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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

  Alif  tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

  Ba B  Be ب

  Ta  T  Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

  Jim  J  Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kha  Ka dan ha خ

  Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

  Ra R  Er ر

 Zai Z Zet ز

  Sin S  Es س

 Syin Sy  es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 Za z zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain  ‘ apostrof terbalik‘  ع

  Gain G  Ge غ

  Fa F  Ef ف

  Qaf Q  Qi ق

  Kaf K  Ka ك

  Lam L  El ل

  Mim M  Em م

  Nun N  En ن

 Wau W  We و

  Ha H  Ha ه

 Hamzah   ‘ Apostrof ء

  Ya Y  Ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 

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

2. Vokal  

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

atau monoftong dan vokal rangkap (diftong).   

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A ا َ

 Kasrah i I ا َ
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 Dammah u U ا َ

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan yā’ ai a dan i ـىَْ 

 fathah dan wau au a dan u ـوَْ 

 

 Contoh:  

 kaifa : كَـي ـفَْ 

لَْ   haula : هَـو 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif ā a dan garis ...ْاَ

 Kasrah dan yā’ ī i dan garis ـى

 Damah dan wau  ū u dan garis ـو

 Contoh: 

 māta : مـاَتَْ

 ramā : رَمَـى

ـي ـلَْق   ِ  : qīla 
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تُْ  yamūtu : يَـمـوُ 

4. Tā’Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūt}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

فاَلْ  ضَةُْا لأطَ   rauḍah al-aṭfāl: رَو 

لةَُْا ي نةَُْال فاَض  ل مَد   : al-madīnah al-fāḍilah 

مَةـُاَْ ك  لـ ح   : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengansebuah tanda tasydīd(ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

َْ  rabbanā : رَبّــَنا

َْ ــنا  najjainā : نَـجّـيَ 

 al-ḥaqq : الَـ ـحَـقْ 

مَْ  nu“ima : نعُّـ ـ

 aduwwun‘ : عَـدوُْ 

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

ىَّ)  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ــــ ـ
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Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـل ـىْ 

ىْ   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘: :عَـرَبـ ـ

6. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oelh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-).  

Contoh: 

ـسُْاَْ لشَّـم   : al-syams (bukan asy-syamsu) 

زَلــَةُْ لـ ـ  al-zalzalah(bukan az-zalzalah) : الَزَّ

لـ ـفَـل سَـفةَُْاَْ  : al-falsafah 

ُْ لادَ  al-bilād : الَـ ـبــ ـ

7. Hamzah  

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

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

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

Contoh: 

نَْت ـأَ مُـرُو   : ta’murūna 

عُْ  ‘al-nau : الَــنَّـو 

ءْ   syai’un : شَـي 

تُْأ ـر  م  ُِ  : umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bial kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

FīZilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalālah(الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billāh ب الل dīnullāhْدينْالله

Adapun tā’ marbūt}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَة ْالله ْ ْف ىْرَح   hum fī raḥmatillah: هُم 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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



 

 
 

xv 
 

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

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

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

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

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

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

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

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

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

 

 

 

   

 

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤamīd 
Abū) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

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 A<li ‘Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
Nama : Wa Ode Riska Fauzia Ali 

NIM : 80200218010 

Judul : Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Tradisi Pedhole-
Dhole Masyarakat Wolio di Kecamatan Kokalukuna Baubau Buton 
Sulawesi Tenggara 

Penelitian ini membahas tentang latar belakang awal pembentukkan tradisi 
pedhole-dhole, pelaksanaan tradisi pedhole-dhole dan ragam nilai pendidikan Islam 
yang terkandung dalam tradisi pedhole-dhole masyarakat Wolio di Kecamatan 
Kokalukuna Baubau Buton Sulawesi Tenggara. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research, yaitu suatu penelitian 
yang menunjukkan data kualitatif, melalui studi lapangan penelitian dengan teknik 
observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif 
analitis. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa: 1) 
Tradisi pedhole-dhole  berawal dari kisah seorang anak Pendiri Kerajaan Wolio 
Buton Sipanjonga, yaitu Betoambari yang ketika itu memiliki suatu penyakit yang 
sulit disembuhkan dan tumbuh kembangnya tidak seperti anak-anak pada umumnya. 
Betombari diguling-gulingkan di hamparan minyak kelapa asli dilapisi daun pisang, 
yang diyakin dapat menyembuhkan penyakit yang diderita Betoambari. Setelah itu 
Betoambari tumbuh sehat seperti anak-anak pada umumnya. Dari situ, menjadi tradisi 
di Buton ini mana kala ada anak-anak yang sakit, kemudian diobati dengan mina-
mina (dalam bahasa Buton dikenal dengan sebutan mina lancau). 2) pelaksanaan 
tradisi pedhole-dhole masyarakat Wolio di Kecamatan Kokalukuna ini umumnya 
dilakukan untuk mengobati anak dari penyakit kulit, namun juga memiliki unsur 
penting lainnya salah satunya adalah untuk pengresmian nama. pelaksanaannya 
diawali dengan melakukan panimpa atau penyapuan asap dupa pada. Kemudian anak 
balita itu akan dituturangi atau ditelentangkan di atas periuk. Setelah itu anak yang 
telah di dhole-dhole akan disuapi telur dan ikan yang telah disediakan. Kemudian 
balita itu akan di dhole-dhole atau diguling-gulingkan kekanan dan ke kiri, di atas 
tikar yang dilapisi kain putih dan daun pisang yang sudah dibaluri dengan minyak 
kelapa. 3) Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi pedhole-dhole adalah 
nilai Ketuhanan, nila ibadah, nilai akhlak,  nilai jasmani, nilai sosial, nilai toleransi, 
dan nilai gotong-royong. 

Implikasi penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam 
khazanah pendidikan Islam dan menjadi masukan serta rujukan bagi penelitian 
selanjutnya. 
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Secara filosofis, nilai sangat terkait dengan masalah etika. Etika juga sering 

disebut sebagai filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral sebagai aspek 

kehidupan manusia. Sumber-sumber etika dan moral bisa merupakan hasil pemikiran, 

adat istiadat, atau tradisi, idiologi bahkan dari agama. Dalam konteks etika 

pendidikan dalam Islam, maka sumber etika dan nilai-nilai yang paling shahih adalah 

al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw. yang kemudian dikembangkan oleh hasil ijtihad 

para ulama. Nilai-nilai yang bersumber kepada adat-istiadat atau tradisi dan idiologi 

sangat rentan dan situasional, sebab keduanya adalah produk budaya manusia yang 

bersifat relatif, kadang-kadang bersifat lokal dan situasional. Sedangkan nilai-nilai 

Qur’ani, yaitu nilai yang bersumber kepada al-Qur’an adalah kuat, karena ajaran al-

Qur’an bersifat mutlak dan universal.1 

 Pendidikan Islam adalah sistem pengajaran yang berdasar pada ajaran agama 

Islam. Sumber  ajaran Islam adalah al-Qur’an dan al-Sunnah. Al-Qur’an merupakan 

sumber pendidikan Islam yang pertama, sebab memiliki nilai absolut yang diturunkan 

oleh Allah. Nilai dalam al-Qur’an bersifat abadi dan relevan dalam setiap zaman, 

sehingga pendidikan Islam yang ideal harus sepenuhnya mengacu pada nilai dasar 

dari al-Qur’an.2 Kemudian sumber pendidikan Islam yang kedua adalah al-Sunnah, 

yaitu mengikuti sunnah Rasul. 

                                                             
1Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’an dalam Sistem Pendidikan Islam 

(Cet II; Ciputat: PT Ciputat Press, 2005), h. 3. 

2Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2010), h. 35. 
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Al-Qur’an memandang bahwa pendidikan adalah suatu sarana yang sangat 

strategis namun ampuh dalam mengangkat harkat dan martabat manusia dari 

keterpurukkan yang pernah dijumpai pada abad jahiliyah. Maka dapat dipahami, 

dengan adanya pendidikan seseorang akan memiliki bekal untuk memasuki lapangan 

kerja, mendapatkan kesempatan serta peluang yang dapat menjanjikan masa depan, 

penuh percaya diri, dan tidak mudah diperalat. 

Al-Qur’an berisi tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terdiri dari tiga 

pilar utama, yaitu: Pertama; i’tiqadiyyah, yang berkaitan dengan nilai-nilai 

pendidikan keimanan atau aqidah, yang bertujuan untuk menata kepercayaan setiap 

individu, misalnya percaya kepada Allah, Malaikat, Kitab Allah, Rasul, Hari Kiamat 

dan Takdir. Kedua; khuluqiyyah, yang berkaitan dengan nilai pendidikan etika atau 

akhlak, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi 

diri dengan perilaku terpuji. Ketiga; ‘amaliyyah, yang berkaitan dengan nilai 

pendidikan ibadah, yang memuat hubungan antara manusia dengan Tuhannya, 

misalnya shalat, puasa, zakat, haji dan yang bertujuan untuk aktualisasi nilai-nilai 

‘ubudiyyah. 

Manusia sejak lahir dibekali oleh suatu janji pengabdian di sisi Allah yang 

wajib mengabdi kepada-Nya berdasarkan janji-janji yang telah diikrarkan di hadapan 

Allah swt. Semenjak masih di alam ruh, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-

‘Araf/7:172-173: 

ٓ أنَفسُِهِمۡ ألَسَۡتُ بِرَب كُِمۡۖۡ  وَإِذۡ أخََذَ  يَّتهَُمۡ وَأشَۡهَدهَمُۡ عَلىَ  رَبُّكَ مِنۢ بنَيِٓ ءَادمََ مِن ظُهُورِهِمۡ ذرُ ِ

فِلِينَ   ذاَ غَ  مَةِ إنَِّا كُنَّا عَنۡ هَ  ٓۚٓ أنَ تقَوُلوُاْ يوَۡمَ ٱلۡقِيَ  أوَۡ تقَوُلوُٓاْ إنَِّمَآ  ١٧٢قاَلوُاْ بَلىَ  شَهِدۡناَ

نۢ بعَۡدِهِمۡۖۡ أفَتَهُۡلِكُناَ بمَِا فعََلَ ٱلۡمُبۡطِلوُنَ  أشَۡرَكَ  يَّةٗ م ِ  ١٧٣ ءَاباَؤُٓناَ مِن قبَۡلُ وَكُنَّا ذرُ ِ
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Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) 
anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap 
roh mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu ?” Mereka 
menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi. (Kami melakukan yang 
demikian itu) agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya 
ketika itu Kami lengah terhadap ini”. Atau agar kamu tidak mengatakan, 
“Sesungguhnya Nenek Moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak 
dahulu, sedang kami adalah keturunan yang (datang) setelah mereka. Maka 
apakah Engkau membinasakan kami setelah perbuatan orang-orang (dahulu) 
yang sesat ?.3 

Melihat dari penjelasan ayat di atas, hakikatnya bahwa manusia diciptakan 

hanya untuk menyembah kepada Allah dengan memiliki tiga nilai di atas, yakni 

i’tiqadiyyah (nilai pendidikan keimanan), khuluqiyyah (nilai pendidikan etika dan 

akhlak), dan ‘amaliyyah (nilai pendidikan ibadah).  

