                           

8M. Facrir Rahman dan Nurmukminah, Nika Mbojo antara Islam dan Tradisi (Edisi 1; 

Mataram: Alam Tara Lening Institute, 2011), h.7-9 
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kekurangan bahan atau benda, maka upacara tidak akan berjalan lancar dan akan ada 

kejanggalan-kejanggalan pada penduduk yang melaksanakan upacara tersebut. 

6. Sistem Kesenian 

Masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya di daerah Bima dan Dompu 

memiliki satu seni budaya. Leluhur kita, pada keajaan dan kesultanan, sangat 

terkenal. Kalau ada upacara khitanan, khatam al-qur‟an dan upacara pernikahan, 

selalu diramaikan dengan petunjukan kesenian budaya mbojo. Adapun sarana 

tersebut terdiri dari perkumpulan atau kesenian di Kecamatan Hu‟u yaitu: Mpa’a Sila 

atau Mpa’a Pedang (Silat) Mpa’a Gantao, Buja Kadanda dan Hadrah Dompu. 

7. Sistem Kekerabatan 

Pernikahan antara laki-laki dan seorang perempuan merupakan kedudukan 

keluarga, bilamana pernikahan sudah selasai dengan berbagai upacara dan dengan 

berbagai syarat-syarat wanita yang menjadi istri tersebut segera bertempat tinggal 

di rumah suaminya. Jika mempunyai anak dalam pernikahan anak-anaknya adalah 

anak- anak dari ayah dan ibunya, oleh karena itu anak tersebut mempunyai 

hubungan kekeluarga baik dari pihak ibu maupun ayah. Tapi bagi masyarakat 

Kecamatan Hu‟u tidak hanya diharuskan tinggal dipihak laki-laki namun biasa juga 

tinggal dipihak wanita. Karena di Kecamatan Hu‟u menganut sistem kekerabatan 

parental. 

Mencari jodoh di dalam lingkungan kerabat sendiri di dalam masyarakat 

Dompu khususnya Kecamatan Hu‟u harus mengikuti pembatasan tertentu sesuai 

aturan atau Kaidah Agama dan adat masing-masing. Bagi masyarakat Kecamatan 

Hu‟u, sudah pasti mengutamakan dan memberlakukan hukum-hukum Islam dan 
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norma-norma adat yang juga bernuansa Islam, tidak boleh terjadi perkawinan antara 

laki-laki dan perempuan yang haram nikahnya, misalnya nikah antara saudara 

kandung. Juga tidak boleh terjadi pernikahan antara paman dan bibi dari saudara 

sekandung. Bapak atau ibu dengan keponakan. Jika kedua ini dilanggar akan 

mendapat hukuman akan dikeluarkan dari kekerabatan di kampong. 

Masyarakat Kecamatan Hu‟u yang terdiri dari beberapa keluarga inti yang 

tinggal bersama. Namun dengan modernisasi, keluarga sebagian kecil 

menghilang, pasangan keluarga baru saat ini cenderung untuk hidup terpisah 

dengan orang tuanya. Mereka cenderung membentuk keluarga batin yang 

anggotanya terdiri dari ibu (ina atau emak) dan Bapak ( ama, pua, uba muma atau 

dae) dan anak-anak, dalam keluarga di Kecamatan Hu‟u bahwa ayah bertanggung 

jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan istri 

berhak atas pengaturan rumah tangga kewajiban melayani suami dan anaknya. 

Dengan demikian kepala keluarga merupakan sumber kekuasaan, patuh kepada 

yang lebih dinilai alami dan sebuah kebaikan yang terpuji. 

B. Eksistensi Nggahi Rawi Pahu   

1. Sejarah Keberadaan Nggahi Rawi Pahu 

Sebelum era kerajaan, masyarakat Dompu dipimpin oleh para ncuhi. Ncuhi 

berjumlah ratusan dan memimpin wilayah lembah dan pegunungan. Nama ncuhi 

diambil dari gugusan pegunungan dan hamparan lembah yang dikuasainya.   

Dahulu kala, disebutkan bahwa masyarakat Dompu hidup berkelompok-

kelompok dan masing-masing menghuni lahan pertanian sebagai tanah garapan. 

Kelompok ini dipimpin oleh para Ncuhi yang terdiri atas 8 Kelompok yakni: Ncuhi 
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Tonda, Ncuhi Soro Bawa, Ncuhi Hu‟u/Iro Aro, Ncuhi Daha, Ncuhi Puma, Ncuhi Teri, 

Ncuhi Rumu/Tahira, dan Ncuhi Temba dan sederet ncuhi-ncuhi lainnya. Ncuhi adalah 

pimpinan wilayah yang karismatik tradisional menguasai lembah dan gunung.
9
 Ncuhi 

yang berarti cikal bakal bagi kehidupan tumbuh dan tumbuhan. Disamping menjadi 

pemimpin, para ncuhi juga menjadi tokoh adat dan agama, karena diyakini menjadi 

keturunan yang menjadi cikal bakal kehidupan di wilayah yang dikuasainya. Begitu 

taatnya rakyat kepada Ncuhi, lahirlah ungkapan kesetian sebagai berikut:
10

  

Ncuhi ederu dumu dou, di siri wea ta nggawo na, di batu wea ta lele na 

(Ncuhi adalah kuncup bagi manusia, untuk berteduh di bawah naungannya, 
untuk diikuti kemana arah condongnya.) 

Kedelapan kelompok ini kemudian membuat aliansi kerajaan menjadi satu 

yakni Kerajaan Dompu, di bawah pimpinan Sang Kula atau Sangaji Dana Dompu 

yang pertama.  

Dalam sistem kemasyarakatan Dompu dapat dilihat misalnya dalam teks 

Nggahi Dana. Teks Nggahi Dana memiliki muatan kebudayaan dibalik narasi yang 

diciptakan. Bahwasanya masyarakat Dompu sudah mengenal peradaban sejak abad 

3.500 SM tepatnya di situs Nangasia. Wilayah tersebut berada di selatan daerah 

Dompu yang berada di kecamatan Hu‟u. perihal tersebut terlihat juga dalam mitologi 

cerita rakyat Hu‟u yang tertera dalam teks Nggahi Dana-Nggahi Mbai Radisa. Sejak 

saat itu masyarakat Dompu mulai mengenal segala macam bentuk kebudayaan. Salah 

satu muatan Teks Nggahi Dana dengan sistem religi dan kepercayaan masyarakat 

yang berkaitan dengan hal gaib adalah:
11

 

                                                           

9 Nama ncuhi diambil dari gunung dan lembah yang dikuasainya. Masa ncuhi dalam 

pembabakan sejarah Bima-Dompu berlangsung sebelum masa kerajaan. 
10 Alan Malingi, Petuah Tanah Bima (Bima: Elsufi Publishing, 2022), h. 126 
11 Ismail, M. Hilir. 2009. Kitab BO, Peranan Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah 

Nusantara. I. Yogyakarta: Genta Press. h. 94 
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Sangaji sapaju dana Dompu (Sang Jin seluruh wilayah Dompu).  

Hal ini mengisyaratkan bahwa konon dahulu Dompu memiliki kerajaan lokal 

yang berkoloni-koloni. Mereka pada umumnya percaya pada kekuatan gaib “sang jin” 

atau dalam terminologi lokal dikenal dengan Sangaji. Bahkan disebutkan bahwa raja-

raja Dompu dahulu masih memiliki keterkaitan keturunan dengan “Sang Jin”, dari 

situ pula diasosiasikan raja Dompu lebih dikenal kemudian dengan sebutan Sangaji. 

Keistimewaan inilah yang membuat betapa dahulu Dompu merupakan kerajaan yang 

memiliki kekuatan yang cukup besar.  

Masyarakat Dompu merupakan masyarakat yang berbudaya dan memiliki 

kebudayaan yang agung diwarisi sejak Zaman Naka, Makamba ra Makimbi, Ncuhi 

(Kepala suku) hingga Zaman kesultanan dan sampailah pada kita saat ini. Budaya 

Dompu sebagai perisai kehidupan yang paling menonjol adalah budaya ”nggahi rawi 

pahu”. Sebuah Simbol yang dibudayakan agar menjadi benteng dan tindakan 

seseorang dalam kehidupan yang dapat memberikan petunjuk untuk menetapkan 

tentang tindakan yang baik atau buruk, Demikian nggahi rawi pahu sebagai sebuah 

sistem nilai budaya masyarakat Dompu. 

Pada masa lalu, pengangkatan dan pelantikan Raja yang sangat unik.  yang 

dilakukan oleh perwakilan 3 orang gelarang dihadapan rakyat. Pengangkatan itu 

dilakukan di atas tanah onggokan tanah yang disebut Dana Ma Kabaju atau 

gundukan tanah.  

Dalam sesi sakral penobatan, Jena Teke duduk diatas gundukan tanah. Diatas 

kepalanya ditempatkan kapak. Sambil mengacungkan kapak, salah seorang gelarang 

mengucapkan. 
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Nggou, na laisi nggahi labo rawi, akeku ponggo di haba bi’a wea tutamu 
(kamu, jika berbeda ucapanmu dengan perbuatanmu inilah kapak yang akan 
membelah kepalamu). Nggou yang berarti kamu.

12
  

Lalu dijawablah oleh calon Raja. Tahompra nahu sura dou labo dana. Artinya 

biarlah atau tidak penting bagi diriku, yang penting bagi rakyat dan negeri.  

Mendengar ikrar dan kesanggupan seorang calon Raja, maka rakyat yang diwakili 

oleh para gelarang mengungkapkan kesetiaannya dengan atraksi maka disertai 

ungkapan kesetiaan sebagaimana digambarkan dalam untaian syair sebagai berikut: 

Ita Rumaku mandadi Angi, Mada Doho ma ndadi ro’o, Ita Rumaku mandadi 
Nawa, Mada Doho mandadi sarumbu (Engkau Tuanku menjadi Angin, kami 
menjadi daun, Engkau Tuanku menjadi nyawa, kami menjadi raga)  

Kalimat yang sakral dan dramatis itu melahirkan petuah yang sangat dalam 

bagi manusia Mbojo-Dompu dan siapa pun yang menghirup serta hidup di tanah 

bertuah ini. Ungkapan sakral itu adalah:  

Cou-cou ma lai nggahi labo rawina, ro mancara itika na, di dana labo dou 
Mbojo na durhaka Iupu wekimu, be ra rawi hawo labo ruma ederu, 
ndirawimu. (Barang siapa yang berbeda ucapan dan tindakan, dan mempunyai 
itikad yang tidak baik bagi tanah dan orang Bima-Dompu akan durhaka, 
kenali dirimu, bahwa apa yang dilakukan oleh Raja, itulah yang akan kamu 
kerjakan.

13
  

Peneliti menganggap bahwa inilah awal, nggahi rawi pahu itu memang 

menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat dan hidup ditengah-tengah masyarakat 

karena semua tingkah lakunya disandarkan kepada nggahi rawi pahu, kalau ada yang 

salah mereka mendapat sangsi sosial, karena ini adalah kearifan lokal yang tidak 

tertulis, tetapi masyarakat kecamatan Hu‟u memahami bahwa harus ada yang 

dijadikan patokan dan ketika dijadikan patokan masyarakat Kecamatan Hu‟u akan 

memberikan sangsi itu, dan ini dengan sendirinya akan terwariskan pada anak cucu. 

                                                           
12 Alan Malingi, Petuah Tanah Bima , 2022, h. 229 
13 Alan Malingi, Petuah Tanah Bima 2022, h. 230 
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Filosofi ini tentu  tidak lahir secara spontan, tetapi bersumber dari pengalaman 

hidup masyarakat Dompu pada saat itu. Tipikal masyarakat yang pekerja keras adalah 

sumber inspirasi lahirnya filosofi ini dikalangan masyarakat. Nggahi berarti berkata 

atau berbicara, Rawi berarti bekerja, Pahu berarti wajah atau dalam filosofi ini berarti 

mewujudkan atau mengimplementasikan. Menurut salah seorang narasumber 

mengatakan: 

Nggahi rawi pahu adalah konsep yang sangat ideal yang dimiliki oleh 
masyarakat Dompu khususnya masyarakat Kecematan Hu‟u, falsafah ini sudah turun 
temurun dan berlangsung ratusan tahun bahkan mungkin sudah rubuan tahun ada di 
Kabupaten Dompu termasud Kecamatan Hu‟u, dilihat juga Dompu yang 
peradabannya yang dimulai dari Kecamatan Hu‟u. Nggahi rawi pahu ini sebenarnya 
selogan yang dibuat oleh tokoh-tokoh daerah atau para ncuhi pendiri kerajaan yang 
dalam sekali artinya, usianya mungkin sesuai dengan umur Daerah Dompu ini yang 
sudah ratusan tahun bahkan ribuaan tahun.

14
  

Secara harfiah Nggahi rawi pahu berarti kata, perbuatan dan rupa. Tetapi 

secara denotatif (adanya konsep dengan kenyataan) ungkapan ini berarti menyatukan 

kata dengan perbuatan atau mewujudkan antara kata dengan perbuatan. Menurut 

Anwar Hasnun, ungkapan ini mengandung petuah agar kita tidak hanya pintar 

berbicara, tetapi apa yang dibicarakan harus diwujudkan sesuai kenyataan. Nggahi 

rawi pahu juga menagandung tekad, berbuat dan berusaha.
15

 

Nggahi rawi pahu adalah perwujudan dari sikap konsisten dalam hidup dan 

kehidupan ini. Sejalan dengan pesan tetua di Dompu menitipkan satu kalimat “Renta 

ba lera, kapoda ba ade, karawi ba weki. “Renta ba lera berarti diucapkan oleh lidah. 

Kapoda ba ade berarti dikuatkan oleh hati. Karawi ba weki berarti dikerjakan oleh 

raga. Hal itu berarti setiap yang diucapkan atau diikrarkan oleh lidah, kemudian 

dikuatkan oleh hati dan selanjutnya dikerjakan oleh tubuh. Inilah gambaran 

                                                           

14 Muhammad Iradat,  budayawan Dompu “Wawancara” Rumah Sakit Dompu tgl 15 

Vonember 2022 

15 Alan Malingi, 2022, h. 158 
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menyatukan kata dengan perbuatan.
16

 Tetapi dalam kehidupan ini, kita menyaksikan 

banyak orang yang berjanji dan kampanye di mimbar-mimbar namun apa yang di 

ucapkannya tidak sesuai dengan perbuatannya. 