 Pendidikan Islam berhadapan dengan manusia yang mempunyai potensi 

berupa fitrah beragama yang dibawahnya sejak lahir, namun disisi lain, pendidikan 

Islam juga berhadapan dengan manusia yang mempunyai niat untuk melupakan 

ikatan janji tersebut dalam kehidupan sosial, yang pada akhirnya membawa manusia 

kepada jalan yang tidak sesuai dengan fitrahnya. 

Secara sosiologis tiap manusia dalam hidupnya senantiasa memiliki 

kebudayaan. Artinya, konsep tentang kebudayaan hanya ada pada kelompok-

kelompok pergaulan hidup individu dalam masyarakat. Setiap manusia hidup dalam 

masyarakat yang memiliki kebudayaan, karena kebudayaan itu merupakan sarana 

manusia dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam suatu 

kebudayaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma sosial yang 

                                                             
3Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011), h. 

174. 
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merupakan faktor pendorong bagi manusia untuk bertingkah laku dan mencapai 

kepuasan tertentu dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap manusia di 

mana ia hidup dan berkembang memiliki kultur atau budaya yang khas dan unik, 

namun di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma sosial suatu budaya. 

Nilai dan norma senantiasa saling berkaitan satu sama lainnya, walaupun keduanya 

dapat dibedakan. Di mana nilai di sini dapat dikatakan sebagai ukuran sikap dan 

perasaan sesorang atau kelompok yang berhubungan dengan keadaan baik buruk, 

benar atau salah dan suka tidak sukanya pada suatu objek baik material maupun 

nonmaterial. Sementara norma di sini merupakan ketentuan-ketentuan masyarakat 

yang mengandung sanksi atau hukuman-hukuman yang dijatuhkan apabila terjadi 

pelanggaran.  

Setiap bangsa dan suku bangsa pasti memiliki agama sebagai kepercayaan 

yang mempengaruhi manusia sebagai individu, juga sebagai pegangan hidup. Di 

samping agama, kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh kebudayaan. Kebudayaan 

menjadi identitas dari bangsa dan suku bangsa. Suku tersebut memelihara dan 

melestarikan budaya yang ada dalam masyarakat, baik secara kompleks maupun 

sederhana. Ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan lainnya saling berkaitan 

hingga menjadi suatu sistem, dan sistem itu kemudian menjadi pedoman dari konsep-

konsep yang ideal dalam kebudayaan, memberi pendorong yang kuat terhadap arah 

kehidupan warga masyarakat. 

Awal mula dari sebuah tradisi adalah ritual-ritual individu kemudian 

disepakati oleh beberapa kalangan dan akhirnya diaplikasikan secara bersama-sama 

dan bahkan tidak sedikit tradisi-tradisi itu berakhir menjadi sebuah ajaran yang jika 
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ditinggalkan akan mendatangkan bahaya. Tradisi dan kebudayaan sebagai hasil dari 

cipta, karya dan rasa manusia. Ketika tradisi dan budaya terakomodasi dalam suatu 

agama akhirnya ajaran agama muncul sebagai hal yang mendarah daging dalam suatu 

komunitas masyarakat. Adapun seperti halnya pada kalangan masyarakat Wolio di 

Kecamatan Kokalukuna terdapat berbagai ritual yang sudah menjadi tradisi yang 

sangat melekat. Salah satunya adalah tradisi pedhole-dhole (imunisasi tradisional). 

Pedhole-dhole suatu ritual penangkal segala macam bala serta penyakit yang diyakini 

oleh masyarakat sebagai imunisasi tradisional dan mujarab untuk daya tahan tubuh 

anak.  

Kehidupan beragama masyarakat Wolio di Kecamatan Kokalukuna secara 

umum tergolong biasa-biasa saja. Dan ketaatan masyarakat Wolio juga tergolong 

biasa-biasa saja. Artinya ada sebagian yang taat dengan tradisi ritual yang ada di 

Buton dan sebagian lagi masyarakat tidak melakukan tradisi ritual adat Buton. 

Dengan demikian masyarakat tersebut dikategorikan masyarakat yang menjalankan 

ajaran agama, namun tetap melaksanakan tradisi ritual adat yang ada di Buton.  

Masyarakat Wolio di Kecamatan Kokalukuna memiliki sistem kekerabatan 

yang tinggi menyebabkan setiap kegiatan sosial dan agama dilakukan secara gotong 

royong dan tolong menolong. Mengenai yang dilakukannya, benar atau salah tidak 

menjadi sorotan, orientasinya adalah keamanan dan ketentraman hidup masyarakat. 

Perbuatan benar dan salah tergantung dari baik buruknya tujuan dari perbuatan yang 

dilakukan. Begitu juga dengan adanya tradisi pedhole-dhole atau biasa disebut 

dengan imunisasi tradisional untuk bayi dan balita, namun tidak mengharuskan untuk 

dilakukan yang mana tradisi ini diadakan bagi orang-orang yang ingin saja, bagi 

orang-orang yang mempercayai efek dari kegiatan tradisi tersebut, bahwa dengan 
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melakukan prosesi ritual pedhole-dhole, anak akan terhindar dari segalam macam 

penyakit. 

`Berdasarkan pada buku yang dikutip dari Mudjur Muif, bahwa ada sebagian 

masyarakat yang menganggap tradisi pedhole-dholea ini adalah peninggalan budaya 

Hindu, sehingga tidak semua orang Buton melakukannya.4 Sebab, masa Kerajaan 

Buton saat itu berawal dari abad ke-14 sampai abad ke-16,  dengan Raja pertama 

yaitu Raja Putri Wa Kaa Kaa, dilanjutkan putrinya yaitu Putri Raja Bulawambona 

dari tiongkok, sehingga pengaruh Hindu kental pada masa itu, serta sedikit Budha dan 

Islam. 

Pada buku lain kutipan Mudjur Muif menyebutkan, bahwa awal 

pembentukkan adat istiadat budaya Buton, sebagaimana diketahui bahwa Kerajaan 

Buton sejak abad XIII telah memulai debut sejarahnya sebagai salah satu Kerajaan di 

Nusantara dan memiliki sistem hukum ketatanegaraan yang religius, adat 

istiadat/budaya peradaban yang luhur dan agama dalam Ketuhanan yang hakiki. Adat 

istiadat masyarakat Wolio adalah pedoman kehidupan dari tuntunan Allah swt., dari 

al-Qur’an yang maha hidup, memiliki nilai yang sangat sulit ditemukan padanannya 

di muka bumi ini, salah satunya termaksud adat istiadat pedhole-dhole.5 

Tradisi pedhole-dhole marupakan tradisi kebudayaan tertua di Buton, masih 

zaman Kerajaan sejak itu. Menurut wawancara saya dengan orang tua yang 

mengetahui sejarah masa dulu, beliau adalah tokoh adat sekalikugus Lakina Agama 

Bapak Kariu, beliau mengatakan: 

Pada zaman Kerajaan di Buton ketika itu, ajaran agama Islam belum kental saat 
itu. Maka tradisi-tadisi di Buton khususnya tradisi pedhole-dhole ini hadir dari 

                                                             
4Mudjur Muif Ahmad Mudjiriddin, Adat Istiadat Kesultanan Buton Berbasis Kitabullah, 

Ijma, dan Qiyas Ulama Haqiqat (Bogor: Yayasan Jabbal Qubais, 2009), h. 40 

5Mudjur Muif Ahmad Mudjriddin, Adat Istiadat Kesultanan Buton Berbasis Kitabullah, Ijma, 

dan Qiyas Ulama Haqiqat, h. 41. 



7 
 

zaman pendiri Wolio Buton, yaitu Sipanjonga yang konon katanya berasala dari 
Kerajaan Majapahit, sehinggapemerintahan di Buton saat itu dipengaruhi oleh 
oleh ajaran Hindu dan Budha. Maka tradisi tersebut hadir di tengah-tengah 
masyarakat Wolio ketika Buton masi bercorakkan agama Hindu-Budha.6 

Dari pernyataan beliau  peneliti simpulkan, bahwa tradisi pedhole-dhole ini 

hadir di tengah-tengah masyarakat Wolio yang ada di Pulau Buton yang pada saat itu 

penduduk atau masyarakat belum begitu kuat agama Islamnya, dan ada yang 

beranggapan bahwa tradisi tersebut peninggalan dari agama Hindu-Budha, sehingga 

menjadi sebuah pertanyaan di sini, apakah tradisi pedhole-dhole ini merupakan tradisi 

masyarakat Wolio berdasarkan ajaran atau didikan Islam ataukah bukan. 

Merujuk  pada latar belakang di atas, penulis tertarik mencoba menuangkan 

dalam suatu penelitian guna mengetahui awal terbentuknya tradisi pedhole-dhole 

masyarakat Wolio, pelaksanaan tradisi pedhole-dhole masyarakat Wolio dan 

terkhusus untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam 

tradisi pedhole-dhole yang telah mentradisi dikalangan masyarakat Wolio khususnya 

di Kecamatan Kokalukuna. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil 

judul tesis “Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam Tradisi Pedhole-

dhole Masyarakat Wolio di Kec. Kokalukuna Baubau Buton Sulawesi Tenggara.” 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian pada tesis ini adalah 

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi pedhole-dhole masyarakat 

Wolio di Kecamatan Kokalukuna Baubau Buton Sulawesi Tenggara. 

                                                             
6La Ode Kariu, Tokoh Agama Kesultanan Buton, Wawancara, pada tanggal 10 Desember 

2019 di Baubau. 
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2. Deskripsi Fokus 

Sebelum masuk pada penjelasan secara rinci tentang makna nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam tradisi pedhole-dhole, yang dilaksanakan di Kecamatan 

Kokalukuna Baubau Buton, terlebih dahulu diuraikan makna daripada nilai-nilai 

pendidikan Islam. 

Secara etimologi kata nilai berasal dari bahasa Inggris, yakni “value”. Kata ini 

telah diartikan oleh para ahli dengan bermacam-macam pengertian, yang antara 

pengertian satu dengan lainnya saling berbeda. Hal tersebut disebabkan nilai sangat 

erat kaitannya dengan pengertian dan aktivitas manusia yang sangat kompleks dan 

sulit ditentukan batasannya. 

Nilai tidak membahas atau mempersoalkan tentang keadaan manusia, akan 

tetapi menjelaskan tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak. Tindakan 

manusia ditentukan oleh suatu norma yang menempatkan manusia pada ruang sudut 

yang mengharuskan manusia bertindak susila. Dengan kata lain, berarti nilai berada 

dalam kesadaran moral otonom individu, oleh karena itu pada dirinya terdapat kata 

hati yang dapat menggerakkan tubuh untuk melakukan sesuatu yang baik dan 

bermanfaat bagi manusia dan alam. 

Merujuk pada pendapat Sidi Ghazali dalam Chabib Thaha yang 

mengungkapkan bahwa “nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai 

bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang 

menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak 

dikehendaki.7  

                                                             
7Chabib Thaha, Capita Selekta Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 61. 
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Merujuk dari pengertian di atas, maka nilai dapat berarti sesuatu yang bersifat 

objektif dan tetap, sesuatu yang menerangkan tentang baik, buruk, indah atau tidak 

indahnya sesuatu yang terlebih dahulu telah diketahui. 

Secara epistimologi makna pendidikan Islam diletakkan pada dasar-dasar 

ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya. Dasar-dasar pembentukan dan 

pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan utama tentu saja adalah al-Qur’an 

dan Sunnah. Kata Islam pada pendidikan Islam tidak saja dipahami sebatas ciri khas, 

karena kata ini memiliki implikasi sangat luas pada seluruh aspek yang menyangkut 

tentang pendidikan Islam, sehingga melahirkan pribadi-pribadi Islami yang mampu 

mengemban misi yang diberikan oleh Allah swt. sebagai khalifah dan ‘abid.8 Dengan 

demikian maka pendidikan Islam dapat diartikan sebagai konsep yang menyeluruh 

yang berkaitan dengan persoalah pendidikan, baik dalam kegiatan berfikir (filsafat), 

kelembagaan, maupun studi tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam. 

Nilai pendidikan Islam melahirkan sebuah konsep pendidikan Islam yang 

bernilai Islami. Dalam konteks ini nilai-nilai pendidikan Islam menjadi pembeda dari 

model pendidikan lain. Nilai-nilai pendidikan meliputi tiga dimensi atau aspek 

kehidupan, yaitu dimensi spiritual, dimensi budaya, dan dimensi kecerdasan 

(intelektual). Hakikatnya bahwa ketiga dimensi tersebut harus dibina dan 

dikembangkan melalui pendidikan.9 

Bertolak dari dasar utama pendidikan Islam, maka setiap aspek pendidikan 

Islam mengandung beberapa unsur pokok yang mengarah kepada pemahaman dan 

pengamalan doktrin Islam secara menyeluruh. Pokok-pokok utama yang harus 

                                                             
8Ismail SM, dkk, Paradigma Pendidikan Islam  (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2001), h. 131. 

9Nasri Kurnialoh, “Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Serat Sastra Ghending”, 

Kebudayaan Islam, vol. 13, no.1 (Januari-Juni 2015), h. 101-102. 
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diperhatikan oleh pendidikan Islam mencangkup nilai akidah, nilai ibadah dan nilai 

akhlak. 

Pedhole-dhole adalah salah satu tradisi tua yang diwariskan secara turun 

temurun oleh masyarakat Wolio, yang mana masyarakat menyebutnya sebagai 

imunisasi kampung (imunisasi tradisional). Menurut kepercayaan masyarakat Wolio, 

ritual pedhole-dhole diyakini dapat menjauhkan seorang balita dari berbagai macam 

penyakit. Karena itulah, pedhole-dhole kerap disebut imunisasi ala Buton. Dan tradisi 

yang tidak melibatkan pihak medis ini, hingga kini masih terus dilestarikan 

masyarakat Wolio yang ada dipenjuru Indonesia. 

Proses pelaksanaanya, disiapkan peralatan upacara. Imunisasi ala non medis 

ini menggunakan bahan-bahan khas Buton yang beraneka ragam. Mulai dari ikan 

bakar mobara, doko-doko ubi/beras, telur rebus, pisang rebus, ubi jalar rebus, beras 

santan kelapa yang diolah menjadi minyak. Sementara medianya menggunakan tikar, 

kain putih, baskom, tempat pembakaran dupa dan daun pisang.  

Tradisi pedhole-dholea ini, pesertanya bocah yang umur beberapa bulan 

sampai maximal 7 tahun. Dalam prosesi ini, sang bocah diletakkan di atas daun 

pisang yang diberi minyak kelapa. Anak sengaja digulingkan agar seluruh tubuhnya 

berbalur minyak. Warga percaya, minyak kelapa dapat menjaga kesehatan si anak. 

Semua peralatan diritual ini, telah terlebih dahulu dibacakan doa. Ini untuk 

memberikan keselamatan kepada anak. Ritual adat pedhole-dhole biasanya dilakukan 

oleh beberapa orang, antara lain oleh orang tua yang sudah sejak lama mengetahu tata 

cara pelaksanaan tradisi tersebut, atau yang biasa disebut dengan Bhisa. Ada juga 

seorang juru masak khusus yang kedua orang tuanya masih hidup dan seorang tukang 

ambil kayu yang kedua orang tuanya juga masih hidup.  
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Waktu pelaksanaan ritual ini tidak menentu. Kapan saja dan di mana saja, 

tradisi ini bisa dilaksanakan, tergantung kesiapan dari pihak orangtua anak tersebut. 

Biasanya dalam sekali pelaksanaan ritual ini, diikuti puluhan bahkan ratusan anak 

balita. Tempat pelaksanaannya bisa di rumah salah satu anak balita yang akan di 

dhole-dhole, ataupun ditempat umum lainnya.  

Nilai pendidikan Islam dalam tradisi ini harus berlandaskan pada al-Qur’an 

dan Hadis. Nilai pendidikan spiritual, jasmani dan rohani tertanam dalam tradisi 

pedhole-dhole ini. Dari aspek pendidikan jasmani dalam tradisi ini dilakukan adalah 

untuk menghindarkan anak dari segala macam penyakit, sehingga anak memiliki daya 

tahan tubuh yang kuat dan sehat tanpa penyakit. Sementara dari aspek pendidikan 

rohani, tradisi pedhole-dhole tetap memegang teguh agama dalam Ketuhanan yang 

Haqq, dan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah saw.10 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. 
Nilai pendidikan Islam dalam 

tradisi pedhole-dholea 

a. Nilai keimanan (Ketuhanan) 

b. Nilai ibadah 

c. Nilai akhlak 

d. Nilai pendidikan jasmani 

e. Nilai sosial 

f. Nilai toleransi 

g. Nilai gotong-royong 

 
Pelaksanaan tradisi pedhole-

dhole 

1) Tradisi pedhole-dholea merupakan tradisi 

imunisasi kampung bagi masyarakat 

Buton.  

2) Prosesi pedhole-dholea ini pesertanya 

bocah yang umur beberapa bulan sampai 

maximal 7 tahun.  

3) Pelaksanaan tradisi ini tidak menentu. 

                                                             
10Mudjur Muif Ahmad Mudjriddin, Adat Istiadat Kesultanan Buton Berbasis Kitabullah, 

Ijma, dan Qiyas Ulama Haqiqat, h. 23. 
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Kapan saja dan di mana saja, tradisi ini 

bisa dilaksanakan, tergantung kesiapan 

dari pihak orangtua anak tersebut. Tempat 

pelaksanaannya bisa di rumah salah satu 

anak balita yang akan di dhole-dhole, 

ataupun ditempat umum lainnya. 

4) Dalam pelaksanaannya, sang bayi atau 

anak tersebut dibaringkan di atas ramuan 

minyak kelapa dengan kerak sari patinya, 

dengan berbagai macam ramuan pelengkap 

lainnya. Dan yang mengatur pelaksanaan 

tradisi tersebut biasanya oleh orang tua 

yang sudah lebih tau tentang tradisi ini 

atau biasa disebut Bhisa. 

5) Manfaat dari tradisi ini menurut beberapa 

masyarakat Buton adalah untuk terhindar 

dari segala macam penyakit.  

 

C. Rumusan Masalah  

Terkait latar belakang masalah di atas, menghasilkan rumusan masalah:  

1. Bagaimana latar belakang awal pembentukkan ritual adat pedhole-dhole 

masyarakat Wolio di Baubau Buton Sulawesi Tenggara? 

2. Bagaimana pelaksanaan tradisi pedhole-dhole masyarakat Wolio di Kecamatan 

Kokalukuna Baubau Buton Sulawesi Tenggara? 

3. Bagaimana ragam nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi 

pedhole-dhole masyarakat Wolio di Kecamatan Kokalukuna Baubau Buton 

Sulawesi Tenggara? 

 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
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Beberapa karya tulis yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Astia, sebuah karya tulis ilmiah (Tesis) dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan 

Islam yang Terkandung dalam Tradisi Ritual Ma’ata’a di Kelurahan Gonda 

Kecamatan Sorawolio”.11 Kesimpulan daripada penelitian ini adalah ritual 

ma’ata’a merupakan pesta adat masyarakat suku Ciacia Laporo Baubau, 

Sulawesi Tenggara. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur 

kepada Sang Khalik serta memohon rezeki kepada Tuhan untuk dijauhkan dari 

segala musibah. Adapun dalam ritual tersebut terkandung nilai-nilai pendidikan 

Islam yaitu nilai ketuhanan, nilai mental dan moral, nilai etos kerja, nilai 

toleransi dan nilai gotong royong. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahun nilai-nilai apa saja yang terkandung 

dalam tradisi ritual ma’ata’a oleh masyarakat kota Baubau, yang berlandaskan 

pendidikan Islam. Sementara pada penelitian peneliti akan membahas tentang 

nilai pendidikan Islam dalam tradisi pedhole-dholea, dengan lokasi yang sama. 

2. Muhammad Idrus Sere, sebuah tesis yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan 

Islam yang terkandung dalam Pesta Adat Ritual Pidoano Kuri bagi Masyarakat 

Wabula”.12 Kesimpulan dari penelitian bahwa ritual pidoano kuri bagi 

masyarakat wabula sebagai rasa syukur atas keberhasilan mereka telah 

melaksanakan panen. Adapun makna yang terkandung dalam tradisi tersebut 

yaitu makna intelektual, spiritual serta hakekat keberadaan manusia. 

                                                             
11Astia, “Nilai-nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Tradisi Ritual Ma’ata’a di 

Kelurahan Gonda Kecamatan Sorawolio”, Tesis. (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2018). 

12Muhammad Idrus Sere, “Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam Pesta Adat 

Ritual Pidoano Kuri bagi Masyarakat Wabula”, Tesis. (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2005). 
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3. Rasyid dalam tesisnya “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi 

Mappatamma di Kabupaten Polman Sulawesi Barat”, menjelaskan bahwa 

dalam tradisi mappatamma bagi masyarakat Polewali Mandar mempunyai arti 

yang sakral yang sarat nilai-nilai relegius dan mampu menanamkan nilai-nilai 

keIslaman bagi generasi muda.13 

4. Jumrianah, sebuah tesis yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam 

Tradisi Mappanre Temme’ (KHATAM AL-QUR’AN) Pada Masyarakat Bugis 

di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Baru”. Tradisi ini merupakan sebuah 

tradisi masyarakat muslim setelah tamat mengaji, hadir setelah dibentuknya 

Parewa Syara’ yang berperan penting dalam pendidikan Qur’an anak-anak dan 

dewasa. Kesimpulan dari pada nilai-nilai pendidikan Islam yamg terkandung 

dalam tradisi ini, yakni pertama nilai pendidikan iman, kedua nilai pendidikan 

akhlak, ketiga nilai pendidikan intelektual, keempat nilai pendidikan fisik, 

kelima nilai pendidikan psikis, dan keenam nilai pendidikan sosial yang 

didalamnya meliputi gotong-royong, tolong menolong, solidaritas dan 

komunikatif.14 

5. Karya ilmiah tentang tradisi, tesis karya H. Zainuddin yang berjudul “Nilai-

Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Haroa Masyarakat Buton (Studi Kasus 

pada Masyarakat Kota Baubau)”, menjelaskan dalam pelaksanaan adat haroa 

terkandung nilai-nilai pendidikan Islam, nilai-nilai aqidah, pendidikan akhlak, 

dan pendidikan ibadah. Selain itu terdapat pula pemberian motivasi dengan 

                                                             
13Rasyid, “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Mappatamma di Kabupaten Polman 

Sulawesi Barat” Tesis. (Makassar: Fak Dirasa Ilmiyah, 2008), h. xii. 