Ada juga ungkapan yang tidak sejalan dengan nggahi rawi pahu yaitu Na’e 

gamba tiwara pahu. Na’e berarti besar. Gamba berarti gambar. Tiwara berarti tidak 

ada. Pahu berarti rupa. Na’e gamba tiwara pahu yaitu besar gambaran tidak ada 

rupanya. Dalam pergaulan hidup ini sering mengamati orang-orang seperti ini. 

Banyak berbicara dan cenderung sombing serta bangga, tetapi tidak berbuat. Sejalan 

dengan ungkapan ini, saya juga sering mendengar “Na’e gamba to’i layar” artinya 

besar gambar tetapi kecil layarnya. Ungkapan lain yang sering kita dengar di 

masyarakat Kecamatan Hu‟u adalah ese ngemo awa ntu’u kai. Ese berarti tinggi, 

Ngemo berarti terbang, Awa berarti rendah, Ntu’u kai berarti tempat hinggapnya. Ese 

ngemo awa ntu’u kai berarti tinggi terbang tetapi rendah tempat hinggapnya. 

Ungkapan ini menggambarkan orang yang tinggi angan atau tinggi ucapan, tetapi 

tidak terbukti.
17

  

Nggahi rawi pahu adalah ungkapan yang berisi tekat yang kuat untuk 

mewujudkan apa yang diikrarkan dengan sikap dan perbuatan. Jika dicermati secara 

mendalam, ungkapan ini sangat berat dan menantang kita senantiasa bersikap 

konsisten terhadap apa yang kita ungkapkan dan kita wujudkan. Menyatukan kata 

dengan perbuatan tidaklah mudah karena banyak tantangan yang perlu kita hadapi 

setelah kita mengucapkan dan meneguhkan dengan niat. Tetapi ciri kemuliaan 

                                                           

16 Alan Malingi, 2022, h. 158 

17 Alan Malingi, Petuah Tanah Bima 2022 h. 159 
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seseorang adalah bagaimana dia mampu meyelaraskan antara kata dengan perbuatan 

sehingga menyatu dalam derap kehidupan.
18

  

Nggahi Rawi Pahu adalah unsur kebudayaan tradisi lisan dalam budaya 

Dompu merupakan sumber nilai yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat Dompu sebagaimana tertuang dalam sifat nggusu Waru delapan visi dan 

dimensi kepemimpinan bagi manusia Bima-Dompu. Kristalisasi nilai yang tumbuh 

dan berkembang di tengah masyarakat sejak berabad silam.  

Istilah yang sepadan dengan Nggahi rawi pahu  dalam konteks kehidupan 

masyarakat di era milineal ini adalah integritas. Kata integritas berasal dari kata latin 

integer yang mencakup aspek lahiriah, moral etika, dan karakter yang mulia. Nggahi 

rawi pahu dalam bahasa Inggris disebut Integriti yang berarti menyeluruh, lengkap 

atau segalanya. Kamus oxford menghubungkan arti integritias dengan kepribadian 

seseorang yang jujur dan utuh. Kamus besar Bahasa Indonesia Phoenix mengartikan 

integritas sebagai keutuhan, keterpaduan, kesatuan; ketulusan hati, kejujuran.
19

  

Falsafah “nggahi rawi pahu” yang merupakan sumber ajaran etika dalam 

kehidupan masyarakat Dompu, aktualisasinya dijabarkan dalam berbagai motto yang 

merupakan wahana pendorong semangat dan kebulatan tekad untuk berbuat baik, 

berwatak kesatria, memupuk rasa kesetiakawanan sosial, mengutamakan kepentingan 

umum daripada kepentingan pribadi dan masih banyak lagi yang lainnya. Motto yang 

bersumber dari falsafah “nggahi rawi pahu” tersebut sekaligus juga merupakan etika 

pemerintahan adat Dompu. 

 

                                                           

18 Alan Malingi, Petuah Tanah Bima 2022 h. 160 

19 Alan Malingi, Petuah Tanah Bima 2022, h. 160 
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2. Perkembangan Nggahi Rawi Pahu 

Etika dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Hu‟u dapat dikenal melalui 

penelusuran makna sesanti (Falsafah) dan beberapa moto yang sudah ada sejak zaman 

kesultanan Dompu. Sesanti (Falsafah) ialah suatu ajaran etika yang mengandung 

nilai-nilai utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyakat. Ajaran 

tersebut merupakan tuntutan tata kehidupan yang beradab, yaitu perikehidupan yang 

dilandasi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat. Dalam 

ajaran tersebut terkandung norma-norma yang merupakan perisai rohani dan sarana 

pengendalian diri bagi setiap masyarakat Kecamatan Hu‟u.   

Sejak zaman kerajaan sekitar abad ke-16, masyarakat Dompu khususnya 

masyarakat Kecamatan Hu‟u telah diperkenalkan adanya falsafah yang mewarnai 

kehidupan bermasyarakat dan berpemerintah. Ajaran etika kehidupan tersebut 

dipertahankan sebagai suatu warisan nenek moyang yang tinggi nilainya, namun 

sekarang getarannya sudah melemah. Dan patut disayangkan tidak adanya satu 

lembaga (adat) yang secara khusus menangani atau memelihara kelestarian warisan 

budaya Dou Dompu demi tetap tegaknya norma berikut sanksinya. Ajaran yang 

terkandung dalam sesanti tersebut berkembang dengan sendirinya berkat adanya 

kesesuaian dengan falsafah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.  

Berbicara tentang semboyan hidup masyarakat Dompu pastilah memilkinya. 

Semboyan hidup dan menjadi ciri khas masyarakat ketika melakukan interaksi dan 

komunikasi antar sesama serta menjadi ciri khas kedaerahan. Falsafah Jawa 

menggunakan hanacaraka sebagai semboyan hidup mereka yang merupakan salinan 

aturan dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi lain halnya dengan Dompu, semboyan yang 

Dompu miliki ialah nggahi rawi pahu. Setiap aturan yang berdasarkan budaya 
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ataupun hasil karya manusia adalah tidak akan pernah lepas dari aturan tuhan, mulai 

dari undang-undang Negara sampai pada tataran kebudayaan.  

Begitu tinggi derajat seseorang yang menghayati dan mengamalkan ajaran 

yang tertuang dalam falsafah “nggahi rawi pahu” tersebut sehingga setiap anak-anak 

yang akan merantau dan menuntut ilmu di kota-kota besar, orang tua selalu 

mengingatkan putra-putrinya untuk tetap berpegang pada falsafah leluhur mereka 

“nggahi rawi pahu”, dan sebaliknya tanpa mengenal dan tidak mengamalkan ajaran 

etika seperti yang terkandung dalam “nggahi rawi pahu”, seseorang akan sulit 

diterima dalam pergaulan hidup bermasyarakat Dompu. 

Perkembangan Nggahi Rawi Pahu pada masa Islam berkembang mengikuti 

ajaran Islam ketika Islam masuk dan menjadi agama resmi di Dompu, begitupun juga 

nggahi rawi pahu yang mempunyai makna yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman 

yaitu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan atau menganjurkan berlaku jujur 

terhadap sesama. Sehubung dengan pernyataan tersebut, seorang informan 

mengatakan bawah:  

Pada abad XIV daerah Dompu sudah berkembang agama Islam. Sultan 
Syamsuddin adalah seorang sultan yang pertama kali menganut agama Islam di 
Wilayah Dompu. Beliau pendiri Istana Bata dan sebagai pemimpin yang bijaksana 
maka diberi gelar Mawa’a Tunggal (pembawa pertama). 

20
 

Dari pernyataan diatas jelas bahwa yang pertama memeluk agama Islam di 

Kabupaten Dompu adalah Sultan Dompu yang bernama Sultan Syamsuddin dengan 

membentuk kesultanan. Saluran Islamisasi pada kerajaan Dompu adalah saluran 

politik. Nggahi rawi pahu berkembang pesat ketika agama Islam menjadi agama 

resmi di Dompu hal ini terbukti dengan kesetiaan masyarakat Dompu sejak dulu. 

                                                           

20 Zainal Afrodi, Kabid Kebudayaan Dompu, “Wawancara” kantor dinas Kebudayaan Dompu 

tgl 15 Vonember 2022 
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Pernyataan ini berbunyi; “Nawa ma ntau rumaku” yang artinya Nyawa di badan milik 

paduka tuanku. pernyataan tersebut masih dilanjut lagi oleh informan yang sama 

mengatakan bawah: 

Budaya atau kebiasaan ini lebih berkembang dalam masyarakat Kecamatan 
Hu‟u sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman yang dapat dilihat pada 
lambang kerajaan Dompu, yang sampai sekarang menjadi lambang Kabupaten 
Dompu dengan bertuliskan semboyan “Nggahi Rawi Pahu” (ucapan, perbuatan, bukti 
dan kenyataan). Semboyan tersebut bermakna adanya perpaduan antara cita-cita 
leluhur yang harus diperjuangkan dengan semangat kerja keras untuk mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur pada segala bidang.

21
     

Eksistensi Nggahi Rawi Pahu di Kecamatan Hu‟u di arus globalisasi yang 

dikenal dengan era modernitas. Eksistensi Nggahi Rawi Pahu pada masyarakat 

Kecamatan Hu‟u keberadaannya masih tetap ada dan masih dijalankan oleh sebagian 

besar masyarakat Dompu, tetapi pada era modernisasi sekarang filosofi tersebut 

sudah mulai bergeser seperti yang di katakan Syarifuddin, dalam wawanncara:  

Dulu masyarakat Kecamatan Hu‟u mencerminkan kehidupan sesuai selogan 
Nggahi rawi pahu, akan tetapi tergerus oleh zaman sekarang, mungkin karna yang 
pertama oleh faktor arkeologis dunia kita oleh ledakan gunung Tambora yang 
menewaskan ratusan ribu jiwa orang, yang kemudian dari situ kehilangan jejak orang 
yang pencetus kalimat Nggahi rawi pahu, kemudian digantikan oleh generasi-
generasi baru ini hanya bisa menafsirkan konsep ideal Nggahi rawi pahu, tetapi 
dalam pelaksanaannya, dalam kegiatan-kegiatannya budaya saat ini itu adalah hasil 
dari interpentasi masyarakat yang sekarang.

22
  

Seperti apa yang dikatakan oleh narasumber di atas, Kabupaten Dompu tidak 

banyak memiliki peninggalan sejarah disebabkan oleh letusan gunung Tambora yang 

memberikan dampak buruk kepada beberapa kerajan-kerajaan di sekitar kaki gunung 

Tambora salah satunya kerajaan Dompu, hal itu juga membuat hilangnya jejak dari 

kerajaan terdahulu menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan sumber-sumber dari 

                                                           

21 Zainal Afrodi, Kabid Kebudayaan Dompu, “Wawancara” kantor dinas Kebudayaan Dompu 

tgl 15 Vonember 2022 

22 Syarifuddin, S.Pd.i, tokoh pemuda, “wawancara” di kantor Dinas Dikpora tgl 10 November  

2022 
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kerajaan terdahulu. Akan tepi nilai luhur tetap masih melekat dan terus ada pada diri 

masyarakat terdahulu itulah yang membawa nilai-nilainya tetap ada.  

Nilai luhur nggahi rawi pahu pada hakekatnya merupakan perpaduan yang 

tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena masyarakat Kecamatan Hu‟u jaman dulu 

selalu taat menjalankan falsafah tersebut secara utuh dan konsekuen. Dengan 

demikian terbagunlah nilai moral yang besar dalam kehidupan pribadi, keluarga dan 

masyarakat. Dengan memeliki nilai moral maka tercipta moralitas yang baik untuk 

menata kehidupan yang lebih baik yang berlandaskan pada hukum Islam. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Iradat. 

Masyarakat Kecamatan Hu‟u dalam praktek kehidupan selama bersosialisasi 
kemudian berusaha, ikhtiar, biasanya mereka sejauh yang saya lihat diwujud 
implementasinya sangat terasa dalam kesehariannya, nggahi rawi pahu itu 
sebenarnya bagaimana satunya kata dengan perbuatan, apa yang kita katakan atau 
rencanakan itu harus punya wujud atau manfaat yang bisa dirasakan entah itu untuk 
dirinya atau untuk orang lain, selama ini nggahi rawi pahu sangat lekat dalam 
kehidupan masyarakat Kecamatan Hu‟u, sebuah filosofi yang menurut saya yang luar 
biasa arif oleh leluhur kita. Jadi kemudian oleh generasi yang hidup hari ini mudah-
mudahan generasi setelah kita bisa terus memegang filosofi Nggahi Rawi Pahu, tidak 
hanya life servis, tidak hanya motto tetapi ada wujud dari sebuah rencana atau 
perkataan kita yang bisa dirasakan 

23
   

Eksistensi Nggahi Rawi Pahu di era modernitas yaitu masih tetap eksis 

sampai sekarang dan masih tetap dijalankan oleh sebagian besar masyarakat 

Kecamatan Hu‟u walaupun tidak bisa dipungkiri filsafat tersebut mulai mengalami 

pergeser akibat perubahan jaman yang berimbas pada perubahan pola pikir, sikap dan 

tingkah laku masyarakat Kecamatan Hu‟u. 

Bukti sejarah yang hilang menyebabkan banyak pergeseran niai terlebih arus 

globalisasi dewasa ini menutut kearah kerisis moral pada generasi penerus sebut saja 

                                                           

23 Muhammad Iradat,  budayawan Dompu “Wawancara” Rumah Sakit Dompu tgl 15 

Vonember 2022 
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anak muda diusia 15 sampai 25 tahun yang akan memegang tongkat estavet 

kepemimpinan dimasa yang akan datang harus mendapatkan dan megetahui secara 

mendalam budaya lisan yang dimiliki masyarakat Dompu terkhusus dikecamatan 

Hu‟u.  