14Jumrianah, “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Mappanre Temme’ (Khatam al-

Qur’an) Pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Baru” Tesis. (Makassar: PPs 

UIN Alauddin, 2015). 
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berbagai sifat yang terpuji seperti keikhlasan, kesabaran, serta disiplin dan 

amanah.15 

6. Abdul Basir, sebuah artikel jurnal kependidikan dengan judul “Nilai Pendidikan 

Islam dalam Budaya Tenongan Nyadran Suran Di Dusun Giyanti Wonosobo”. 

Budaya ini merupakan upacara warga Jawa tengah yang menjadi rutinitas 

sebagian besar masyarakat setiap tahun pada bulan dan hari yang telah 

ditentukan. Jadi, Upacara ini merupakan penghormatan kepada leluhur dan bisa 

juga menjadi bentuk syukuran massal. Dalam konteks Jawa, nilai sosial tradisi 

nyadran dikaitkan dengan upaya mempertahankan ingatan agar tidak lupa asal-

usulnya. 

Dalam kehidupan kemasyarakatan tradisi nyadran telah menggariskan prinsip-

prinsip tradisi lokal dan ajaran Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain rasa 

ukhuwah, kasih sayang, tolong menolong, amar ma’ruf nahi munkar dan 

kesamaan bahwa setiap manusia pasti akan kembali kepada sang Khaliq.16 

7. Habriani, dalam artikel yang dimuat di jurnal dengan judul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam Dalam Tradisi Mappanretasi Di Desa Wiritasi Kelurahan 

Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu”. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa nilainilai pendidikan Islam dalam tradisi 

Mappanretasi di desa Writasi secara umum memang benar ada, hal ini dapat 

dilihat dari pengertian Mappanretasi dan proses pelaksanan tardisi 

Mappanretasi seperti ritual Mappammulagau Mappanretasi, Maddemme Berre, 

                                                             
15Zainuddin MZ, “Niali-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Haroa Masyarakat Buton (Studi 

Kasus pada Masyarakat Kota Bau-Bau)” Tesis. (Makassar: PPs. UIN Alauddin, 2009). 

16Abdul Basir, “Nilai Pendidikan Islam dalam Budaya Tenongan Nyadran Suran Di Dusun 

Giyanti Wonosobo”, Jurnal Kependidikan al-Qalam IX. No 1 (2013). h. 69. 
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Mallibu Wanuwa, Prosesi Adat di Panggung Adat di mana kesemuanya tersebut 

mengandung unsur-unsur pendidikan Islam. Melalui tradisi ini membuktikan 

pula, bahwasanya pendidikan khususnya pendidikan Islam tidak mutlak 

diperoleh melalui lembaga formal saja namun bisa juga dari bentuk-bentuk 

yang menyimpan makna bagi kehidupan orang banyak sebagaimana yang 

dilakukan masyarakat desa Wiritasi. 

Demikian dalam penelitian ini, yang membedakan penelitian ini dengan 

artikel di atas adalah pada lokasi, namun ada beberapa dari artikel di atas yang 

berlokasi sama dengan penelitian saya yaitu tesis Astia, Idrus Sere dan Zainuddin. 

Kemudian perbedaan dari bahasan yang diteliti, maksudnya adalah tradisinya yang 

berbeda. Persamaan selain pada lokasi yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini 

dan penelitian sebelumnya di atas sama-sama memfokuskan penelitiannya pada nilai-

nilai pendikakan Islam yang terkandung dalam sebuah tradisi.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok dan sub masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan, yakni: 

a. Untuk mengetahui latar belakang awal pembentukkan ritual adat pedhole-dhole 

masyarakat Wolio di Baubau Buton Sulawesi Tenggara 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi pedhole-dhole masyarakat Wolio di 

Kecamatan Kokalukuna Baubau Buton Sulawesi Tenggara. 

c. Untuk mengetahui ragam nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi 

pedhole-dhole masyarakat Wolio di Kecamatan Kokalukuna Baubau Buton 

Sulawesi Tenggara. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu karya ilmiah yang memiliki simpul 

integras antara kehidupan dengan social budaya masyarakat Wolio yang ada di 

Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau. 

2) Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mengeksplor budaya lokal dan 

harus diwariskan secara turun-temurun. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman dan kontrubusi 

pengetahuan tentang bagaimana tradisi pedhole-dhole itu, serta untuk 

mengetahui kandungan nilai pendidikan Islam dalam tradisi tersebut. 

2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab segala problem dan 

permasalahan seputar tradisi pedhole-dhole agar tidak terjadi kesalah pahaman. 

3) Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai tradisi 

pedhole-dhole sebagai identitas atau jati diri masyarakat Wolio di Baubau 

Buton Sulawesi Tenggara. 
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 BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Hakikat Nilai 

1. Definisi Nilai 

Menurut ensiklopedia Indonesia, dinyatakan bahwa pembicaraan tentang nilai 

dalam filsafat sering dihubungkan dengan kebaikan. “Value” berasal dari kata 

“valere” yang berarti bernilai atau berharga, yaitu kualitas sesuatu yang membuatnya 

didambakan atau diidamkan orang. Dengan ungkapan lain apabila sesuatu itu 

dipandang baik, dirasakan bermanfaat untuk dimiliki, bermanfaat untuk dikerjakan 

atau bermanfaat untuk dicapai seseorang, maka akan menjadi idaman orang. Jadi 

sesuatu itu bernilai. Menurut Poedjiadi dalam buku Muhammad Ilyas Ismail, 

mengatakan bahwa biasanya nilai berada dalam bidang etika atau estetika.1 

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi 

kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. 

Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi manusia.2 Kita 

katakan bahwa nilai itu tidak ada untuk diri sendiri, setidak-tidaknya di dunia ini, ia 

membutuhkan pengemban untuk berada. Oleh karena itu, nilai nampak pada kita 

seolah-olah hanya merupakan kualitas dari pengemban nilai ini. Contohnya, 

keindahan dari sebuah lukisan, kebagusan dari sepotong pakaian dan lain-lain, kita 

akan mengamati bahwa kualitas penilaian berbeda dengan kualitas yang lain. 

Adapun pengertian nilai menurut pendapat beberapa para ahli antara lain: 

                                                             
1Muhammad Ilyas Ismail, Pendidikan Karakter Suatu Pendekatan Nilai (Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h. 90-91.  

2W.J.S Purwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 677. 
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a. Menurut Luis D. Katssof dalam Syamsul Maarif mengartikan nilai sebagai berikut: 

Pertama, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi 

kita dapat mengalami dan memahami secara langsung kualitas yang terdapat 

dalam objek itu. Dengan demikian, nilai tidak semata-mata subjektif, melainkan 

ada tolak ukur yang pasti terletak pada esensi objek itu. Kedua, nilai sebagai objek 

dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada dalam kenyataan maupun 

pikiran. Ketiga, nilai sebagai hasil dari pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh 

situasi kehidupan.3 

b. Menurut Milton Rekeach dan James Bank dalam Una Kartawisastra, nilai adalah 

suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan 

dalam mana seseorang bertindak dan menghindari suatu tindakan, atau memiliki 

dan dipercayai.4 

Segala sesuatu dianggap bernilai jika taraf penghayatan seseorang itu telah 

sampai pada taraf kebermaknaannya nilai tersebut pada dirinya. Sehingga sesuatu 

bernilai bagi seseorang belum tentu bernilai bagi orang lain, karena nilai itu sangat 

penting dalam kehidupan ini, seta terdapat suatu hubungan yang penting antara 

subjek dengan objek dalam kehidupan ini.5 

Nilai sebagai daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan 

pengabsahan pada tindakan seseorang. Nilai mempunyai dua segi intelektual dan 

emosional. Kombinasi kedua dimensi tersebut menentukan sesuatu nilai beserta 

fungsinya dalam kehidupan. Dan juga keberadaan nilai-nilai tidak perlu sama bagi 

                                                             
3Syamsul Maarif, Revitalisasi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 114. 

4H. Una Kartawisastra, Strategi Klarifikasi Nilai (Jakarta: P3G Depdikbud, 1980) h, 1. 

5Mansur Isna, Diskursus Pendidikan Islam (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), h. 98. 
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seluruh masyarakat. Dalam masyarakat terdapat kelompok yang berbeda atas dasar 

sosio-ekonomis, politik, agama, dan etnis masing-masing mempunyai sistem nilai 

yang berbeda. Nilai-nilai ditanamkan pada anak didik dalam suatu proses sosialisasi 

melalui sumber-sumber yang berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dengan dua 

pandangan tentang nilai. Yang pertama bahwa nilai merupakan ukuran tinggi dari 

perilaku manusia dan dijunjung tinggi oleh sekelompok masyarakat serta digunakan 

sebagai pedoman dalam sikap dan bertingkah laku. Pandangan kedua bahwa nilai 

merupakan hal yang tergantung pada penangkapan dan perasaan orang yang menjadi 

subyek terhadap sesuatu atau fenomena tertentu. Di sini nilai merupakan tujuan atau 

kehendak manusia yang ditata menurut tingkatannya. 

2. Ragam Nilai 

Nilai memiliki ragam pengklasifikasian terhadap nilai tersebut, yang terbagi 

menjadi beberapa, di antaranya: 

a. Dilihat dari segi komponen utama dalam agama Islam sekaligus nilai tertinggi dari 

ajaran agama Islam, para ulama Islam membagi nilai menjadi tiga bagian, yaitu:  

1) Nilai Keimanan (Aqidah) 

2) Nilai Ibadah (Syari’ah) 

3) Nilai Akhlak 

b. Kemudian nilai dilihat dari sumbernya, maka nilai terbagi menjadi dua, yaitu: 

1) Nilai yang bersumber dari Allah swt. yang disebut “Nilai Illahiyyah”. 

2) Nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia itu sendiri yang 

disebut dengan “Nilai Insaniyyah”.6 

                                                             
6Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 250. 
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c. Kemudian didalam analisis teori nilai dibedakan lagi menjadi dua jenis nilai 

pendidikan, yaitu: 

1) Nilai instrumental, yaitu nilai yang dianggap baik, karena bernilai untuk 

sesuatu yang lain. 

2) Nilai instrinsik ialah nilai yang dianggap baik, bukan untuk sesuatu yang lain 

melainkan didalam dan didirinya sendiri.7 

Sehubungan dengan ragam nilai tersebut, Max Scheller dalam Atmadi  

Setiyaningsih, menyajikan hierarki nilai-nilai dalam empat tingkatan sebagai berikut: 

a. Nilai-nilai kenikmatan, dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai 

mengenakkan, yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak. 

b. Nilai-nilai kehidupan,  dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang paling penting 

bagi kehidupan , misalnya kesehatan dan kesejahteraan umum. 

c. Nilai-nilai kejiwaan, dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama 

sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungannya, misalnya 

keindahan dan kebenaran. 

d. Nilai-nilai kerohanian. Nilai yang tertinggi pada tingkatan ini adalah Allah. 

3. Pendekatan dan Strategi Nilai 

Berbagai nilai yang sudah ada tersebut perlu dan penting untuk dapat 

dikembangkan semaksimal mungkin. Munculnya nilai dikarenakan adanya dorongan 

dari dalam diri manusia, diantaranya adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan 

fisik untuk kelangsungan hidupnya, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa 

                                                             
7Mohammad Nur Syam, Pendididkan Filsafat dan Dasar Filsafat Pendidikan (Surabaya: 

Usaha Nasional, 2013), h. 132. 
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cinta kasih, kebutuhan akan penghargaan dan dikenal orang lain, kebutuhan akan 

pengetahuan dan pemahaman, kebutuhan akan keindahan dan aktualisasi diri.8 

Adapun dorongan-dorongan yang paling utama untuk menekankan 

pelaksanaan pendidikan nilai antara lain karena dialami adanya pergeseran dan 

perubahan-perubahan sistem-sistem nilai maupun nilai-nilai sendiri oleh masyarakat 

yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai ketegangan, gangguan, dan dapat 

kehilangan keseimbangan atau konflik-konflik, permusuhan dan kecurigaan. 

Dorongan-dorongan itu lahir karena manusia ingin hidup secara wajar. 

Sehingga munculah norma-norma yang disebut nilai yang selanjutnya menjadi 

pedoman dan tolak ukur dalam bertindak, bersikap dan berfikir. Oleh karena itu 

diperlukan strategi yang efektif dan efisien. Strategi adalah penataan potensi dan 

sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil yang dirancangkan.9 

Masa depan pendidikan Islam haruslah pendidikan Islami, yakni pendidikan 

yang dijiwai oleh nilai-nilai akidah dan moral al-Qur’an. Karena nilai moral yang 

terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul memiliki sifat yang unggul kompetitif 

secara universal terhadap nilai moral yang sekarang ini diterapkan secara universal. 

Untuk membentuk pribadi yang memiliki nilai/moral yang baik maka perlu 

adanya suatu pendekatan penanaman nilai yaitu suatu pendekatan yang memberi 

penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. 

Pendekatan penanaman nilai ini memiliki dua tujuan, yaitu pertama 

diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh peserta didik, kedua berubahnya nilai-nilai 

                                                             
8Mansur Isna, Diskursus Pendidikan Islam, h. 97. 

9Noeng Muhadjir, ‘Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial: Suatu Teori Pendidikan’, 

Yogyakarta: Reka Sarasih, 1987. 
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peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan mengarahkan 

pada perubahan yang lebih baik. 

B. Konsep Pendidikan Islam 

1. Definisi Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam sebagai salah satu jenis pendidikan yang di dalam proses 

pelaksanaannya diilhami atau dijiwai oleh ajaran Islam. Pendidikan Islam berarti 

pendidikan yang diciptakan, dilaksanakan dan ditujukkan untuk umat Islam. Namun, 

untuk mengetahui apa sesungguhnya pendidikan Islam itu, maka kita tidak bisa lepas 

dari definisi pendidikan itu secara umum. 

Oleh sebab itu, sebelum melangkah pada definisi pendidikan Islam 

sesungguhnya, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan definisi pendidikan 

pada umumnya menurut pendapat para ahli. 

Term pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yakni paedagogic yang tersusun 

dari du kata, paes dan ago. Paes berarti anak, dan ago berarti aku membimbing. 

Dengan demikian, secara etimologis pendidikan selalu dikaitkan dengan kegiatan 

bimbingan terutama kepada anak, karena anak merupakan objek objek didikan. 

Selanjutnya dari bahasa Inggris, pendidikan disebut education dan dalam bahasa Arab 

ditemukan penyebutannya dalam 3 kata, yakni at-Tarbiyyah, at-Ta’lim, dan at-Ta’dib 

yang mana secara etimologis memiliki makna yang bisa berarti bimbingan dan 

pengarahan.10 

                                                             
10Fahmi Room, Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pendidikan Islam Solusi 

Mengantisipasi Krisis Spiritual di Era Globasasi (Cet. III; Makassar: YAPMA Makassar, 2010), h. 35. 
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Selanjutnya  untuk memperjelas makna dari term pendidikan, para pakar 

pendidikan memberikan pandangan tersendiri tentang pendidikan itu sendiri, antara 

lain: 

Menurut Hasan Langgulung, pendidikan diterjemahkan sebagai usaha 

memasukan ilmu pengetahuan dari orang yang dianggap memiliki ilmu  kepada orang 

yang belum memiliki ilmu agar dia berilmu.11 

Menurut Ahamad Tafsir dalam Uci Sanusi, mengemukakan konsep 

pendidikan yang lebih luas, bahwa pendidikan itu merupakan pengembangan pribadi 

manusia dalam semua aspeknya, yaitu antara pendidikan oleh diri sendiri, pendidikan 

oleh lingkungan, dan pendidikan oleh orang lain dalam hal ini guru. Seluruh aspek 

mencakup jasmani, akal, dan hati.12 

Menurut Lawrence A. Cremin, pendidikan adalah sebuah upaya yang cermat, 

sistematis, berkesinambungan untuk melahirkan, menularkan dan memperoleh 

pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan serta perasaan dalam kegiatan pembelajaran 

yang dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung, sengaja maupun tidak 

disengaja. 

Menurut Godfrey Thompson yang dikutip ole Muhammad Anwar, pendidikan 

merupakan pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-

perubahan yang tetap didalam tingkah lakunya, pikiran dan sikapnya. Sedangkan 

menurut Freeman Butt pendidikan merupakan suatu proses penyesuaian diri secara 

                                                             
11Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan 

(Jakarta: Pustaka al-Hasan, 1986), h. 4. 

12Uci Sanusi dan Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2018). h, 2. 
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timbal balik (memberi dan menerima pengetahuan), dengan penyesuaian diri 

membawa pada perubahan diri manusia.13 

Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) 

pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

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

masyarakat, bangsa dan negara.14 

Dari berbagai gambaran definisi di atas, pendidikan dapat dirumuskan sebagai 

usaha yang terencana dan tersusun dari suatu generasi yang dianggap telah dewasa 

dan mampu untuk mentransformasikan ilmu pengetahuannya, nilai-nilai dan budaya 

masyarakatnya kepada para generasi yang dianggap belum mampu. Usaha ini 

dimaksudkan agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya dan mampu 

mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Atau dalam bahasa lain, 

berdasarkan pandangan dari para pakar pendidikan di atas, pendidikan merupakan 

suatu proses belajar dan penyesuaian individu secara terus-menerus terhadap nilai 

budaya dan cita-cita masyarakat yang mencakup aspek kehidupan untuk 

mempersipkan diri mereka agar mampu mengatasi segala macam tantangan. 

Untuk memperoleh pengertian yang memadai tentang pendidikan Islam, maka 

terlebih dahulu dikemukakan tentang pengertian term “Islam” sebagaimana yang 

telah dipahami. Menurut Harun Nasution dalam Mulyono Damopolii, Islam 

                                                             
13Muhammad Anwar, Filsafat Pendidikan (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 

24-25. 

14PR Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp- 

(diakses tanggal 22 Juli 2019). 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-
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merupakan agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat 

melalui perantara Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul. Lebih lanjut Nasution 

menjelaskan bahwa Islam pada hakikatnya tidak hanya membawa ajaran-ajaran dari 

satu segi saja, namun Islam membawa ajaran-ajaran dari berbagai segi kehidupan 

manusia, dan sumber ajarannya di ambil dari aspek al-Qur’an dan al-Sunnah.15 

Dalam konteks Islam, istilah pendidikan mengacu pada makna dan asal kata 

yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan Islam. 

Maka pada konsep ini, perlu dikaji hakikat pendidikan Islam dengan pengkajian 

istilah umum dan digunakan para ahli pendidikan Islam.16 

1) Yusuf al-Qardawi dalam kutipan Soleha, pendidikan Islam adalah pendidikan 

manusia seutuhnya, yaitu mencangkup akal dan hatinya, rohani dan 

jasmaninya, serta akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam 

menyiapkan manusia untuk hidup. Dan pendidikan Islam menyiapkan manusia 

untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatan, manis 

dan pahitnya.17  

2) Omar Muhammad Al-Touny al-Syaebani dalam Muzayyin Arifin, pendidikan 

Islam sebagai suatu usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan 

pribadinya, kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan alam sekitarnya 

melalui proses kependidikan yang dilandasi dengan nilai-nilai islami.18 

                                                             
15Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMIM Pencetak Muslim Modern (Cet. I; Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2011), h. 5. 

16Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Yogyakarta:  Ar-

Ruzz Media, 2012), h. 29. 

17Soleha & Rada, Ilmu Pendidikan Islam (Cet 1; Bandung: Shiddiq Press, 2011), h.2. 

18Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Edisi Revisi (Cet. VI; Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2014), h. 15. 
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3) Ahmad D. Marimba, memberikan pengertian sebagai berikut: 

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-

hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian muslim menurut 

ukuran-ukuran Islam.19  

 Kemudian Abdurrahman  an Nahlawy dalam Muh Khamdan, menyebutkan 

bahwa setidaknya ada 3 hal yang menjadi konsep pendidikan Islam, yaitu at- 

Tarbiyah, at-Ta’lim, dan at-Ta’dib.20 

a) Istilah at-Tarbiyah berasalah dari kata raba-yarbu yang berarti tumbuhan dan 

berkembang. Makna tersebut sesuai dengan term dalam al-Qur’an untuk 

menggambarkan adanya proses pertumbuhan, perkembangan kekuatan fisik, akal, 

dan akhlaq. Seperti penjelasan dalam QS al- Syu’ara/26: 18: 

نَۡعُمََُقاَلََ كََألَمََۡنرَُب ِّكََفِّيناََوَلِّيدٗاَوَلبَِّثۡتََفِّيناََمِّ نِّينَََرِّ  ١٨ََسِّ
Terjemahnya:  

Firaun menjawab “Bukankah kami telah mengasuhmu diantara (keluarga) kami, 
waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa 
tahun dari umurmu.”21 

b) Lafal at-Ta’lim banyak sekali disebut dalam al-Qur’an, salah satu di antaranya Q.S 

al-Baqarah/2: 31-32: 

َعَرَضَهُمَۡعَلىَََٱلۡۡسَۡمَاءََٓءَادمََََوَعَلَّمََ َٱلَۡكُلَّهَاَثمَُّ
ٓ َهَ ََٓ بَِّفَقاَلََأنََ َئِّكَةَِّمَلَ  َإِّنَكُنتمَُۡونِّيَبِّأسَۡمَاءِّٓ ؤُلََٓءِّ

قِّينََ دِّ َمَاَعَََقاَلوُا ٣١ََصَ  لۡمََلنَآََإِّلََّ نكَََلَََعِّ سُبۡحَ 
 َٓ يمََُلِّيمَُٱلۡعََكََأنَتَََإِّنََّلَّمۡتنَاَ  ٣٢ََٱلۡحَكِّ

Terjemahnya: 

                                                             
19Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Cet. IV; Bandung: PT al-Ma’rif, 

1980), h. 91. 

20Muh Khamdan & Haidan, Pendidikan Islam Berbasis Keadilan; Pendekatan Fungsi Etis 

Agama (Cet. II; Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012), h. 24. 

21Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011) h. 