Dengan memiliki moralitas maka akan menjadikan pribadi yang selalu taat 

menjalankan perintah dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh agama 

seperti tidak sombong, tidak membuat keonaran ditengah kampung, tidak minum-

minuman keras, tidak mencuri, merampok, menipu orang, menyebar fitnah mengadu 

domba dan tidak melalikan waktu shalat.  

Petunjuk dan nasihat orang tua agar tidak melalaikan waktu shalat dan waktu 

untuk bekerja. Waktu untuk bekerja terhadap prinsip, apabila berhadapan dengan 

pekerjaan yang banyak, note satoi-toi yang artinya bekerja sedikit demi sedikit. Ini 

mengandung makna tidak ada waktu yang disia-siakan. 

C. Makna Nggahi Rawi Pahu Yang dipahami Masyarakat    

Dompu memiliki semboyan yang dikenal dengan sebutan “Nggahi Rawi 

pahu”. Setiap aturan yang berdasarkan budaya ataupun hasil karya manusia adalah 

tidak akan pernah lepas dari aturan tuhan, mulai dari undang-undang Negara sampai 

pada tataran kebudayaan seperti yang dimilki oleh Dompu itu sendiri. Nggahi berarti 

berbicara, Rawi berarti perbuatan,dan serta Pahu berarti wujud atau muka.  

Nggahi Rawi Pahu (perkataan, perbuatan yang selaras) adalah kata yang 

memiliki makna yang dalam bagi kehidupan orang Dompu. Secara filosofis makna 

kata tersebut menunjuk kepada masalah aktifitas manusia secara total. Nggahi Rawi 

Pahu (perkataan, perbuatan yang selaras) bukan terbatas pada sisi kehidupan tertentu, 
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tetapi menyangkut masalah martabat, harga diri dan kehormatan yang terangkum, 

untuk dipelihara, diwujudkan dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap 

orang memiliki kewajiban untuk menjaga, menegakkan kejujuran, agar tidak tercemar 

di mata orang lain, umumnya masyarakat. 

Nggahi rawi pahu adalah kaedah atau norma, bersumber dari nilai-nilai agama 

khususnya agama Islam yang diyakininya. Nggahi rawi pahu sebagai kaedah diatas 

masih bersifat abstrak, yang dapat dilihat adalah fenomena nggahi rawi pahu yang 

yang mengandung ciri-ciri yang nyata seperti berbuat sesuai perkataan, disiplin, 

berbuat yang benar tidak menyimpang dari kaedah dan hukum. Makna nggahi rawi 

pahu bagi setiap orang itu cenderung berbeda, tergantung persepsi orang tentang 

budaya nggahi rawi pahu.  

Nggahi Rawi Pahu mencerminkan kesesuaian antara ucapan dengan 

perbuatan. bila diartikan secara bahasa, maka istilah Nggahi adalah perkataan atau 

ucapan, rawi adalah perbuatan termaksuk sikap, dan Pahu merupakan sesuai atau 

rupa. Maka bila disatukan Nggahi Rawi Pahu merupakan perkataan dan perbuatan 

memiliki bentuk/sesuai. atau dengan makna yang lain sebuah wujud perpaduan antara 

apa yang dibicarakan dengan apa yang dikerjakan, sebagai cerminan. Seperti yang 

dikatakan oleh narasumber Syarifuddin, S.Pd.i yaitu : 

Nggahi Rawi Pahu ini adalah kalimat yang sangat dalam sekali, kalimat yang 
sangat filosof, kalimat yang sangat berat dilakukan, sama dengan kata beriman dan 
jujur. jujur itu ketika mau menerapkan berat sekali, sama dengan kalimat Nggahi rawi 
pahu, bersatunya kata dan perbuatan untuk mewujudkan sesuatu.

24
 

Makna ngahi rawi pahu (ucapan sesuai perbutan) menjunjung tinggi nilai 

keislaman yang menggatur dan menjujung tinggi pentingnya jujur, disiplin dan sikap 

                                                           

24 Syarifuddin, S.Pd.i, tokoh pemuda, “wawancara” di kantor Dinas Dikpora tgl 10 November 

2022 
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tanggung jawab dalam kehidupan makhluk hidup bagi yang berpikir serta menjaga 

tutur kata yang sesuai dengan kenyataan agar dapat dipercaya oleh orang lain. 

Menurut Muhammad Iradat salah satu narasumber yang lain mengatakan:  

Mengenai makna nggahi rawi pahu oleh masyarakat Dompu khususnya 
Kecamatan Hu‟u ada beberapa polemik, sebenarnya nggahi rawi pahu ini masih ada 
juga yang salah kaprah pemakaiannya atau iplementasinya dalam sehari-hari ada 
yang bilang nggahi rawi pahu ini berarti jujur, sebenarnya yang paling tepat itu iman 
kita mempercayai kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan, misalnya dalam 
Islam kalo kita percaya saja tidak bisa, kita harus mengaplikasikan baik itu ibadah, 
iman , syariat, atau ibadah yang lain, jadi menurut saya masyarakat Kecamatan Hu‟u 
terutama yang paham nggahi rawi pahu pasti melaksanakan atau menjaga nggahi 
rawi pahu dalam keseharian mereka agar sangat melekat dalam diri, bagaimanapun 
filosofi nggahi rawi pahu adalah sebuah janji.

25
   

Nggahi rawi pahu merupakan pedoman dalam kehidupan yang mempunyai 

nilai-nilai luhur sebagai landasan yang dijadikan cerminan kehidupan bagi 

masyarakat Dompu. Nggahi rawi pahu adalah titipan para leluhur untuk gererasi kini 

dan akan datang. Di dalam nggahi rawi pahu terselip gagasan dan cita-cita mereka 

agar generasi kini dan akan datang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai moral 

dan akhlak dalam menata kehidupan baik individu maupun masyarakat.  

Berikut nilai leluhur yang dijadikan motto yang mendalam pada kehidupan 

masyarakat dan pemerintahan Dompu:
26

   

1) Nggahi rawi pahu, yang berarti bahwa apa yang di ikrarkan dalam arti yang telah 

di programkan harus diwujudkan menjadi kenyataan. 

2) Renta ba rera kapoda ade ro karawi ba weki, yang artinya yang di ikrarkan oleh 

lidah harus sesuai dengan suara hati nurani dan pula di amalkan. 

                                                           

25 Muhammad Iradat,  budayawan Dompu “Wawancara” Rumah Sakit Dompu tgl 15 

Vonember 2022 
26 Endang Saifuddin Anshary “ Agama Dan Kebudayaan”. Bina Ilmu Surabaya, 1982 
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3) Su’u sawa’u si’a sawela, yang artinya bagaimana pun beratnya tugas yang di 

emban, harus dijalankan dengan sabar dan tabah, pantang untuk lari dari tanggung 

jawab. 

4) Mbolo ra dampa atau mafaka ro dampa, menjunjung tinggi asas kekeluargaan 

dan musyawarah. 

5) Karawi kaboju, artinya gotong royong. Apa yang dihasilkan dalam musyawarah 

harus diprogramkan dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat secara gotong 

royong. 

6) Tahompa ra nahu surapu duo labo dana, yang bermakna semua hasil 

pembangunan yang telah dicapai melalui perjuangan seluruh rakyat harus 

dinikmati secara adil sesuai besar kecilnya tanggung jawab. 

7) Tahompa ra nahu sura dou marimpa. Nilai luhur ini ditujukan kepada kelompok 

yang memiliki nilai lebih, baik dari segi harta maupun kekuasaan, agar selalu 

mimikirkan kepentingan orang lain dan harus memiliki kepedulian yang tinggi.  

Nilai luhur nggahi rawi pahu pada hakekatnya merupakan perpaduan yang 

tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena masyarakat Dompu jaman dulu selalu taat 

menjalankan falsafah tersebut secara utuh dan konsekuen. Dengan demikian 

terbagunlah nilai moral yang besar dalam kehidupan pribadi, keluarga dan 

masyarakat. Dengan memeliki nilai moral maka tercipta moralitas yang baik untuk 

menata kehidupan yang lebih baik yang berlandaskan pada hukum islam.  

Apabila fungsi dan peranan Nggai Rawi Pahu sudah terlaksana maka cita, 

rasa, karsa dan karya manusia akan bermanfaat bagi rakyat dan negeri. Seseorang 

baru dapat berbuat demikian apabila dalam pribadinya terpancar takwallah (takut 

kepada Allah), siddiq atau jujur, amanah, tabliq, cerdik dan adil. jika seseorang sudah 
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memiliki serta mengamalkan enam nilai tersebut diatas, ia akan mampu mengemban 

tugas dengan baik dan benar, akan berperan sebagai pengayom dan pelindung rakyat 

dan negeri dalam melakukan tugasnya selalu memegang teguh nilai-nilai luhur Nggai 

Rawi Pahu sebagai berikut: 

a) Apa yang diikrarkan oleh lidah harus sesuai dengan suara hati nurani 

daerah h arus pula diamalkan. Nilai yang berfungsi membentuk tanggung 

jawab dalam melakukan tugas, baik sebagai pemimpin maupun sebagai 

anggota masyarakat. 

b) Nilai yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan musyawarah . 

c) Apa yang telah dihasilkan dalam musyawarah harus diprogramkan dan 

dilaksanakan oleh seluruh masyarakat secara gotong royong. 

d) Apa yang diikrarkan, dalam arti yang telah diprogramkan harus 

diwujudkan menjadi kenyataan. 

e) Bagaimanapun tugas yang diemban, harus dijalankan dengan sabar dan 

tabah, pantang untuk lari dari tanggung jawab. 

f) Semua hasil pembangunan yang telah dicapai melalui perjuangan seluruh 

rakyat harus dinikmati secara adil, seuai besar kecilnya tanggung jawab 

yang dipikul. 

g) Nilai luhur ditujukan kepada kelompok yang memilki nilai lebih, baik dari 

segi harta maupun kekuasaan, agar selalu memikirkan kepentingan orang 

lain. Mereka harus memiliki kepedulian yang tinggi. 

Dan adapun makna nggahi rawi pahu yang membentuk karakter masyarakat 

Kecamatan Hu‟u yaitu:  
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1. Nilai Karakter Nggahi Rawi Pahu Pada Diri Sendiri 

Nggahi rawi pahu sesungguhnya menghendaki individu masyarakat 

Kecamatan Hu‟u agar memiliki jiwa kesatria sebagai jati diri dalam kehidupan 

sosialnya. Maksud dari jiwa kesatrian artinya sikap seorang pejuang yang menghargai 

diri sendiri atas segala ucapan, perbuatan maupun tindakan yang dilakukan mampu 

dipertanggung jawabkan sebagai prinsip hidup yang mesti dipegang teguh dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

Budaya nggahi rawi pahu sebagai budaya yang menyelaraskan perkataan 

dengan perbuatan juga menghendaki setiap orang agar dapat menjadi pemimpin 

dalam hidupnya minimal memimpin diri sendiri agar dapat menjadi lebih baik dan 

bermanfaat bagi orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Lebih khusus dalam hal 

pentingnya sikap diri terhadap lingkungan alam, budaya nggahi rawi pahu sebagai 

pandangan etis kebudayaan secara konkrit memberi gambaran moral terkait 

keharusannya sikap sopan dan saling mengormati demi keberlanjutan hidup bagi 

generasi di masa depan. 

 Pada aspek ini secara representasi muatan budaya nggahi rawi pahu ada 

beberapa nilai-nilai yang utama selalu ada pada diri sendiri  yaitu: 

a. Larangan untuk Sombong  

Aina ca’u ntanda ca ese (jangan suka pandang ke atas), Adapun makna 

konotatif ungkapan tersebut adalah Secara filosofis, ungkapan ini mengandung 

amanat untuk memperbaiki diri. Dalam hidup janganlah membeda-bedakan manusia. 

Jangan lupa dan sombong. Janganlah berangan-angan terlalu tinggi. Jangan kasar 

terhadap orang yang lebih tua. Kalau sudah menjadi orang besar (kaya, sukses, dan 
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berhasil) jangan lupa memperhatikan orang kecil (miskin) dengan mengayomi serta 

membantu mereka. 

Apabila manusia cenderung membeda-bedakan manusia dalam pergaulannya, 

maka konotasinya adalah ia mencari yang sepadan yang dirasa cocok saja dengannya 

untuk dijadikan teman bergaul. Hal ini harus dihindari agar terwujudnya kehidupan 

bermasyarakat yang senantiasa menjaga pola komunikasi dan interaksinya dengan 

sesama. Tidak sombong dan iri serta dapat bersikap realistis yang menjadikan 

kehidupan rukun dan damai. 

b. Larangan Menyakiti Orang Lain 

Liki waupu loko ndamu ampo mu liki loko ndou (Cubit dahulu perutmu sendiri 

baru mencubit perut orang lain), Adapun makna konotatif ungkapannya adalah 

nasehat orang-orang tua yang patut diikuti sepanjang hayat agar dalam  hidup perlu 

ikut merasakan penderitaan orang lain sehingga tidak menyakiti perasaannya.  

Dari makna konotatif Liki waupu loko ndamu ampo mu liki loko ndou (Cubit 

dahulu perutmu sendiri baru mencubit perut orang lain) dapat disimpulkan yaitu 

larangan Allah dari mengolok-olok orang lain, yakni mencela dan menghinakan 

mereka. Artinya, mencela orang-orang dan menghinakan mereka dengan sewenang-

wenang. Allah juga melarang berjalan ke sana ke mari untuk namimah (mengadu 

domba). Kesemua larangan itu bermaksud menghindari sikap menyakiti perasaan 

sesama. 

c. Berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk  

 Anjuran untuk mengajak perbuat baik dan mencegah perbuatan buruk makna 

konotatif ungkapan Maja labo dahu (Malu dan Takut), Adapun makna konotatif 

ungkapan di atas adalah rasa malu dan takut kepada Allah swt,  diri sendiri, keluarga, 
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nusa, dan bangsa jika melakukan keburukan dan dosa atau maksiat. Serta mampu 

menjadi orang yang bermanfaat. 