368. 
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Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: 
“Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-
orang yang benar”. Mereka menjawab “Maha suci Engkau, tidak ada yang kami 
ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya 
Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.22 

Ayat di atas menjelaskan tentang proses terjadinya pengajaran yang dilakukan 

Allah kepada manusia (Adam dan Hawa), sekaligus menunjukkan bahwa manusia 

dan makhluk lainnya memiliki kelebihan. Hanya saja manusia dengan makhluk lain 

(seperti binatang) tidak diberi potensi berpikir berupa akal seperti manusia.23 

c) At-Ta’dib. Term ini sama sekali tidak terdapat dalam al-Qur’an, bisa jadi karena 

sudah termuat dalam kandungan arti lafal at Ta’lim dan tarbiyah. At-Ta’dib 

berasal dari bahasa Arab yakni Adab  yang berarti masalah kebaikan moral. 

Dengan kata lain, bahwa esensi dari term at-Ta’dib ini adalah perbaikan moral 

atau pendidikan yang bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia 

secara menyeluruh dan berimbang, sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. 

Berangkat dari penjelas di atas, maka makna pendidikan Islam  seutuhnya 

dibangun dari kombinasi pengertian term pendidikan dan Islam secara sinergis. 

Pendidikan Islam adalah sistem pengajaran yang berdasarkan pada ajaran agama 

Islam, yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah. Jelasnya, pendidikan Islam 

merupakan usaha sadar secara sistematis yang mendorong terjadinya proses belajar 

dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai dan cita-

cita masyarakat berdasarkan tuntutan nilai-nilai Islam. 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam 

                                                             
22Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 7. 

23Muh Khamdan & Haidan, Pendidikan Islam Berbasis Keadilan; Pendekatan Fungsi Etis 

Agama, h. 26. 
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Penjelasan kali ini akan membahas mengenai dasar pendidikan Islam dan 

tujuan pendidikan Islam.  

a. Dasar Pendidikan Islam  

1) Dasar Teologis Pendidikan Islam 

a) Al-Qur’an 

Dasar-dasar pendidikan Islam terlatak pada ajaran Islam dan seluruh 

perangkat kebudayaannya. Dalam konteks ini, dasar yang menjadi acuan pendidikan 

Islam hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat 

menghantarkan peserta didik ke arah pencapaian pendidikan. Oleh karena itu, dasar-

dasar dan pembentukan serta pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan 

utama adalah merujuk pada al-Qur’an dan al-Sunnah (hadis Rasulullah).24 Sepserti 

yang dijelaskan dalam QS al-Shura/42: 52: 

لِّكََ َٓإِّليَۡكََرُوحٗاَم ََِّوَكَذَ  َمَاَكُنتََأوَۡحَيۡناَ ناَۚ يَمَََتََنَۡأمَۡرِّ بَُاَدۡرِّ تَ  نَُوَلََََٱلۡكِّ يمَ  نَٱلِّۡۡ كِّ هََُوَلَ  جَعَلۡنَ 

ناََۚوَإِّنَّكََلتََََۦنوُرٗاَنَّهۡدِّيَبِّهَِّ باَدِّ نَۡعِّ طَٖيَٓإِّلََهۡدَِّمَنَنَّشَاءَُٓمِّ رَ  َصِّ ٥٢ََسۡتقَِّيمَٖمَ ى 

Terjemahnya: 

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ruh (al-Qur’an) 
dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah al-
Kitab (al- Qur’an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami 
menjadikan al- Quran itu cahaya, dengan itu Kami memberi petunjuk siapa 
yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya 
engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan yang lurus.25 

Dengan merujuk pada ayat di atas, jelaslah bahwa al-Qur’an diwahyukan 

untuk mejadi pedoman dalam segala aktivitas hidup termaksud pendidikan. al-Qur’an 

merupakan dasar utama dalam pendidikan Islam dan kedua adalah as-Sunnah. Kedua-

                                                             
24Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis Teoritis dan Prektis (Cet. I; 

Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 34. 

25Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 490. 
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duanya adalah sumber bagi seluruh kegiatan-kegiatan hidup manusia dan menjadi 

pedoman dalam seluruh aspek kehidupan manusia. 

Adapun dasar dalam arti sumber, menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu 

mempunyai sumber pengambilan. Pendidikan Islam adalah sebagian aktivitas orang-

orang Islam yang diambil dari berbagai sumber. Dengan demikian yang menjadi 

sumber materi pendidikan itu adalah syariat Islam. Yang mana syariat Islam itu 

sendiri bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah dan kemudian menjadi sumber 

pengambilan materi pendidikan Islam. 

Dasar pendidikan Islam selanjutnya adalah bersumber dari nilai sosial 

kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan al-

Sunnah dengan prinsip mendatangkan manfaat dan menjauhkan kemudharatan bagi 

manusia. Pada dasar ini, pendidikan Islam dapat diletakkan di dalam kerangka 

sosiologis, selain menjadi sarana transmisi pewarisan kekayaan sosial budaya yang 

positif bagi kehidupan manusia.26  

b) Sunnah 

Al-Qur’an disampaikan oleh Rasulullah saw. kepada umat manusia dengan 

penuh amanat. Tidak sedikitpun ditambah atau dikurangi. Selanjutnya, manusialah 

hendaknya yang berusaha memahaminya, menerimanya dan kemudian 

mengamalkannya. Seringkali manusia menemui kesulitan dalam memahaminya, dan 

ini dialami oleh para sahabat sebagai generasi pertama penerima al-Qur’an. Sebab 

mereka meminta penjelasan kepada Rasulullah saw. yang memang diberi otoritas 

                                                             
26Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan 

Milenium III (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 9. 
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untuk itu. Allah swt. menyatakan otoritas dimaksud dalam firman Allah QS al-

Nahl/16:44: 

كۡرََلِّتَُ َوَأنَزَلۡنآََإِّليَۡكََٱلذ ِّ برُِِّۗ َوَٱلز  تِّ لبيَ َِّبِّٱلۡبيَ ِّنَ  َمَاَنَُنََلِّ مَۡوَلعََلََّنَّاسِّ لََإِّليَۡهِّ  ٤٤هُمَۡيتَفَكََّرُونَََز ِّ

Terjemahnya: 

(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan 
kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan 
pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya 
mereka memikirkan.27 

Penjelasan ayat di atas, disebut al-Sunnah yang secara bahasa al-Thariqoh 

yang artinya jalan, adapun hubungannya denga al-Qur’an adalah sebagai penjelasan. 

Dengan adanya Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’an, maka dalam 

pendidikan apa yang telah dijelaskan Rasulullah baik berupa perkataan perbuatan 

maupun taqrir akan menjadi sumber dasar dalam pendidikan baik sebagai sistem 

pendidikan maupun metodologi pendidikan Islam yang harus dijalani. 

c) Ra’yu 

Manusia dalam bermasyarakat selalu mengalami perubahan, baik pola-pola 

tingkah laku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan 

dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang dan sebagainya.28 

Pendidikan sebagai lembaga sosial akan turut mengalami perubahan sosial 

dengan perubahan yang terjadi dimasyarakat. Kita tahu perubahan-perubahan yang 

pada zaman sekarang atau mungkin sepuluh tahun yang akan datang mestinya tidak 

dijumpai pada masa Rasulullah saw., tetapi memerlukan jawaban untuk kepentingan 

pendidikan di masa sekarang. Untuk itu diperlukan ijtihad dari pendidik muslim. 

                                                             
27Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 490. 

28Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 67. 
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Ijtihad pada dasarnya merupakan usaha sungguh-sungguh orang muslim untuk 

selalu berperilaku berdasarkan ajaran Islam. Untuk itu manakala tidak ditemukan 

petunjuk yang jelas dari al-Qur’an ataupun al-Sunnah tentang suatu perilaku, orang 

muslim akan mengerahkan segenap kaemampuannya dengan prinsip-prinsip al-

Qur’an dan al-Sunnah. 

2) Dasar Ideal Pendidikan Islam 

Dasar ideal pendidikan Islam terdiri dari al-Qur’an, Hadis, kata-kata sahabat. 

Ijtihad, kebiasaan masyarakat, serta hasil pemikiran para intelektual muslim. Al-

Qur’an adalah Kalam Allah swt., yang diturunkan kepada Muhammad saw. dalam 

bahasa Arab yang terang guna menjelaskan jalan hidup yang bermaslahat bagi umat 

manusia di dunia dan di akhirat.  

3) Dasar Operasional Pendidikan Islam 

Dasar-dasar operasional pendidikan Islam yang terbentuk sebagai aktualisasi 

dari dasar ideal, menurut Hasan Langgulung ada enam macam, yaitu dasar historis, 

dasar sosial, dasar ekonomi, dasar politik, dasar psikologis, dan dasar fisiologis.29 

Dasar historis adalah pengalaman masa lalu berupa peraturan dan budaya 

masyarakat sebagai mata rantai yang berkelanjutan dari cita-cita dan praktik 

pendidikan Islam. Dasar sosial adalah dasar yang memberikan kerangka budaya di 

mana pendidikan berkembang. Dasar ekonomi merupakan pemberian perspektif 

terhadap potensi manusia berupa materi dan persiapan-persiapan yang mengatur 

sumber-sumbernya yang bertanggung jawab terhadap anggaran pembelajaannya. 

Dasar politik sebagai dasar yang memberikan bingkai dan ideologi dasar yang 

                                                             
29Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1998), h. 12. 
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digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dasar 

psikologis adalah dasar yang memberikan informasi tentang watak peserta didik, guru 

dalam proses pendidikan. Dan terakhir adalah dasar fisiologis yang merupakan dasar 

yang memberikan kemampuan memilih yang terbaik, sistem dan mengontrol dalam 

menentukan yang terbaik untuk dilakukan. 

4) Dasar Konstitusional Pendidikan Islam 

Dasar konstitusional adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

bersumber dari Undang-Undang tertinggi yaitu UUD 1945. Dasar pertama terdapat 

pada pancasila. Dari sila pertama pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa 

mengandung pengertian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau beragama. 

Dan untuk mewujudkan kehidupan beragama, berarti diperlukan pendidikan Agama. 

Kemudian bunyi UUD 1945 dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2 yang 

berbunyi: 

a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b) Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama 

masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayannya itu.30 

Dari bunyi UUD tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa warga negara 

Indonesia harus mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau 

beragama. Dan negara melindungi kebebasan warganya untuk memeluk agama yang 

diyakini dan melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama tersebut. 

b. Tujuan Pendidikan Islam 

Berbicara tentang tujuan pendidikan Islam, sudah pasti berkaitan dengan 

tujuan penciptaan manusia dan eksistensinya di dunia ini. Ibn Maskawaih pada 

                                                             
30Ahmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), h. 46. 
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rujukan buku Muh Room, menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya tersusun atas 

dua unsur jasad (materi) dan non jasad (non materi) yang menyebabkan ia hidup 

(hayat). Bila manusia memperoleh didikan yang baik, maka mental dan jiwa yang 

baik akan ia dapatkan agar menjadi pribadi yang sempurna. Kesempurnaan yang 

dimaksud adalah kebajikan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan tidak tunduk pada 

hawa nafsu serta keberanian dan keadilah, dan itulah yang dicari oleh manusia.31 

Terkait pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan 

Islam mengandung makna tentang perubahan yang diingini dan diusahakan oleh 

manusia untuk menjadikan dirinya manusia yang sempurna (insan kamil) dengan 

ilmu dan pengetahuan yang dicarinya dalam proses pendidikan. Pendidikan Islam 

dengan makna tujuan yang sebenarnya tidak terlepas dari fungsinya, yakni perannya 

dalam memanusiakan manusia yang dituntut oleh ajaran Islam. 