 Ungkapan Maja labo dahu ditunjukkan oleh anjuran untuk berbuat baik dan 

mencegah perbuatan buruk. Dari dua pondasi tersebut akan menyadarkan seseorang 

untuk senantiasa menamkan rasa malu pada diri maupun orang lain jika melakukan 

keburukan atau tidak melakukan kebaikan. Dengan demikianlah seseorang akan 

mendapat keberuntungan.  

d. Menyelaraskan perkataan dengan perbuatan. 

 Nggahi Rawi Pahu ( Perkataan perbuatan dan rupa), Hendaklah seseorang 

hanya berbicara atau menganjurkan seuatu yang telah diperbuatnya saja. Kalau 

dirinya sendiri belum melaksanakannya, sebaiknya tidak menyuruh orang lain untuk 

melaksanakannya terlebih dahulu. Akan jauh lebih baik, jika ia segera berlatih untuk 

melaksanakan dan menunjukan kegigihannya. Kadang-kadang menyuruh dengan 

perbuatan bisa jadi jauh lebih efektif  dari pada menyuruh dengan lisan. 

e. Intropeksi diri dalam segala hal  

 Dodo pu ta tando ro tambari kontu (Lihatlah kedepan dan menoleh 

kebelakang), Adapun makna konotatif ungkapan di atas adalah amanat untuk 

mengevaluasi diri, baik dalam bertutur kata, bertingkah laku, maupun dalam  hal-hal 

lain.  Dalam makna lain, ungkapan ini menganjurkan   manusia  agar mampu 

menyesuaikan keadaan dengan kenyataan yang ada sehingga ia tidak menganggap 

remeh orang lain. 

 Manusia hendaknya memperbaiki diri karena semuanya akan 

dipertanggungjawabkan. Introspeksi diri dalam bertingkah laku seperti tidak 

menyekutukan Allah serta menyakiti sesama. Dalam bertutur kata adalah tidak 
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berkata yang sia-sia atau buruk. Manusia juga hendaknya tidak menganggap remeh 

orang lain dengan mengukur kekurangan diri sendiri. Hal ini dianjurkan agar 

terjalinnya hubungan yang harmonis di antara sesama manusia dalam kehidupan 

sehari-hari. 

d. Baik Hati (Taho Ade) 

 Taho ade, secara leksikal adalah Taho yaitu Baik, Indah, Sempurna, 

Sedangkan Ade yaitu Hati, Perasaan, Niat, Pikiran, Nurani. Jadi Taho Ade adalah 

Baik hati atau berbudi luhur. Dua kata yang digabung ini akhirnya membentuk  

pemahaman yang sangat dalam dan luas, serta dapat dijabarkan menjadi uraian yang 

demikian lengkap. Adapun perluasan makna Taho Ade dapat menjadi: Berniat Baik, 

Ikhlas, Berpikiran Pisitif, Berhati Sabar, Berperasaan Halus, Berpekerti sopan,  

beradab dan santun, Tidak berburuk sangka, Tidak berhati culas, tidak berhati dengki, 

tidak bersifat iri hati, tidak bersifat khianat. 

 Di dalam kehidupan sehari-hari memang sulit untuk mengukur perasaan orang 

lain apakah dia iri hati atau tidak berkhianat kepada kita. Yang mampu kita lakukan 

adalah mencoba dan berusaha agar kita tidak mempunyai pikiran dan perasaan seperti 

demikian. Jika kita mampu menghindarinya, maka terwujudlah kepribadian kita di 

atas dasar Nggahi Rawi Pahu. 

2. Nilai Karakter Nggahi Rawi Pahu Pada Keluarga 

Lingkungan keluarga juga dapat menjadi tempat yang paling awal dan efektif 

untuk menjalankan fungsi departemen, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. 

Posisi orang tua sebagai madrasah pertama seharusnya dapat memberikan pendidikan 

dasar kebudayaan dalam diri seorang anak terutama yang berkaitan dengan 

pengenalan bahasa daerah, adat istiadat, maupuan adat istiadat yang berkembang di 
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lingkungan sosial masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan oleh orang tua, 

mengingat seorang anak akan memulai mengenal lingkungan kehidupan sosialnya 

berasal dari lingkungan keluarga. Dengan demikian adanya pendidikan moral dan 

budaya yang lahir dari keluaraga akan menjadi bagian yang melekat dalam diri 

seoranga anak yang beranjak remaja hingga dewasa. Jika keluarga gagal untuk 

mengajarkan kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi yang terbaik, dan 

menguasai kemampuan- kemampuan dasar, maka akan sulit sekali bagi institusi lain 

untuk memperbaiki kegagalannya. Karena kagagalan keluarga dalam membentuk 

karakter seorang anak akan berakibat pada tumbuhnya anggota masyarakat yang 

berkarakter buruk atau tidak berkarakter. 

Menurut Syamsu Yusuf salah satu tanda kepribadian yang tidak sehat adalah 

mempunyai kebiasaan berbohong.
27

 Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan yang 

kurang baik terutama lingkungan keluarga dan sikap orang tua yang kurang 

memperhatikan nilai-nilai agama moral anak, orang tua bersikap keras serta kurang 

memberikan curahan kasih sayang terhadap anak. 

Anak memperoleh nilai-nilai moral kejujuran dari lingkungan terutama dari 

orang tua. Orang tua memiliki peranan penting dalam pembentukan moral anak. 

Perkataan dan perbuatan jujur orang tua dapat menjadikan contoh dan modal utama 

anak untuk bisa berbuat jujur dalam hidupnya. Seperti yang ditanamkan oleh bapak 

Ahmad Jamal kepada anak-anaknya, yaitu:  

Yang pertama dan utama adalah mengajarkan tidak meninggalkan sholat 
karena itu kuncinya kehidupan. Karena anak saya ada yang laki-laki dan perempuan, 
saya mengajarkan bahwa laki-laki itu yang di pegang kata-katanya jadi sebagai laki-
laki harus bisa memegang janji dan menepatinya. Dan untuk anak-anak perempuan, 
saya ajarkan bagaimana bertutur kata yang lembut tidak kasar terhadap kaka, adik, 

                                                           

27 Yusuf. S. (2009). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: Rosda. (2009). h. 

131 
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teman-teman sebaya bahkan pada kepada orang yang dewasa. Selain itu juga mereka 
harus diberi semangat dan harus konsisten dengan apa yang mereka tekuni agar 
mendapatkan hasil yang maksimal.

28
 

Beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan dalam menanamkan 

kejujuran pada diri anak adalah: konsisten dalam mendidik anak, sikap orang tua 

dalam keluarga, penghayatan dan pengamalan agama yang dianut, dan sikap 

konsisten orang tua dalam menerapkan norma.
29

  

Konsisten dalam mendidik anak, maksudnya semua orang yang berada 

dirumah harus memiliki perlakuan yang sama kepada anak yaitu dalam hal melarang 

dan membolehkan. Sikap orang tua dalam keluarga, sikap orang tua yang otoriter 

dapat menyebabkan sikap disiplin semu pada anak dan anak merasa tertekan, 

sedangkan sikap orang tua yang acuh tak acuh menyebabkan anak kurang 

memperdulikan norma dalam dirinya. Sikap bijaksana yaitu sikap orang tua yang 

penuh kasih sayang,  keterbukaan dan konsisiten yang dapat menanamkan kejujuran 

pada diri anak. Pengamalan agama yang dianut, orang tua merupakan teladan dan 

contoh dalam kehidupan anak, orang tua yang dapat mewujudkan iklim yang religius 

dalam kehidupan di rumah maka anak akan terbiasa dengan hal-hal yang baik salah 

satunya jujur. Sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma, orang tua yang 

mengaharapkan anaknya bersikap jujur maka orang tualah yang pertama kali 

harus menjauhkan dirinya dari sikap tidak jujur terhadap berbagai hal.  

Banyak anak-anak sekarang mengabaikan makna dari “Nggahi Rawi Pahu” 

karena mereka melihat bahwa nilainya terlalu kaku dan dipertimbangkan ketinggalan 

jaman. Bahkan hari ini, kita melihat anak-anak begitu mudah mengeluarkan kata-

kata, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan apa yang mereka lakukan, mereka berjanji 

                                                           

28  Ahmad Jamal, Tokoh Masyarakat, Wawancara. tgl 15 Vonember 2022 

29 Yusuf. S.  Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung : Rosda. (2009)  h. 133 
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tetapi tidak bisa di percaya. Ini bisa ditemukan seiring dengan perkembangan jaman, 

jadi bahwa ini mudah dipengaruhi oleh nilai-nilai baru yang berkembang seiring 

dengan kemajuan teknologi tersebut masih kurang difilter dengan benar menurut nilai 

kearifan lokal yang ada. 

Keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak berfungsi sebagai proses 

sosialisasi dan peradaban kemampuan, nilai-nilai sikap, karakter, dan perilaku, 

keluarga merupakan wadah untuk mengubah perilaku individu lebih baik. Orang tua 

telah mencoba menerapkan nilai kearifan lokal melalui keteladanan dan petuah-

petuah. 

Orang tua menanamkan nilai kearifan lokal nggahi rawi pahu seperti 

menghormati orang lain, menghormati pendapat orang lain dengan cara-cara 

sederhana seperti jika berjanji harus ditepati. Dan apabila tidak bisa menepati, orang 

tua dapat memberikan hukuman sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Melalui 

cara-cara ini dapat tercipta kebiasaan untuk selalu berbicara jujur dan disiplin yang 

berdampak pada tanggung jawab untuk tugas dan kewajiban. Cara ini dilakukan 

orang tua untuk mengembangkan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab mengikuti 

kearifan local meliputi teladan serta membangun nilai social dalam pribadi anak-

anak. Seperti teladan yang contohkan bapak Syaifuddin kepada anaknya, yaitu: 

Di rumah saya tidak pernah memberitahu atau menegur secara lisan, saya 
langsung memberi contoh. Misalnya saat waktu sholat tiba, lihat saya wudhu, 
merekapun akan langsung ikut ambil wudhu dan sholat.

30
 

Hasil wawancara di atas menunjukkan nilai kearifan lokal nggahi rawi pahu 

yang dicontohkan orang tua kepada anaknya. Nilai-nilai kearifan lokal nggahi rawi 

                                                           

30 Syaifuddin, Kepala Desa Cempi Jaya, Kediaman Pribadi. Wawancara. tgl 15 Vonember 

2022 
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pahu diajarkan orang tua dalam upaya untuk memberikan contoh nyata dalam 

kehidupan sehari-hari seperti berbicara dengan menggunakan bahasa sopan dan 

menunjukkan perilaku yang baik dan menjaga agar anak merasa nyaman dalam 

berinteraksi baik di rumah maupun di masyarakat. Orang tua menunjukkan sikap 

disiplin dimulai dari bangun subuh untuk sholat subuh sebelum mulai beraktivitas 

yang lain, apabila anak tidak bisa melakukannya maka ia akan di beri hukuman oleh 

orang tuanya, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan orang tua memberikan 

teladan kepada anak untuk bangun pagi dan diharapkan anaknya dapat mengikuti hal 

tersebut. 

Orang tua yang menghendaki kejujuran pada anaknya sedangkan ia tidak 

melaksanakan kejujuran maka anak akan mengalami konflik pada dirinya, dan akan 

menggunakan ketidak konsistenan orang tua sebagai alasan untuk tidak melakukan 

apa yang diinginkan oleh orang tuanya.
31

  Anak akan selalu berada pada pihak yang 

membuatnya merasa senang dan nyaman, maka apabila salah satu orang tua tidak 

konsisten dengan peraturan yang diterapkan pada anak, maka anak akan dengan 

mudah berpindah-pindah pada pihak yang menyenangkan akhirnya peraturan yang 

ada tidak akan menimbulkan dampak yang baik untuk anak. 

Sikap dan perilaku orang tua yang baik adalah yang mempunyai karakteristik: 

memberikan  keteladanan,  mencurahkan kasih sayang yang ikhlas,  menghargai  

pribadi anak, menerima anak sebagaimana biasanya, mau mendengarkan keluhan dan 

pendapat anak, memaafkan kesalahan anak dan meminta maaf jika orang tua yang 

                                                           

31 Yusuf. S,  Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung : Rosda. (2009).  h. 134 
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berbuat salah, meluruskan kesalahan anak dengan pertimbangan atau alasan-alasan 

yang tepat.  

3. Nilai Karakter Nggahi Rawi Pahu pada Masyarakat 

Budaya Nggahi rawi pahu mengharuskan setiap orang Dompu agar menjadi 

manusia sosial dimanapun ia berada. Manusia sosial dapat diistilahkan sebagai 

individu yang memiliki karakter partisipatif, berbaur, mengedepankan silaturahim 

dan berkontribusi positif terhadap pembangunan sumber daya manusia lain disekitar 

tempat tinggalnya. 

Lingkungan masyarakat sebagai pusat pendidikan ketiga sesudah keluarga dan 

sekolah, mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup dengan 

batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta berbeda-

beda budayanya. Masalah pendidikan di keluarga dan sekolah tidak bisa lepas dari 

nilai-nilai sosial-budaya yang dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat. 

Bahkan norma-norma yang terdapat di masyarakat harus diikuti oleh warganya dan 

norma-norma itu berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warganya dalam 

bertindak dan bersikap. Dan norma-norma tersebut merupakan aturan-aturan yang 

ditularkan oleh generasi tua kepada generasi berikutnya. Penularan tersebut dilakukan 

dengan sadar dan bertujuan sebagai bagian dari proses pendidikan dalam masyarakat. 

Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu: 

Masyarakat Kecamatan Hu‟u dalam praktek kehidupan selama bersosialisasi 
kemudian berusaha ikhtiar, biasanya mereka sejauh yang saya lihat diwujud 
implementasinya sangat terasa dalam kesehariannya, nggahi rawi pahu itu 
sebenarnya yang saya tau dari beberapa tokoh, bagaimana satunya kata dengan 
perbuatan, apa yang kita lakukan atau tencanakan itu harus punya wujud atau manfaat 
yang bisa dirasakan entah itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain, selama ini 
nggahi rawi pahu sangat lekat dalam kehidupan masyarakat kecamatan Hu‟u,  sebuah 
filosofi yang menurut saya luar biasa arif oleh leluhur kita, jadi kemudian oleh 
generasi yang hidup hari ini mudah-mudahan gererasi setelah kita bisa terus 
memegang filosofi nggahi rawi pahu, tidak hanya live servis, tidak hanya natto, ada 
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wujud dari sebuah rencana atau perkataan kita yang bisa dirasakan, dan saya 
menyaksikan masih sangat lekat eksistensi nggahi rawi pahu. 

32
  

Selanjutnya dilihat dari posisi lingkungan masyarakat Kecamatan Hu‟u 

sebagai lingkungan sosial berskala luas memiliki sejumlah peranan strategis dalam 

pengembangan pendidikan seorang anak antara lain; 1) Masyarakat berperan serta 

dalam mendirikan dan membiayai sekolah, 2) Masyarakat berperan dalam mengawasi 

pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita masyarakat, 3) 

Masyarakat ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung museum dan   

perpustakaan, dan sebagainya, 4) Masyarakat menyediakan berbagai sumber untuk 

sekolah dan menjadi sumber laboratorium tempat belajar secara langsung. 

Senada dengan hal itu, dalam konsep pengembangan pendidikan Islam, 

menurut Zakiah Daradjat bahwa lingkungan masyarakat juga memiliki beberapa 

peranan bagi pengembangan pendidikan seorang anak dinatara; 1) Melaksanakan 

pendidikan tentang lingkungan bersih dalam artian bersih dari kemaksiatan, 2) 

Mentradisikan pendidikan tentang amar makruf nahi munkar yakni pendidikan 

dakwah yang menyemarakan lingkungan masyarakat dengan berbagai kegiatan 

positif yang dibarengi dengan nilai-nilai keislaman, dan 3) Memberikan pendidikan 

tentang sanksi sosial bagi anggota masyarakat merukan nama baik lingkungan sosial-

religius. Sanki sosial diberlakukan dengan mempertimbangan aspek hukum yang 

berlaku dan nilai-nilai Islam,  

Sehingga dalam konteks pembentukan nilai karakter berbasis nggahi rawi 

pahu dalam diri peserta didik, posisi masyarakat Kecamatan Hu‟u diharapkan 

memiliki andil yang cukup besar sebagai evaluator terhadap perubahan perilaku 

                                                           

32 Syarifuddin, S.Pd.i, tokoh pemuda, “wawancara” di kantor Dinas Dikpora tgl 10 November 

2022 
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dalam diri seorang anak. Bahkan dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan 

pembentukan nilai karakter budaya nggahi rawi pahu yang ditunjang oleh control 

kolektif unsur tokoh masyarakat setempat dapat memberikan efek yang sangat positif 

bagi perkembangan dan keberlanjutan pendidikan karakter seorang anak di 

lingkungan sekolah. Dengan demikian keterlibatan masyarakat Kecamatan Hu‟u baik 

tokoh agama, tokoh budayawan, tokoh pemuda serta praktisi social yang secara 

hipotesis akan mempengaruhi pengembangan pendidikan karakter mulai dari jenjang 

pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Kondisi ini sangat penting, 

mengingat usia seorang anak pada jenjang pendidikan tersebut merupakan masa 

transisi dan usia produktif dalam pembentukan karakter, sehingga diperlukan 

pengawasan oleh seluruh elemen di lingkungan sosial masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat penulis bahwa 

proses pembentukan karakter budaya nggahi rawi pahu pada prinsipnya harus 

melibatkan seluruh elemen pendidikan mulai dari para orang tua, institusi 

sekolah, dan unsur masyarakat Kecamatan Hu‟u. Integrasi hubungan yang berimbang 

ketiga lingkungan pendidikan tersebut akan berdampak signifikan terhadap 

pembentukan karakter budaya nggahi rawi pahu dalam diri seorang anak sesuai 

dengan norma dan moral di lingkungan kehidupan sosialnya. 

Hal ini sejalan dengan pandangan progesif Ibnu Khaldun mengatakan bahwa 

“Barangsiapa tidak terdidik oleh orang tuanya, para guru dan para 

sesepuh, maka akan didik oleh zaman” maksudnya barang siapa yang tidak 

memperoleh tata karma terkait cara bersikap, cara bertutur dan berprilaku 

budi pekerti yang dibutuhkan sehubungan dengan pergaulan hidup melalui 

orang tua, para guru dan para sesepuh, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan 
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alam, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman, dan zaman akan 

mengajarkanya. 

Dengan demikian hubungan ketiga lingkungan pendidikan tersebut, bila 

dikaitkan dengan proses pembentukan karakter budaya nggahi rawi pahu dalam diri 

seseorang pada prinsipnya menenakan aspek hubungan edukatif dan hubungan 

kultural. Hubungan edukatif, menekankan pada hubungan kerjasama dalam hal 

mendidik seorang anak antara orang tua dalam keluarga dan guru di lembaga sekolah. 

Hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip yang mengakibatkan 

keragu-raguan pendirian dan sikap pada diri seorang anak. Sedangkan hubungan 

kultural merupakan usaha kerjasama antara keluaraga, pihak sekolah dan tokoh 

masyarakat yang memungkinkan saling membina dan mengembangkan kebudayaan 

masyarakat tempat sekolah berada. Untuk itu diperlukan kerjasama antara kehidupan 

di lingkungan sekolah dan kehidupan di lingkungan masyarakat. 

Keberadaan lingkungan masyarakat yang positif dapat membentuk diri 

seseorang menjadi pribadi berkarakter positif, sebaliknya lingkungan masyarakat 

yang negatif dan tidak sehat bisa membentuk pribadi yang negatif pula. Lingkungan 

masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter-karakter 

individu yang ada di dalamnya. 

Nggahi rawi pahu mengharuskan setiap masyarakat Kecamatan Hu‟u agar 

menjadi manusia sosial dimanapun ia berada. Manusia sosial dapat diistilahkan 

sebagai individu yang memiliki karakter partisipatif, berbaur, mengedepankan 

silaturahim dan berkontribusi positif terhadap pembangunan sumber daya manusia 

lain disekitar tempat tinggalnya.  
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Pada aspek ini secara representasi muatan budaya nggahi rawi pahu terhadap 

masyarakat menekakan beberapa yang identik dengan nilai karakter manusia yaitu: 

a. Musyawarah  

mbolo ro dampa pu ma katantu dirawi ‟bermusyawarahlah yang menentukan 

apa yang harus  dikerjakan‟ Maksudnya adalah setiap pekerjaan yang menyangkut 

kepentingan bersama, sebelum diputuskan atau dilaksanakan hendaknya 

dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk memudahkan pekerjaan yang sulit serta 

meringankan pekerjaan yang berat.  

musyawarah dalam berbagai macam kegiaran yang merujuk pada kegiatan 

bersama masyarakat maupun hajatan bertujuan untuk menghidari hal-hal yang buruk 

baik bagi keluarga yang berhajat maupun acara lainnya. Selain itu juga dengan 

musyawarah kita dapat memutuskan suatu perkara secara bersama-sama demi 

terhindarnya dari hal-hal yang tidak diinginkan.  

b. Gotong Royong 

 Dalam proses pelaksanaan kegiatan yang bertujuan kemasyarakatan atau 

kegiatang yang merujuk pada tradisi-tradisi masyarakat membutuhkan kerja sama 

yang baik sehingga dalam proses penyelesaian tahapan-tahapan pelaksanaan pada 

setiap kegiatan terbangun hubungan kerja sama yang baik antara manusia sebagai 

individu kepada masyarakat lainnya. Gotong royong dapat teraplikasi dengan baik, 

tentunya dapat terlaksana karena tradisi ini dilaksanakan di daerah pedesaan yang 

ikatan kekerabatannya jauh lebih baik dibandingkan dengan perkotaan.  

Sehubungan degan hal tersebut di atas, ahmad Jamal menjelaskan bahwa 

kehidupan masyarakat pedesaan berbeda jauh dengan tata kehidupan perkotaan, 

dimana kehidupan masyarakat desa sangat menjunjung nilai gotong royong terutama 

dalam hal budaya. Seperti acara hajatan pernikahan, suna ra ndoso, nuju bulan, 
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kematian, hanta uma dan acara-acara lainnya masyarakat Dompu khususnya di Desa 

Cempi jaya menanamkan sikap tolong menolong serta sikap gotong royong.
33

 

Hal tersebut di atas, sangat tepat dengan apa yang dijelaskan oleh al-Quran 

bahwa manusia tidak akan pernah merugi selama mereka masih mau menegakkan 

nilai saling tolong menolong disamping juga beriman, beramal saleh dan bertakwa 

kepada Allah swt. Sebagaimana dijelaskan dalam potongan ayat QS. Almaidaah/5:2, 

yang berbunyi: 

                             

Terjemahnya: 

 Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
34

 

Dari penjelasan ayat di atas bisa diketahui bahwa sebagai makhluk social yang 

tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, maka kita harus saling tolong 

menolong sesama manusia, dengan istilah habluminannaas. Tolong menolong dalam 

kebaikan Allah swt.akan membalasnya dengan kenikmatan hidup baik di dunia 

maupun di akhirat sedangkan tolong menolong dalam keburukan Allah swt. akan 

memberikan azabnya kepada manusia itu sendiri, karena azabnya Allah swt. 

sangatlah pedih.  

c. Memiliki Rasa Kepedulian, Serta Kerja Keras 

Aina kamaru mada ro kamidi ade (jangan menutup mata dan mendiankan 

hati), Adapun makna ungkapannya adalah nasehat untuk  tidak berdiam diri dan 

bermalas-malasan, tetapi harus berusaha dan bekerka keras. Harus ada kesungguhan 

ketika menghadapi tantangan, seberat apapun tantangan tersebut. Di samping itu, 

anjuran lain yang terdapat dalam makna konotatif ungkapan di atas adalah perintah 

                                                           
33 Ahmad Jamal, Tokoh Masyarakat, Wawancara. tgl 15 Vonember 2022 
34 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova, h. 106. 
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untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap kemashlahatan bersama. Dalam 

pemaknaaan lain, ungkapan tradisional ini bermakna bahwa, hidup tidak bisa hanya 

menunggu dan mengharap. Filosofi orang Dompu ”hidup untuk bekerja.”    

Anjuran untuk peduli dengan memberikan perhatian terhadap dua orang tua, 

karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 

tetangga yang jauh, teman sejawat, dan hamba sahaya. Rasa peduli tidak terbatas 

pada hubungan darah, kekerabatan atau ada hubungan yang lainnya. Melainkan 

berlaku untuk umum terhadap sesama Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong dan membangga-banggakan diri. 

D. Pengaruh Nggahi Rawi Pahu dalam Kehidupan Masyarakat  

 Di zaman ini, banyak perubahan yang dialami oleh masyarakat diberbagi 

penjuru, tidak terlepas Dompu itu sendiri. Berdasarkan kondisi real dunia, Negara 

bagian timur adalah Negara konsumen terbesar dari hasil produk ekonomi dunia. 

Salah satunya adalah Indonesia itu sendiri dan di dalamnya ada sosok pulau kecil 

yakni Dompu. Arus modernitas telah menginfluensi arah pemikiran Negara-negara 

timur sabagai Negara konsumerime terhadap produk ekonomi. Mereka cenderung 

berpikir instant dan berpikir pendek tanpa harus mengetahui asal-muasal dimana 

mereka memperolehnya. Budaya, style, makanan serta paradigma telah merubah gaya 

hidup mereka yang dulu cenderung membela diri dan sekarang harus membuka diri 

menerima setiap pengaruh-pengaruh dari luar yang sifatnya akan menghacurkan 

mereka. Salah satu bukti nyata adalah; dulu masyarakat Dompu sangat kental dengan 

budayanya yakni Nggahi rawi pahu yang di implementasikan dalam sebuah bentuk 

budaya rimpu oleh kaum wanita, tetapi sekarang budaya itu mulai sirna seiring 

perkembangan zaman.  
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 Pengaruh negatif perubahan zaman, lunturnya nilai-nilai dan tradisi lama, 

mempengaruhi tingkah laku yang cenderung negatif, seperti korupsi, kolusi, demo, 

tawuran antarpelajar, perampokan dan terorisme. Perubahan gaya hidup menjadi 

bergaya hidup mewah, dan semangat belajar anak-anak menurun, sebab mereka 

cenderung melihat TV serta bermain Internet dengan berbagai acara dan film yang 

mempesona. 

 Sifat manusia cenderung memilih pengarug yang positif, karena tidak ada 

seorangpun yang mau celaka atau menyimpang dari perintah Allah atau 

menyengsarakan dirinya. Namun tidak boleh dilupakan bahwa sifat manusia yang 

lemah, lalai dan pelupa, akan bisa melemahkan budaya nggahi rawi pahu. 

 Ketika masyarakat merasakan kesulitan mencapai nilai yang hendak dicapai. 

Ketegangan yang paling berat dirasakan ialah harapan mencapai nilai lebih, sedang, 

nilai kesanggupaan tidak mungkin. Oleh karena itu mengetahui pengaruh budaya 

nggahi rawi pahu serta membudayakan nggahi rawi pahu menjadi hal yang penting. 

1. Pengaruh Nggahi Rawi Pahu Terhadap Masyarakat Muslim 

Nggahi Rawi pahu adalah “Nggahi Ma Ndadi Labo Dana” atau ungkapan 

yang lahir bersama tanah dan negeri ini. Demikian diungkapkan beberapa tetua 

menyebut Nggahi rawi pahu  sebagai nggahi mantoi  atau ungkapan lama. Jika 

demikian yang berkembang dalam tutur masyarakat, maka hipotesa saya adalah 

nggahi rawi pahu telah ada sebelum Islam dan menjadi falsafah hidup masyarakat 

Dompu khususnya Kecamatan Hu‟u. Setelah Islam masuk nilai nggahi rawi pahu 

mengalami adaptasi dengan nilai dan ajaran Islam. Nggahi rawi pahu sejalan dengan 

napas agama yang diaplikasikan dalam berbicara yang cermat, perbuatan yang 
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senantiasa terawasi, nggahi rawi pahu melahirkan jiwa yang koseisten, konsekwen, 

dan bertanggung jawab.   