Pendidikan Islam sebagai suatu aktivitas memerlukan adanya rumusan tujuan 

yang ingi dicapai dalam pelaksanaan dan kegiatannya. Tujuan tersebut biasanya telah 

tergambar dalam pengertian pendidikan Islam itu sendiri. Namun oleh beberapa ahli 

telah merumuskan tujuan pendidikan Islam secara tersendiri, seperti: 

1) Menurut Abdurrahman Shaleh dalam Education Theory, a Quranic Outlook, 

dalam kutipan Ahmad Suryadi, terdapat empat yang menjadi tujuan inti yang 

diisyaratkan dalam al-Qur’an: 

a) Tujuan pendidikan jasmani (Ahdaf Jismiyyah), adalah mempersiapkan manusia 

sebagai pengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini, melalui keterampilan 

fisik. 

                                                             
31Fahmi Room, Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pendidikan Islam: Solusi 

Mengantisipasi Krisis Spiritual di Era Globasasi, h. 49. 
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b) Tujuan pendidikan ruhani (Ahdaf Ruhaniyyah), adalah meningkatkan jiwa 

kesetiannya kepada Allah semata. Selain itu juga, berkelakuan sesuai moralitas 

ajaran Islam yang diteladankan oleh Nabi Muhamaad saw. berdasarkan cita-cita 

ideal dalam Islam. 

c) Tujuan pendidikan alkal (Ahdaf ‘Aqliyyah). Berhubungan dengan pengarahan 

menggunakan pikiran untuk menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya. 

d) Tujuan pendidikan sosial (Ahdaf ‘Ijtima’iyyah), adalah membentuk kepribadian 

utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Artinya bagaiamana menjalin 

hubungan sosial dengan masyarakat majemuk.32 

2) Menurut konsep al-Attas bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk 

menghasilkan manusia yang baik. Term baik yang dimaksud di sini adalah 

meliputi hal-hal yang spiritual, material, rohani dan jasmani. 

3) Menurut As-Syaibany dalam Haidar, mengemukakan tujuan pendidikan Islam 

adalah sebagai persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat.33 

4) Menurut ‘Atiyah al-Abrasyi yang dikutip oleh Hasan Langgulung dalam 

kajiannya tentang tujuan umum pendidikan islam sebagai berikut: 

a) Pembentukan akhlak mulia. 

b) Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. 

c) Persiapan untuk mencari rezeki, dan memelihara segi kemanfaatannya. 

d) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar serta mencapai keingintahuan yang 

ingin ia ketahui sehingga memungkinkan dia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri. 

                                                             
32Rudi Ahmad Suryadi, Rekrontuksi Pendidikan Islam Sebuah Penafsiran Qurani (Cet. I; 

Bandung: Nuansa Cendekia, 2017), h 168. 

33Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat (Cet. I; Jakarta: Kencana 

Pramedia Group, 2014), h. 16. 
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e) Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal, dan pertukangan.34 

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat para ahli di atas, tujuan 

pendidikan Islam yang merujuk pada pengertian pendidikan Islam itu sendiri yaitu 

untuk membentuk kepribadian muslim menurut aturan-aturan dan hukum-hukum 

agama Islam serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu dalam kehidupannya, yang 

mana ajaran-ajaran itu kiranya dapat dijadikan sebagai petunjuk jalan yang benar 

menuju kehidupan untuk menjadi insan kamil. 

Walaupun pendapat-pendapat tersebut telah mengambarkan tujuan pendidikan 

Islam secara jelas, tetapi kalau dilihat dari segi tujuan pendidikan Islam terutama 

dalam usaha untuk mencapai tujuan akhir (ideal) pendidikan Islam, maka jalan untuk 

mencapai hal itu, kita perlu melihat tujuan-tujuan sebagai berikut: 

1) Tujuan Instruksional atau Tujuan Pengajaran  

Tujuan instruksional pendidikan Islam dijelaskan adalah tujuan yang ingin 

dicapai dalam setiap jenjang pendidikan, sehingga dengan demikian akan berbeda 

rumus tujuan yang ingin dicapai dalam setiap jenjang pendidikan. 

2) Tujuan Operasional 

Tujuan operasional adalah tujuan yang diharapkan akan dicapai dalam rangka 

operasional pendidikan Islam, dalam hubungan ini akan diarahkan kepada tiga 

bidang, yaitu: 

a) Bidang kognitif, yakni memperbanyak jumlah kualitas ilmu pengetahuan yang 

diberikan pada seseorang dengan tujuan bahwa semakin berkualitas ilmu yang 

dimiliki seseorang, maka semakin terbentuk kepribadiannya. 

                                                             
34Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologis dan Pendidikan, h. 

61-62. 
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b) Bidang psikomotorik, yakni pendidikan diarahkan kepada aspek motorik, segala 

gerak-gerik, tingkah laku seseorang sesuai dengan tuntunan Islam. 

c) Bidang afektf, yakni di mana pendidikan diarahkan pada pembentukan sikap 

mental, cara berfikir, buah pikiran kesemuanya ini sesuai dengan tuntunan Islam. 

3) Tujuan Ideal Pendidikan Islam 

Tujuan ideal pendidikan Islam ini adalah identik dan sejalan dengan tujuan 

hidup manusia. Tentang tujuan hidup manusia telah dijelaskan oleh Allah swt. dalam 

QS. Ali-Imran/3:102: 

َتقُاَتِّهَِّ ََحَقَّ ينََءَامَنوُا َٱتَّقوُا َٱللََّّ أٓيَ هَاَٱلَّذِّ َلَََتََۦَوََيَ  َإِّلََّ سۡلِّمُونََمُوتنَُّ Oَََوَأنَتمَُم 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar takwa 
kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 
beragama Islam.35 

Berdasarkan ayat di atas, menggambarkan tentang tujuan hidup manusia, maka 

untuk mencapai realisasi kehidupannya, maka manusia senantiasa dituntut untuk 

bertakwa dan mengabdi kepada Sang Khalik yang telah menciptakannya.  

Dengan tercapainya tujuan pendidikan tersebut, terutama tujuan ideal 

pendidikan Islam, berarti bahwa tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan telah 

tercapai. Dan ketiga jenis tujuan pendidikan itu adalah suatu mata rantai yang saling 

bersambung. Dan di antaranya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi, 

maksudnya bahwa tujuan pengajaran akan mempengaruhi tujuan operasioanl dan 

tujuan operasional akan memberikan corak kepada tujuan ideal pendidikan. Dengan 

demikian tergambarlah secara keseluruhan mengenai pendidikan Islam terutama 

mengenai dasar dan tujuannya. 

                                                             
35Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 64. 
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3. Faktor-faktor Determinan Pendidikan Islam 

Sebelum mengarah pada bahasan tentang faktor-faktor determinan pendidikan 

Islam, pertama akan dibahas dulu mengenai tempat atau wadah berlangsungnya 

pendidikan Islam tersebut. Pendidikan Islam sama halnya dengan pendidikan umum 

lainnya, jika berbicara tentang suatu tempat berlangsungnya pendidikan itu, maka 

pada garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu: 

a. Pendidikan dalam Rumah Tangga 

Tempat pendidikan yang utama adalah dalam lingkup rumah tangga. Dalam 

pelaksanaan pendidikan di rumah, maka tanggung jawab sepenuhnya adalah orang 

tua (Ibu dan Bapak). Maka jelas anak mendapatkan didikan yang pertama adalah dari 

Ibu dan Bapaknya sebelum anak tersebut melangkah ke lapangan pendidikan formal. 

Dalam rumah tangga Ayah dan Ibu adalah pendidik yang pertama dan utama juga 

secara  kodrat merekalah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan 

tersebut. Dan tak seorang pun dari Ayah dan Ibu yang bolos dari tanggung jawba itu, 

dan merupakan salah satu amanah yang dibebankan kepada orang tua. 

Dalam rumah tangga mulai ditanamkan pendidikan agama, seperti sopan 

santun, budi bahasa, penghormatan, ibadah, akhlak, dan sebagainya. Dan disinilah 

tanggung jawab orang tua yang paling besar, terutama Ibu sebagai orang tua yang 

paling dekat dengn anak. Disamping memberikan pengajaran serta kebiasaan kepada 

anak-anak, dalam rumah tangga juga merupakan benteng pertahanan bagi masuknya 

pengaruh-pengaruh buruk yang bertujuan untuk merusak kesucian diri anak, sehingga 

ia dapat terpelihara dari pengaruh-pengaruh negatif tersebut yang akan membawa 

malapetaka baginya dan kelangsungan hdiupnya.  
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b. Pendidikan di Sekolah 

Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam 

keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. 

Oleh karena itu anak dikirimkan ke sekolah-sekolah formal. Sekolah merupakan 

sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju 

suatu masyarakat semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi 

muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. 

Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka 

diserahkan kepadanya. Karena itu sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga 

terhadap pendidikan, di antaranya sebagai berikut: 

1) Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta 

menanamkan budi pekerti yang baik. 

2) Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang 

sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. 

3) Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti 

membaca, menulis, berhitung, menggambar serta ilmu-ilmu lain sifatnya 

mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. 

4) Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar 

atau salah, dan sebagainya. 

Waktu anak di sekolah itu terbatas, maka keluarga juga hendaknya jangan 

menyerahkan tanggung jawab itu sepenuhnya kepada sekolah. Namun juga apa yang 

diperoleh di sekolah harus dibiasakan di dalam keluarga, sebab keluarga merupakan 

tempat yang lebih baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan. 

c. Pendidikan dalam Masyarakat 
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Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan di luar 

lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, 

telah dimulai beberapa waktu ketika anak-anak telah lepas dari asuhan keluarga dan 

berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh 

pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Corak dan ragam pendidikan yang dialami 

seseorang dalam masyarakat banyak sekali, ini meliputi segala bidang, baik 

pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian-pengertian 

(pengetahuan), sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. 

Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga sisi, yaitu : 

1) Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. 

2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok sosial di masyarakat. 

3) Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang (by 

design). 

Agmad D. Marimba, mengatakan bahwa: 

Pendidikan tersebut dapat membantu usaha-usaha pendidikan dalam bidang 

pembiasaan dan pemberian ilmu-ilmu pengetahuan dan kesusilaan. Perkumpulan 

yang berasaskan agama Islam akan membantu pula dalam pembentukan keagamaan 

para pemimpin dari setiap badan ini, memikul tanggung jawab mengenai 

pembentukan-pembentukan tersebut.36 

Oleh sebab itu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan adalah 

semua lapisan masyarakat, maka dituntut untuk menciptakan suasana yang sesuai 

dengan fitrah kehidupan seseorang anak serta sedapat mungkin menerima dan 

memelihara apa-apa yang telah diperoleh anak dalam pendidikan di rumah tangga dan 

                                                             
36Ahmad D, Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, h. 65. 