 Itu sebabnya nggahi rawi pahu yang berarti kejujuran ataupun menepati janji, 

megajarkan dan mengarahkan masyarakat Kecamatan Hu‟u untuk melakukan apa 

yang sudah di ucapkan dan mengerjakan sesuai apa yang dijanjikan.    

 Adat istiadat dan perilaku keseharian masyarakat Dompu tidak bertentanga 

dengan agama. Tindakan dan perilaku sebagai wujud kelakuan merupakan bagian 

dari kebudayaan. Setiap karakter masyarakat Kecamatan Hu‟u selalu dilandasi 

dengan agama. Nilai karakter yang tercermin dari perilaku masyarakat Kecamatan 

Hu‟u adalah seperti; saronco sarome (Sikap ramah), kaco’i angi (saling menghargai), 

kasi ade angi (saling menyayangi), karawi kaboju (selalu gotong royong), toa ta dou 

ma tua (taat pada orang tua), rombo ra kou (kejujuran), nggahi ro eli ma alu (kata 

dan ucapan yang sopan dan halus), ruku rawi ma dantau rawu (tingkah laku yang 

tidak cacat), lamba angi (saling silaturahmi), loa ra bade ma sandaka ade 

(kecerdasan yang selalu menjaga hati.).  

Nas Al-Qur‟an menjelaskan korelasi berdasarkan beberapa nilai-nilai diatas 

yaitu: Q.S Al-Maidah/5 : 2 

                                      

  

Artinya: 

 Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Q.S Al-Maidah/5 : 2 
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Artinya: 

 Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 
bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua 
orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu. Q.S Al-Lukman/31: 14 

 Ketaatan dalam mengamalkan nilai-nilai nggahi rawi pahu, meningkatkan 

kualitas iman dan takwa masyarakat Kecematan Hu,u. Mereka berusaha menjadi 

manuasia sholeh dan ahli ibadah. Mereka juga memiliki semangat jihad yang tinggi, 

karena itu selalu siap untuk meneggakkan amar makruf nahi mungkar.  

Sikap sorang muslim terhadap kebudayaan, memelihara unsur-unsur, niai-

nilai dan norma-norma kebudayaan yang sudah ada yang negatif, menimbulkan 

unsur-unsur, nilai-nilai dan norma yang sudah ada yang positif, menyelenggarakan 

pengkudusan atau  pensucian kebudayaan agar kebudayaan tersebut sesuai, sejalan 

atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma islam itu sendiri. 

Para penguasa dan para ulama terdahulu kita, dalam merumuskan dan 

merancang ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai nggahi rawi pahu, yang dulu 

kesemuanya pada norma-norma dan nilai-nilai iman dan taqwa. Sikap serupa 

seharusnya dilakukan oleh kita semua sebagai anak cucunya.
35

 Karena itu tidak ada 

alasana untuk mencampakkan adat termaksud nggahi rawi pahu sebagai fu’u mori ra 

woko (pedoman hidup) justru menghadapi budaya global, kehadiran nggahi rawi 

pahu sangat relavan.  

                                                           
35 M. Hilir ismail “Peranan Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara”, 

Percetakan Gading Mas Bima. 1988. h 44 
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Adanya adat budaya pada Kabupaten Dompu termaksud didalamnya nggahi 

rawi pahu, diatas pentas kehidupan masyarakat Kecamatan Hu‟u, pada era globalisasi 

sangat dibutuhkan, Guna membentuk jati diri etnik yang jiwanya selalu disinari ilahi 

nur iman dan taqwa yang kuat, ilmu sebagai konsumsi akal sehingga mereka mampu 

beramal saleh bagi masyarakat dan tanah yang dicintainya. Seperti yang diungkapkan 

zaenal Afrodi: 

Nggahi rawi pahu ini tidak terlepas dari ajaran agama islam, kalo orang yang 
tidak  bernggahi rawi pahu sama halnya berbohong, tidak mengerjakan apa yang 
diucapkannya, seperti kata pepatah arab, hewan peliharaa dipegang talinya, manusia 
dipegang kata-katanya, jadi saya melihat itu bahwa ada kaitannya yang sangat erat 
dengan filsafat nggahi rawi pahu itu dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari 
ajaran islam, bahwa apa yang kamu katakan haruslah kamu kerjakan dan ada 
bentuknya dari kamu ucapkan.

36
  

Upaya memperkaya khasanah dengan memasukkan nilai-nilai yang islamisasi, 

tidak akan bermakna apabila tidak diikuti dengan penyempurnaan norma. Karena itu 

sultan sebagai penguasa bersama ulama dengan menggunakan metode kias (analogi) 

menyusun berbagai norma dan aturan yang bersumber dari hukum Islam (Qur‟an, 

Sunnah dan Ijma‟) untuk menjadikan hukum adat. Itu sebabnya antara hukum islam 

dengan hukum adat Dompu sangat tipis perbedaannya, karena dari segi substansinya 

hukum adat Dompu Islami.  

Nilai Nggahi Rawi Pahu, menuntut adanya kejujuran hati dan lisan dalam 

konteks personal atau pribadi dan juga ,merefleksikan karakter kejujuran dalam 

konteks yang lebih luas, yaitu umat. Dalam Hadits Rasulullah yang artinya:  

“Sulaiman abu Rabi‟ berkata Ismail bin Ja‟far berkata Naif bin Malik bin abu 
„Amir abu Suhail dari malik abi Amir dari abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda: 
“Tanda-tanda orang munafik ada tiga macam yaitu : apabila ia berbicara berdusta, 
apabila berjanji ingkar dan apabila dipercaya khianat.” (HR. Bukhari dan Muslim)” 

                                                           

36 Zainal Afrodi, Kabid Kebudayaan Dompu, “Wawancara” kantor dinas Kebudayaan Dompu 

tgl 15 Vonember 2022 
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Dari hadist diatas makna “Nggahi Rawi Pahu” dalam nilai luhur budaya dou 

(orang) Mbojo-Dompu yang menjunjung tinggi nilai agama (Islam) bukan hanya 

berarti menepai janji atau jujur. Tetapi juga, mengerti akan pentingnya sikap 

tanggung jawab dalam setiap dimensi kehidupan. Karena dengan sikap bertanggung 

jawab tersebut akan melahirkan sikap disiplin, tertib, tegas dan mudah dipercaya serta 

menjadi berbudi pekerti luhur.  

Kejujuran menunjukkan sikap seseorang memiliki prinsip yang jelas dan tegas, 

perbuatannya yang terkendali oleh hati yang paling dalam yaitu iman atau aqidah. Dia 

mempertahankan harga diri, harkat dan martabatnya, dengan mengikuti perintah 

Allah dan petunjuk Rasulnya, meneladani perilaku para siddiqin, berteman dengan 

orang-orang saleh.  

Jujur adalah kaedah atau norma, bersumber dari nilai-nilai agama khusunya 

agama Islam yang diyakininya. Yang dapat dilihat fenomena kejujuran yang 

mengandung ciri-ciri,yang nyata seperti berbuat sesuai perkataan, disiplin, berbuat 

yang benar, tidak menyimpang dari kaedah hukum. Makna kejujuran bagi setiap 

orang itu cenderung berbeda, tergantung persepsi orang tentang kejujuran.
37

 

2. Pengaruh Nggahi Rawi Pahu Terhadap pendidikan   

Pembentukan karakter merupakan bagian dari pendidikan nilai (values 

education) melalui sekolah merupakan usaha mulia yang mendesak untuk dilakukan. 

Lingkungan sekolah bertanggungjawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik 

yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam membentuk 

jati diri, karakter dan kepribadian yang dibutuhkan dalam proses kehidupannya. 

                                                           

37Muhasim, BUDAYA KEJUJURAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN ZAMAN 

(Studi Fenomenologi Masyarakat Islam Modern) Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu 

Pendidikan Volume 5, Nomor 1, (Mei 2017) h. 182  
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Dalam lingkungan sekolah terdapat sejumlah figur yang berperan penting 

dalam pembentukan karakter seorang anak, salah satunya adalah seorang guru. Guru 

merupakan komponen yang vital dalam proses pendidikan di lingkungan sekolah. Hal 

tersebut dikarenakan proses pendidikan dilingkup sekolah seorang guru menjadi 

faktor kunci keberhasilan penyelenggaran pembelajaran bagi peserta didiknya. Secara 

fungsional guru bukan hanya sekedar tenaga pengajar tetapi juga merupakan tenaga 

pendidik yang turut berperan dalam penguatan nilai-nilai karakter budaya melalui 

kreativitas daninovasi pembelajaran dilingkup satuan pendidikan/lembaga sekolah.
38

 

Konkritnya proses pembentukan karakter di lingkungan sekolah dapat 

diwujudkan dalam setiap proses pembelajaran, seperti pada metode pembelajaran, 

muatan kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain sebagainya. Selain itu 

lembaga sekolah juga diajarkan beberapa macam hal yang dapat membentuk karakter 

anak diantaranya tentang pendidikan religius, kedisiplinan, toleransi, jujur dan 

semangat kebangsaan, teramasuk yang berkaitan dengan penananman nilai budaya 

dan adat istiadat masyarkat Kecamatan Hu‟u. Semua hal tersebut diajarkan demi 

terciptanya seorang anak yang berkarakter positif dalam dirinya yang mencerminkan 

nilainilai akhlak dan moral sebagai individu masyarakat di lingkup satuan 

pendidikan.  

Secara spesifik, lingkungan sekolah dalam proses penyelenggaran 

pembelajaran juga memiliki sejumlah tugas pendidikan bagi seorang anak didik 

diantaranya; 1) Sekolah melaksanakan tugas mendidik maun mengajar anak, serta 

memperbaiki, memperhalus tingkah laku si anak yang dibawa dari keluarnya, 2) 

                                                           

38 Subianto, Jito. 2013. “Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan 

Karakter Berkualitas” . Edukasia: Vol. 8, No. 2, (Agustus. 2013) h. 36 
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Sekolah mendidik anak agar menjadi pribadi dewasa susila, sekaligu warga Negara 

susila, 3) Sekolah mendidik maupun mengajar anak didik menerima dan memiliki 

kebudayaan bangsa, dan 4) sekolah membantuk anak didik mengembgkan 

kemampuan intelektualnya dan kereampilan kerja, sehingga anak didik memilki 

kemapuan untuk bekerja dan ikut membangun bangsa dan neagara. Seperti yang 

dikatakan salah satu informan yaitu:  

Yang mempertahankan nggahi rawi pahu, yang pertama harus masuk dunia 
pendidikan yaitu pada pembelajaran muatan lokal,  kedua harus melestarikan budaya-
budaya, kebiasaan-kebiasaan lama yang terkait dengan falsafah nggahi rawi pahu 
dalam kehidupan sehari-hari, ketiga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu harus 
selalu mengisipkan kalimat nggahi rawi pahu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 
berkehidupan sosial.

39
  

Dengan demikain posisi lingkungan sekolah sebaga unit fusional 

pembelajaran formil bagi seorang anak umumnya memiliki peranan membantu 

lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta 

memperbaik dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawanya dari 

keluarga. Sehubungan dengan kondisi ideal tersebut, dalam hemat penulis bila 

dikaitkan dalam proses pembentukan nilai karakter budaya nggahi rawi pahu, paling 

tidak lembaga sekolah dari sisi institusional sebagai lembaga penddikan budaya juga 

dapat mengodopsi nilai budaya nggah rawi pahu sebagai kerangka filosofi capaian 

lembaga sekolah.  

Kami harap dalam bidang adanya gerakan yang masif untuk memastikan kita 
semua masyarakat di negeri Dompu tercinta ini, kita punya sejarah dan budaya cukup 
sebagai dasar pijakan kita ddalam kehidupan sosial, sehingga dibalut dalam satu 
kesepahaman dengan semboyan nggahi rawi pahu, kalo nggahi rawi pahu ini bisa 
menjadi tonggak titik dimana kita jadikan pijakan, maka saya rasa sendi-sendi 
kehidupan, apalagi anak-anak dalam generasi muda akan menjadi revisi yang cukup 
sebagai dasar bersosialisasi. Jaddi yang hilang ini adalah rasa kecintaaan anak-anak 
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kita terhadap budaya kita, sehingga didalamnya bahkan nggahi rawi pahu sebagai 
simbo saja.

40
   

Langkah-langkah yang kami lakukan adalah budaya go to school, jadi kita 

masuk di sekoah-sekolah memperkenalkan atau mensosialisasikan budaya pada 

sekolah-sekolah, yang pertama festival seni budaya jadi kita mencoba 

memperkenalkan perwakilan-perwakilan seni budaya bentuknya permainan rakyat, 

pantun, rawa mbojo dll, guna untuk membangkitkan semangat anak-anak mau belajar 

tentang budaya, maka efektif menurut kami masuk dalam sekolah, go to school.
41

    

Sehingga dapat dirumuskan dan diwujudkan dalam bentuk visi dan misi 

sekolah Kecamatan Hu‟u Kabupaten Dompu, peraturan sekolah maupun program 

kurikuler/ ekstrakurikuler bagi pengembangan kerakter seorang anak seperti halnya 

mengkonsepkan desain kantin kejujuran, membuat pokok-pokok aturan budaya 

disipilin dan etos kerjamaupun budaya hidup bersih dan sehat, paling tidak rumusan 

nilai karakter budaya nggahi rawi pahu yang direduksi dalam proses pembelajaran 

dan program kegiatan sekolah akan berdampak secara verbal terhadap pembentukan 

karakter seorang anak di lingkungan sekolah. 

3. Pengaruh Nggahi Rawi Pahu Terhadap Politik 

Politik sebagai instrument untuk meraih kebajikan melalui artikulasi 

kepentingan seharusnya didasari oleh kejujuran. Hanya dengan kejujuran maka tujuan 

kebajikan tersebut akan bisa direalisasi. Sayangnya bahwa tujuan menciptakan 

kebajikan tersebut seringkali direduksi oleh berbagai tindakan para pelaku politik 

yang tidak mencerminkannya. Oleh karenanya, maka politik berbasis hati nurani dan 
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kejujuran memang menjadi bagian yang seharusnya tidak terpisahkan dari seluruh 

para elit politik di mana pun posisinya.
42

   

Untuk membahas tentang kejujuran menjadi alasan strategis untuk 

mengembalikan kepercayaan masyarakat Kecamatan Hu‟u terhadap para politisi, 

akan dilihat melalui beberapa perspektif etika. Yaitu etika keutamaan, etika 

deontologis dan etika teleologis. Dalam etika keutamaan tidak ditanyakan apakah 

suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur, atau murah hati dan sebagainya. Etika 

keutamaan memandang sikap atau akhlak seseorang. Keutamaan dapat didefinisikan 

sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk 

bertingkah laku baik secara moral. 

Nggahi rawi pahu dalam pemimpin tergambar pada suatu kalimat Nilai Edesi 

Ndai sura Dou Labo Dana memberikan penekanan bahwa seorang pemimpin/ raja/ 

pemerintah/ penguasa seharusnya memiliki sikap kepemimpinan yaitu mendahulukan 

kepentingan rakyat dan negara dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Sikap 

kepemimpinan ini telah diajarkan oleh Islam melalui Rasulullah saw. Bagaimana 

etika dan akhlak seoarang pemimpin. 

 Isi Jawharah  al-Ma‟rif berupa petunjuk, perintah dan larangan kepada sultan 

dan pembesar negeri sesuai tuntunan Al-Qur‟an dan Sunnah dan didalamnya memuat 

dasar-dasar nilai sebagai mana yang tertuang dalam nggusu waru.  

Nggusu waru adalah konsep ide dan gagasan cemerlang dari leluhur bahwa 

pemimpin dan kepemimpinan itu harus memenuhi delapan butir sebagaimana yang 

tertuang dalam nggusu waru. seorang pemimpin yang memenuhi delapan kriteria 
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nggusu waru adalah luar biasa, namun di tengah godaan zaman hedonis saat ini 

cukuplah pemimpin yang memenuhi empat unsur yaitu takwa, berilmu pengetahuan, 

merakyat dan konsisten. 

Nggahi rawi pahu itu diambil dari salah satu filosofi nggusu waru (8 

kepemimpinan) di salah satunya nggusu waru itu ada salah satunya nggahi rawi 

pahu, jadi seorang pemimpin atau seorang manusia. Dompu ini harus memiliki 

kriteria nggusu waru itu, kalo dia mau menjadi pemimpin dia harus yang yang nggahi 

rawi pahu.
43

  

Dari apa yang di katakan oleh narasumber mengatakan jika ingin menjadi 

seorang pemimpin atau pemimpin di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Hu‟u 

harus memiliki dan menerapakan nggahi rawi pahu itu dalam kehidupannya,  dengan 

begitu rakyat yang ingin dipimpinnya akan mudah mengikuti dan menerimanya 

sebagai pemimpin di Kecamatan Hu‟u.  

Sekarang mekanisme polotik kita berbeda, mekanisme politik kita adalah 

partai politik sebagai pengusungnya, metode politik kita one men one food satu suara 

satu orang, jadi penentunya itu yang menentukan kriteria seseorang menjadi calon 

atau tidak itu adalah partai politik oleh karena itu syarat yang diajukan paratai politik 

itu bisa hanya nggusu 2, 3, 4, 5, bahkan nggusu waru, kalo nggusu 2 belum tentu 

nggahi rawi pahu masuk, karena itukan nggusu 8, dan sekarang kalo kita sepakat 

syarat untuk menjadi pejabat daerah adalah nggusu 8 itu tidak akan cocok dengan 

mekanisme kita yang ditentukan partai politik.
44

 

Syarifuddi S.Pd mengatakan dalam mekanisme kepemimpinan di Kecamatan 

Hu‟u menggunakan filsafat nggusu waru dimana didalam nggusu waru terdapat salah 

satu filsafat nggahi rawi pahu. 

Ada ungkapan yang menarik dari para tetuah di Dana Dompu termaksud 

Kecamatan Hu‟u yang memberikan perumpamaan kepada pemimpin dengan rakyat. 

Pemimpin diibaratkan dengan angin, sedangkan rakyat adalah daun. Bune Angi Labo 
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Ro’o artinya seperti angin denga daun. Itulah gambaran ketika pemimpin dengan 

rakyat saling menghargai, saling asah dan asuh, dan saling pengertian. Daun 

diibaratkan oleh angin dan kemana-mana angi selalu berembus, di situlah daun 

bergeraak. Keadaan ini menggambarkan suasana damai dan keteraturan dalam 

kehidupan masyarakat apabila pemimpin itu amanah dan dipercaya. Jika pemimpin 

amanah maka rakyat pun akan mengikuti perintahnya. Penghargaan dan kecintaan 

rakyat kepada pemimpin akan bisa terealisasi jika pemimpin memiliki prinsip 

“Tahompra Nahu Sura Dou ma labo Dana”  artinya tidak penting untuk saya, yang 

penting untuk rakyat dan negeri. Ungkapan itu senafas dengan Ederu Nahu Sura Dou 

Mariumpa. Ungkapan itu berarti biarlah untuk saya yang penting untuk kesejahteraan 

rakyat banyak.  

4. Pengaruh Nggahi Rawi Pahu Terhadap kearifan Lokal Budaya 

Masyarakat Kecamatan Hu‟u pada saat ini memiliki kebudayaan yang bercorak 

Islam sebagai warisan yang diterima secara turun temurun oleh masyarakat 

Kecamatan Hu‟u dewasa ini. Karena Kabupaten Dompu semenjak masa kesultanan 

(abad XVII) Islam memberikan inspirasi sebagai sumber undang-undang dan 

peraturan dalam kerajaan menurut tata cara Islam. Sehingga dalam kehidupan 

masyarakat dalam aspek warna dan jiwa oleh Islam, sekalipun dari beberapa 

bagiannya sudah dipengaruhi oleh perkembangan peradaban modern. Di antara adat 

istiadat Dompu yang diuraikan pada nggahi rawi pahu adalah sebagai berikut:  

a. Tradisi Doho Sara (Musyawarah)  

Tradisi “Doho Sara” sebagai model pendekatan humanis dalam melaksanakan 

musyawarah guna memutuskan setiap kebijakan yang hendak dicapai oleh para 

pemerintah. Dalam istilah bahasa Bima Doho berarti duduk sedangkan Sara berarti 
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pemerintahan. Sehingga makna doho sara cenderung diterjemahkan sebagai duduk 

bersama dalam melakukan musyawarah para pemimpin/pejabat (doho kasama weki, 

ra doho kasama kai taka sabune eli ndai pemerenta). Prosesi doho sara dalam 

tinjauan historis kesultanan Dompu biasanya dilakukan dalam rangka memperingati 

hari-hari besar Islam seperti maulid Nabi Muhammad Saw, Idul Fitri dan Idul Adha. 

Ketiga hari besar inipun dalam tradisi kesultanan Dompu disebut “Rawima Tolu Kali 

Samba’a” yaitu kegiatan yang diadakan tiga kali setahun dalam tradisi keagamaan 

kesultanan. Setelah perayaan hari besar tersebut, para pejabat kesultanan Dompu 

berkumpul pada raungan tertentu salam Istana Sultan untuk memulai doho sara. 

Posisi doho sara menjadi agenda silaturahmi antar pejabat istana pada masa 

itu, juga sekaligus menjadi ruang bagi pemangku kebijakan Pemerintah Kesultanan 

Dompu masa itu untuk membahas mengenai perkembangan agama, keamanan, 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, juga merencanakan hal-hal yang akan 

dilukakan kesultanan untuk pembanguan kelak. Semua para majelis dalam sidang 

doho sara tidak memakai kursi dan meja, melaikan semua unsur pemerintah duduk 

bersila di lantai Istana Dompu.  

Selain diadakan bertepatan dengan hari rasa Islam, doho sara juga 

dilaksanakan bertepatan dengan hari acara khitanan dan perkawianan keluarga sultan. 

Namun seiring dengan, perubahan bentuk pemeritahan kesultanan Dompu manjadi 

daerah kabupaten Dompu dalam pemerintahan administratif Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dengan sendirinya tradisi doho sara mengalami pergeseran 

dalam tatanan kehidupan masyarakat Dompu termaksud Kecamatan Hu‟u. 

Meskipun dalam praktiknya kegiatan doho sara sesungguhnya masih tetap 

dilestarikan oleh masyarakat Kecamatan Hu‟u yang ditransforamsikan dalam istilah 
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doho ra dampa/mbolo ra dampa guna memusyawarahkan setiap hajat kegiatan yang 

berkaitan dengan kepentingan umum di tengah kehidupan sosial masyarakat 

Kecamatan Hu‟u Misalnya seorang kepala desa sebagai pemangku setiap kebijakan 

pemerintah di lingkup desa seringkalia mengupayakan kegiatan doho ra 

dampa/mbolo ra dampa bersama masyarakat dalam membicarakan masalah 

tatakelola wilayah persawahan seperti perbaikan pemagaran, perbaikan iri irigasi, 

penataan jalan persawahan secara bergotong-royong (kasama wekiku ndaima rimpa 

di kampo ra mporo lao kutara ra ta katoku lapa oi di soo tolo).  

Kegiatan doho ra dampa/mbolo ra dampa sebagai personifikasi dari istilah 

doho sara “tempo dulu” masyarakat Kecamatan Hu‟u dalam konteks kekinian 

seringkali juga dijadikan sebagai ruang silaturahim bagi para pemangku kebijakan 

dan para tokoh masyrakat untuk mendiskusikan dan memusyawarakan sejumlah hal 

yang berhubungan dengan arah pembanguan Desa dan Kecamatan mulai dari aspek 

agama, adat-itiadat, budaya, keamanan, maupun dinamika social-ekonomi masyarakat 

Kecamatan Hu‟u.   

Bahkan posisi doho ra dampa/mbolo ra dampa dalam kebiasaan masyarakat 

Kecamatan Hu‟u menjadi sarana dialog bagi masyarakat dan para pemerintah desa 

dalam memutuskan kebijakan demi kebaikan dan kemasyalahat bersama dilingkup 

kehidupan masyarakat Kecamatan Hu‟u. Sehingga kedudukan doho sara sebagai 

warisan tradsisi masyarakat era Kesultanan Dompu pada prinsipnnya masih melekat 

dalam kebisaan masyarakat Kecamatan Hu‟u Pelaksanaan tradisi doho sara juga 

miliki kaiatan dengan prinsip budaya Nggahi Rawi Pahu selaku simbol identitas 

masyarakat Kecamatan Hu‟u yang sangat mengedepan social-ethic dalam relasi 

kehidupannya. Hal ini dapat dinilai dari konsep karakter budaya nggahi rawi pahu 
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terhadap sesamama manusia yang mekankan: 1)Tahompa ra nahu sura dou labo 

dana (biarlah saya asalkan orang dan tanah negeri). 2) Tahompara nahu sura douma 

rimpa (biarlah saya asalkan orang banyak) dalam kehidupan bermasyrakat 

b. Tradisi Ngge’e Nuru  (Ikut Tinggal) 

Sebagai  bentuk perilaku prososial antar warga juga memiliki tradisi keilmuan 

yang diistilahkan dengan tradisi ngge’e nuru. Tradisi ini sangat mengakar di era awal 

Islam ketika masuk di wilayah di daerah Dompu dan dijadiikan sebagi agama 

Kerajaan Dompu. Secara aplikatif tradisi ngge’e nuru berhubungan erat dengan 

budaya Nggahi Rawi Pahu yang berimpilikasi terhadap terbentukan sikap seseorang 

yang ingin belajar mendalami suatu bidang ilmu dan adab tertentu terutama kepada 

orang lain yang dianggap memiliki pengetahuan yang mempuni terutama dalam 

bidang agama dan tasawuf (nggahi fitua) masyarakat Kecamatan Hu‟u. Secara 

aplikatif tradisi ngge’e nuru ini biasanya dilakukan oleh kelompok umur mulai dari 

remaja hingga usia dewasa dalam bentuk perseorangan yang hendak belajar kepada 

seorang guru dengan segala persyaratannya. Ngge’e nuru termasuk tradisi yang amat 

penting bagi masyarakat Kecamatan Hu‟u, pada masa silam “tempo dulu” karena 

dianggap sebagaj jalan pengetahuan yang memungkinkan seseorang lebih fokus 

untuk mendalami pelajaran/ pembelajaran dari seorang guru. Sehubungan dengan hal 

tersebut, prosesi tradisi ngge’e nuru dalam kebiasaan masyarakat Kecamatan Hu‟u 

diklasifikaikan menjadi 2 (dua) bagian mendasar antara lain: 

1. Ngge’e Nuru di Uma Guru (Ikut Tinggal di Rumah Guru) 

Proses ngge’e nuru di uma guru didasari oleh adanya rasa malu kepada orang 

lain “maja ade di dou ma ore ro ntaupu maja da loasi” bila tidak memilki limu 

pengetahuan terutama dalam hal ilmu agama di tengah kehidupan masyarakat 
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Kecamatan Hu‟u, sehingga menjadi motivasi dalam diri seseorang dengan sepenuh 

hati untuk datang belajar dan tinggal di rumah seorang guru untuk beberapa minggu, 

bulan hingga tahunan sampai yang bersangkutan memahami dan mengetahui bidang 

ilmu yang dipelajarainya, seperti adanya seorang murid yang ingin belajar ilmu Al-

Qur‟an, Tasawuf, atau Tarekat maka ia harus mematuhi segala syarat yang 

berhubungan dengan adab belajar bagi seorang murid terhadap sang guru sebelum 

proses pembelajaran dalam tradisi ngge’e nuru di uma guru dilakukan antara murid 

dan guru dilingkup masyarakat Kecamatan Hu‟u. 

Pelaksanaan ngge’e nuru di uma guru dalam tradisi keilmuan masyarakat 

Kecamatan Hu‟u, memang tidaklah berkembang seperti pondok pesantren yang 

belajar secara pelembagaan dan tetap eksis hingga sekarang ini. Namun 

ngge’e nuru di uma guru tetap saja ada meski dalam pendekatan yang lain 

dengan sebutan lao tana’o aka uma guru terkadang masih menjadi simbol 

warisan ngge’e nuru di uma guru yang membekas sampai sekarang ini 

dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Hu‟u. Hal ini masih dapat diamati dari 

pola kegiatan-kegiatan TPA/TPQ di beberapa pedasaan di daerah Dompu khususnya 

Kecamatan Hu‟u yang cenderung menenkan sisi adab dan pentingnya sikap hormat 

kepada seorang guru melalui syarat-syarat tertentu. Misalnya seorang murid TPA/ 

TPQ yang diberikan syarat wajib kerja bakti untuk membersihkan tempat 

belajar setiap minggu dan mengisi air pengambilan wudhu “padasa” menggambarkan 

adanya penekananan adab dalam tanggung jawab dalam tradisi keilmuan masyarakat 

Kecamatan Hu‟u. Meskipun ada hal lain yang turut bergeser seperti tidak adanya 

keharusan untuk tinggal dirumah seorang guru sebagaimana falsafah dasar dari tradisi 

ngge’e nuru masa silam dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Hu‟u. 
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2. Ngge’e Nuru Di Uma Riana (Ikut Tinggal di Rumah Mertua) 

Dalam tradisi ngge’e nuru di uma riana masyarakat Kecamatan Hu‟u 

merupakan bentuk tradisi yang diperuntukan bagi calon pengantin laki-laki atau 

perempuan yang diharuskan tinggal sementera waktu atau beberepa hari di rumah 

calon mertua. Ngge’e nuru di uma riana dimaksudkan agar sang calon pengantin 

setidaknya dapat belajar mengenal, memahami dan mengetahui kebiasan calon 

keluarga baru, sehinga memudah ia untuk beradaptasi setelah beruma tangga. Tradisi 

ngge’e nuru di uma riana juga berorentasi agar calon pengantin baik yang laki-laki 

maupun perempuan belajar adab kepada masing-masing orang tua calon penggantin 

agar setelah menikah keduanya tidak merasa kaget dengan kondisi dan kebiasaan 

keluarga mertuanya. Misalnya seseorang calon penganti laki-laki dapat belajar 

kepada bapak calon mertau laki-laki terkait cara bekerja di sawah, di kebun, di ladang 

maupun cara menyelesaikan setiap masalah rumah tangga, atau sebaliknya seorang 

calon pengantin perempuan dapat belajar dari ibu mertuanya terkait masakan mapuan 

cara mempersolek diri dalam mengahadapi suaminya dalam kehidupan berumah 

tangga. 

Hal tersebut penting untuk dilakukan walaupun umumnya para calon penganti 

pria/wanita tetap dibekali dengan wasiat pernikahan oleh para tokoh agama setempat. 

Hanya saja prosesi ngge’e nuru di uma riana dinilai lebih konkrit bila para calon 

pengantin belajar secara langsung kepada wali nikahnya secara langsung yang tentu 

lebih memahami perilaku, sikap dan tabiat keseharian anaknya. Namu dalam 

pelaksanaan tradisi ngge’e nuru di uma riana mulai hilang dan dianggab tabu oleh 

sebagain masyarakat Kecamatan Hu‟u. Pada akhirnya tradisi ini sebatas ungkap lisan 
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yang dilontar para tetua yang pernah mengalami tradisi ngge’e nuru di uma riana 

dalam kehidupan masayakat Kecamatan Hu‟u. 

Ngge’e nuru di riana juga dipahami sebagai proses pembelajaran adab dan 

pembentukan perilaku sedari awal bagi para calon pengantin baik laki-laki atau 

perempuan agar memahami ikatan keluar baru sebelum menjalankan ikatan rumah 

tangga, sekaligus untuk mempemudah proses adaptasi keluarga bagi para calon 

pengantin.  

c. Tradisi Nggahi Dana dan Makka 

Nggahi dana dan Makka di Dompu dianggap sebagai budaya untuk 

melestarikan sastra lisan yang ada di daerah Dompu yang sudah ada dari masa ncuhi, 

atraksi maka ada yaitu pada saat penobatan ncuhi yang berikrar dan sanggup akan 

menjalankan amanahnya sebagai pemimpin yang menjaga masyarakat dan negaranya, 

dari itu rakyat yang di wakili oleh gelarang mengungkapkan kesetiaannya dengan 

atraksi maka di sertai dengan ungkapan kesetian sebagaimana digambarkan dalam 

untaian syair sebagai berikut: 

Ita Rumaku mandadi Angi, Mada Doho ma ndadi ro’o  

Ita Rumaku mandadi Nawa, Mada Doho mandadi sarumbu 

Artinya: 

Engkau Tuanku menjadi Angin, kami menjadi daun 

Engkau Tuanku menjadi nyawa, kami menjadi raga 

Seiring berkembangnya  Zaman Ngghi dana dan Maka di pertunjukkan pada 

saat penerimaan tamu-tamu besar dan digunakan dalam acara pernikahan, yang di 

iringi oleh tari pada saat pertunjukan tersebut dan menggunakan gendang khas Bima 

dan Dompu. 
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1. Nggahi Dana (Tanah Berpati)  

Adapun Teks ngghai Dana yaitu:  

Kiri… maimu ita doho kaso  

Mu wa’u podajar mai tiomu rasa la mada doho ma da patu ra ambi  

Tonda weamu nganto  

Doho kaimu wohana  

Duduk di tengah  

Ngge’e ra mori la mada doho di hela fu’u jago di wombo kancale hala  

Kiri maimu ita doho kaso Busi ra kasisopu marada mina  

Neo ra kebapu marada wolo  

Sambeka… dodo ku… 

Kiri… maimu ita doho kaso
45

 

Nggahi dana terdapat makna simbol kiri yang artinya kiri dengan asumsi 

makna yang diasosiasikan dengan hal yang kita terima yaitu seperti pada penggunaan 

kiri! pada saat memberhentikan mobil yang memiliki makna berhenti. Kiri pada teks 

ini diasumsikan dengan berhenti lalu berjalan pelan-pelan atau berhati-hati dan 

memiliki makna selamat. kiri sebagai penanda sedangkan selamat sebagai petanda. 

Dan terdapat simbolik kaso yang artinya kasur dan jika di padukan dengan kata doho 

maka menunjukkan banyak yang datang atau tamu sekalian dan kata tersebut 

digunakan pada acara formal dalam bahasa daerah. Kaso sebagai penanda dan 

sekalian sebagai petanda. 

Busi kasisopu marada oi 

Nggahi dana pada bait ketiga dan baris kedua terdapat makna symbol marada 

oi yang artinya bagaikan air dengan makna yang di asosiasikan dengan kesejukan. 

Marada oi sebagai penanda dan kesejukan sebagai petanda dengan harapan dapat 

menyejukkan tamu yang datang atau sebaliknya.  

Miu ra ngamepu marada mina 

                                                           
45 Data dari dinas Kebudayaan dan pariwisata Dompu  
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Nggahi dana pada bait ketiga baris ketiga terdapat makna simbol marada 

mina yang artinya bagaikan minyak dengan makna yang di asosiasikan dengan 

melicinkan/melancarkan. Marada mina sebagai penanda dan selembut sebagai 

petanda dengan harapan dapat melancarkan kegiatan penyambutan berkenaan dengan 

penyambutan tamu. 

Neora kebapu marada wolo 

Nggahi dana pada bait ketiga baris keempat terdapat simbol marada Wolo 

yang artinya bagaikan kapas dengan makna yang diasosiasikan dengan meringankan. 

Marada wolo sebagai penanda dan meringankan sebagai petanda dengan harapan 

dapat meringankan pada saat prosesi penyambutan tamu dan sebaliknya.  

2. Nggahi Makka (Hentakan)  

Tas Rumae…  

Ake La mada doho dou Dompu  

Ma nggahi rawi pahu  

Pahu dei maiba rawi  

Rawi dei maiba pahu  

Pahu ma kasahana tangara  

Tas Rumae...  

Tas Rumae…
46

 

Dari data maka makna perbarisnya bermakna Tas Rumae…”(Gembira) tamu 

besar” Ake La mada doho dou Dompu “Inilah kami orang Dompu” Ma nggahi rawi 

pahu “Yang berbicara disertai perbuatan” Pahu dei maiba rawi “Bukti bukan 

prioritas dalam bekerja” Rawi dei maiba pahu “Bekerja menjadi prioritas bukti” 

Pahu ma kasahana tangara “Wajah yang mengsahkan nama” Tas Rumae... 

“(Gembira) tamu besar” Tas Rumae… “(Gembira) tamu besar” yaitu untuk 

menunjukan orang Dompu yang taat akan pekerjaan, tidak hanya ngomong saja tapi 

                                                           

46  Data dari dinas Kebudayaan dan pariwisata Dompu 
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perkataan yang disertai perbuatan dan penuh bukti. Mengajarkan tentang karakter 

yang perluh dicontoh. 

Tas rumae… 

Dalam data Makka terdapat simbol tas rumae yang memiliki dua arti yaitu tas 

Allah, dan tas Tamu besar, juga di artikan sebagai hentakan dengan nada tinggi 

sebagai wujud sambutan kegembiraan dan tidak bermakna dalam sebuah kata hanya 

dilihat dari segi konteks ujaran. tas rumae sebagai penanda dan tamu besar sebagai 

petanda dengan harapan dapat membuka penyambutan dengan penuh kegembiraan 

atau semangat. 

Ma nggahi rawi pahu  

Pahu dei maiba rawi 

Rawi dei maiba pahu   

Pahu ma ka sahana tangara
47

 

Dalam data makka terdapat kata pahu yang memiliki arti wajah/muka pada 

baris tiga sampai enam terdapat kesamaan kata pahu dan memiliki arti sesuai 

konteksnya pada baris ke tiga pahu yang memiliki arti bukti, pahu pada baris 

keempat memiliki arti yang diperbuat pada baris kelima artinya perbuatan. 

 

 

                                                           

47 Data dari dinas Kebudayaan dan pariwisata Dompu 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari uraian hasil penelitian dan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Eksistensi Nggahi Rawi Pahu dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan 

Hu’u Kabupaten Dompu, Nggahi rawi pahu merupakan pedoman dalam 

kehidupan yang mempunyai nilai-nilai luhur sebagai landasan yang 

dijadikan cerminan kehidupan bagi masyarakat Dompu. Nggahi rawi pahu 

adalah titipan para leluhur untuk gererasi kini dan akan datang. Di dalam 

nggahi rawi pahu terselip gagasan dan cita-cita mereka agar generasi kini 

dan akan datang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan 

akhlak dalam menata kehidupan baik individu maupun masyarakat.  

2. Memaknai Nggahi Rawi Pahu dalam kehidupan masyarakat Kecamatan 

Hu’u kabupaten Dompu, Makna ngahi rawi pahu (ucapan sesuai perbutan) 

menjunjung tinggi nilai keislaman yang menggatur dan menjujung tinggi 

pentingnya jujur, disiplin dan sikap tanggung jawab dalam kehidupan 

makhluk hidup bagi yang berpikir serta menjaga tutur kata yang sesuai 

dengan kenyataan agar dapat dipercaya oleh orang lain. Budaya Nggahi 

Rawi Pahu yang banyak mengandung nilai-nilai kebijaksanaan terhadap diri 

sendiri, yang dapat menciptakan keharmonisan baik dalam keluarga 

maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan.  

3. Pengaruh Nggahi rawi pahu dalam dinamika kehidupan masyarakat 

Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu  Pengaruh negatif perubahan zaman, 
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lunturnya nilai-nilai dan tradisi lama, mempengaruhi tingkah laku yang 

cenderung negatif, seperti kerusakan moral etika dan ara bertuturkata. Sifat 

manusia cenderung memilih pengarug yang positif, karena tidak ada 

seorangpun yang mau celaka atau menyimpang dari perintah Allah atau 

menyengsarakan dirinya. Namun tidak boleh dilupakan bahwa sifat manusia 

yang lemah, lalai dan pelupa, akan bisa melemahkan budaya nggahi rawi 

pahu. Ketika masyarakat merasakan kesulitan mencapai nilai yang hendak 

dicapai. Ketegangan yang paling berat dirasakan ialah harapan mencapai 

nilai lebih, sedang, nilai kesanggupaan. Oleh karena itu perlu diketahui 

pengaruh budaya nggahi rawi pahu mencakup banyak aspek kehidupan 

yang mencakup aspek pendidikan, nggahi rawi pahu terhadap agama, 

nggahi rawi pahu terhadap poitik, nggahi rawi pahu terhadap budaya. 

B. Implikasi Penelitian  

1. Nggahi rawi pahu nilai-nilai positif dan sebagai kearifan lokal nggahi rawi 

pahu dihidupkandalam kehidupan masyarakat Kecamatan Hu’u Kabupaten 

Dompu yang perlu di kembangkan dalam eksistensinya yang berkenaan 

dengan pentingnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap 

nilai-nilai falsafah nggahi rawi pahu dalam tatana sosial. Dan perlunya 

falsafah nggahi rawi pahu terus dihidupkan dalam diri masyarakat.  

2. Diharapkan kepada masyarakat Dompu umumnya dan lebih khusus 

masyarakat Kecamatan Hu’u untuk tetap mempertahankan budaya budaya 

yang berkembang di dalam masyarakat, termaksud budaya Nggahi Rawi 

Pahu yang banyak mengandung nilai-nilai yang dapat menciptakan 
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keharmonisan baik dalam keluarga maupun dalam hubungan sosial 

kemasyarakatan. 

3. Budaya nggahi Rawi Pahu  merupakan warisan dari tradisi nenek moyang 

jauh sebelum masa kerajaan, sehingga sangat dibutuhkan kepedulian 

pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan budaya, tokoh masyarakat, para 

pemuda dan para peneliti untuk terus menumbuh kembangkan adat dan 

tradisi budaya lokal termasuk Nggahi Rawi Pahu dengan memaparkan 

makna- makna atau nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam Nggahi 

Rawi Pahu ini.   
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