41 
 

sekolah. Hal ini digambarkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam sebuah hadisnya 

yang berbunyi sebagai berikut: 

َقَُنََثََدََّحََ َلََنََثََدََّحَََدَ يَ عَِّسَََنَُبَ َةَُبََيَ تََا َمَُنََثََدََّحََحَوَََثَُيَ ا َاللََّنََثََدََّحَََحَِّمَ رََُنَُبَ َدَُمََّهََا َنَِّعَََع َافَِّنَََنَ عَََثَُيَ ا

َِّبَِّالنَََّنَ عَََرََمََعََُنَِّابَ  َلَ وَ ئَُسَ مَََمَ كَُل َكََُوَََاعَِّرَََمَ كَُل ََكَُلَََ))َأَََالََقَََهَُن َأََ-َمََلََّسََوَََهَِّيَ لََعَََىَاللَُلََّصََ-َي 

َىَالنََّلََىَعََذَِّالَََّرَُيَ مَِّالََۡفَََهَِّتَِّيََّعَِّرَََنَ عََ ىَلََعَََاع َرَََلَُجَُالرََّوَََهَِّتَِّيََّعَِّرَََنَ عَََلَ وَ ئَُسَ مَََوََهَُوَََاع َرَََاسِّ

َُأََرَ مََالَ وَََمَ هَُنَ عَََلَ وَ ئَُسَ مَََوََهَُوَََهَِّتَِّيَ بَََلَِّهَ أََ َمَ هَُنَ عَََة َلََوَ ئَُسَ مَََيََهَِّوَََهَِّدَِّلَِّوََاَوََهََلَِّعَ بَََتَِّيَ ىَبََلََعَََة َيََاعَِّرَََة

َمََلََعَََاع َرَََدَُبَ عََالَ وََ َنَ عَََلَ وَ ئَُسَ مَََمَ كَُل َكَُوَََاع َرَََمَ كَُل َكََُلَََأَََهَُنَ عَََلَ وَ ئَُسَ مَََوََهَُوَََهَِّدَِّي َِّسَََالَِّى

يََّتَِّهَِّ((َ)رواَالمسلم(37َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ   رََعَِّ

Artinya:  

Berkata kepada kami Kutaibah bin Saeed, Berkata kepada kami Laith dan 
Berkata kepada kami Muhammad bin Rumhi mengatakan kepada kami Laith 
Nafi dari Ibnu Umar bahwa berkata, bahwa Rasulullah saw. berasabda: 
(Dikatakan Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap 
rakyat yang dipimpinnya. Seorang raja memimpin rakyatnya dan akan ditanya 
tentang kepemimpinannya itu. Seorang suami memimpin keluarganya, dan 
akan ditanya kepemimpinannya itu. Seorang ibu memimpin rumah suaminya 
dan anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. 
Seorang budak mengelola harta majikannya dan akan ditanya tentang 
pengelolaanya. Ingatlah bahwa kalian semua memimpin dan akan ditanya 
pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya itu).” (HR. Muslim) 

Pendidikan Islam sebagai salah satu bentuk pendidikan yang bercorak Islam, 

tidak bisa lepas dari ketiga jenis pendidikan tersebut dan masing-masing lingkungan 

tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan serta mempunyai 

hubungan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga kerjasama yang 

terpadu antara ketiga lembaga pendidikan tersebut yang sangat perlu diwujudkan 

dalam usaha untuk mempertahankan dan membina kesucian yang dimiliki oleh anak 

sejak lahir. 

                                                             
37Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy al-Naisabiriy, Shahih Muslim Juzَ III 

(Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabiy), h. 1459. 
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Pendidikan Islam (demikian juga dengan pendidikan lainnya), sangat 

menggantungkan keberhasilannya terhadap lingkungan pendidikan tersebut. Apabila 

terjadi kerusakan pada ketiganya, maka dampak negatif yang ditimbulkan baik pada 

diri anak maupun pada masyarakat, hal ini sudah dapat dibayangkan. Oleh sebab itu, 

penulis mengungkap faktor-faktor determinan pendidikan yang dikatakan oleh H. 

Abdurrahman sebagai berikut: 1) Faktor anak didik. 2) Faktor pendidik. 3) Faktor 

tujuan pendidikan. 4) Faktor alat pendidikan dan faktor sekitarnya.38 

Dari uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa wadah atau tempat pendidikan 

Islam adalah mencangkup pendidikan Islam dalam rumah tangga, pendidikan Islam di 

sekolah dan pendidikan Islam dalam masyarakat. Ketiga-tiganya merupakan mata 

rantai yang saling berkaitan serta saling mengisi dan tidak bisa dipisah-pisahkan 

antara satu sama yang lainnya.  

C. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Nilai pendidikan Islam melahirkan sebuah konsep pendidikan Islam yang 

bernilai Islami. Dalam konteks ini nilai-nilai pendidikan Islam menjadi pembeda dari 

model pendidikan lain. Nilai-nilai pendidikan meliputi tiga dimensi atau aspek 

kehidupan, yaitu dimensi spiritual, dimensi budaya, dan dimensi kecerdasan 

(intelektual). Hakikatnya bahwa ketiga dimensi tersebut harus dibina dan 

dikembangkan melalui pendidikan 

Bertolak dari dasar utama pendidikan Islam, maka setiap aspek pendidikan 

Islam mengandung beberapa unsur pokok yang mengarah kepada pemahaman dan 

pengamalan doktrin Islam secara menyeluruh. Pokok-pokok utama yang harus 

                                                             
38H Abdurrahman, ‘Pengelolaan Pengajaran’, Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1990.h. 36. 
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diperhatikan oleh pendidikan Islam mencangkup nilai akidah, nilai ibadah dan nilai 

akhlak, serta nilai-nilai yang berwujud dalam bentuk sifat dan kepribadian yang luhur 

seperti nilai ikhlas, syukur, sabar, amanah, jujur, disiplin, tawadhu, motivasi dan 

optimis. Untuk itu, peneliti akan memberikan penjelasan lebih dalam mengenai 

pokok-pokok utama daripada nilai pendidikan Islam itu sendiri. 

1. Nilai Pendidikan Akidah 

Akidah adalah dimensi ideologi atau keyakinan dalam Islam. Ini mengarah 

pada beberapa tingkat keimanan seorang muslim tentang kebenaran Islam, terutama 

mengenai pokok-pokok keimanan, menyangkut keyakinan atau kepercayaan 

seseorang kepada Allah swt., para Malaikat, Kitab-Kitab Allah, Nabi dan Rasul 

Allah, Hari Akhir serta Qadha dan Qadar.39 Dalam ajaran Islam, akidah saja tidak 

cukup  jika hanya mengatakan percaya kepada Allah, tetapi tidak percaya akan 

kekuasaan dan keagungan perintah-Nya. Tidak berguna jika hanya kita percaya 

kepada Allah, percaya akan adanya Allah, tetapi perintah-Nya tidak dilaksanakan. 

Kerena agama bukanlah semata-mata kepercayaan, agama adalah iman dan amal 

saleh. Pengajaran akidah dalam dunia pendidikan Islam pada dasarnya merupakan 

proses pemenuhan fitrah bertauhid. Fitrah bertauhid merupakan unsur yang hakiki, 

melekat pada diri manusia sejak diciptakannya.  

2. Nilai Pendidikan Ibadah 

Kata ibadah berasal dari bahasa Arab, ‘abada ya’budu ‘ibaadah yang artinya 

mengabdi. Menurut wikipedia dalam Irma Irmawati Hamdani, ibadah secara bahasa 

berarti perendahan diri, ketundukkan dan kepatuhan. Definisi ini dikutip dari kitab 

                                                             
39Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 

199. 
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Tanbihaat Mukhtasharah (halaman 28).40 Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan 

bahwa ibadah merupakan istilah yang mencangkup segala sesuatu yang dicintai Allah 

swt. dari umatnya yang rendah diri, tunduk dan patuh, serta perkataan maupun 

perbuatan yang terlihat maupun yang tak terlihat. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ibadah artinya taat, tunduk, patuh, 

dan doa. Mentaati dan mematuhi perintah Allah swt. serta menjauhi larangan-Nya. 

Ibadah yang dimaksud adalah pengabdian ritual sebagaimana yang diperintahkan dan 

diatur dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Ibadah adalah aspek terpenting dalam hidup 

manusia, disamping bermanfaat bagi kehidupan duniawi, namun juga yang paling 

utama ialah sebagai bukti kepatuhan manusia dalam memenuhi perintah-perintah 

Allah swt. dan menjauhi segala larangan-Nya. Aspek ibadah ini dapat dilihat dari 

beberapa sudut pandang berikut: Pertama; menjalin hubungan utuh dan langsung 

kepada Allah swt. Kedua; menjalin dan menjaga hubungan dengan sesama insan. 

Ketiga; kemampuan menjaga dan menyerahkan dirinya sendiri. Keselurahan ini harus 

disantuni dalam kehidupan.41 

Ibadah yang kita lakukan tentu tidak boleh asal-asalan, terutama ibadah wajib, 

seperti sahalat, zakat, puasa dan haji. Semua dilakukan harus berdasarkan pada 

syariat, yaitu cara yang benar menurut al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Artinya, harus 

sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah swt. dan diajarkan oleh Rasulullah saw. 

Namun sebaliknya, jika ibadah yang kita lakukan tidak sesuai syariat tersebut, maka 

ibadah kita tidak ternilai di mata Allah swt.  

                                                             
40Irma Irmawati Hamdani, Keajaiban Ibadah Setiap Waktu (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 

2013), h. 3. 

41Zulkarnaen, Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam; Manajemen Berorientasi Link and 

Match (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 28. 
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Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Ummul 

Mukmin, Aisyah ra., dalam Irma Irmawati Hamdani, bahwa Rasulullah saw. 

bersabda: 

َحَدَّثنَاََ َعَب د : َقاَلَ ، ر  َأبَِّيَعَامِّ َعَن  يعاً َجَمِّ ، د  َحُمَي  َب نُ َوَعَب دُ َإِّب رَاهِّيمَ، َب نُ حَاقُ َإِّس  وحَدَّثنَاَ

َإِّب رَاهِّيمَ،َقاَلَ:َ َب نِّ دِّ َسَع  ،َعَن  ي  ه رِّ َالز  َجَع فرَ  َب نُ َعَب دَُاللِّ و،َحَدَّثنَاَ ر  َب نَُعَم  َال مَلِّكِّ دُ عَب 

َال قاَسَِّ ن هَا،َسَألَ تُ َمِّ كَن  َمَس  َكُل ِّ صَىَبِّثلُثُِّ َفأَوَ  نَ، َمَسَاكِّ َثلَََثةَُ َلهَُ َرَجُل  َعَن  ، د  َمُحَمَّ َب نَ مَ

َصَلَّىَ َرَسُولََاللِّ َأنََّ بَرَت نِّيَعَائِّشَةُ، َأخَ  َقاَلَ: ،َثمَُّ د  َوَاحِّ كَن  َفِّيَمَس  َكُل هُ َذلَِّكَ مَعُ َيجُ  قاَلَ:

َوَسَلَّمََقاَلَ:َ لَََمَنَ »§اللَُعَليَ هِّ رُناََفهَُوََرَد َعَمِّ َأمَ    42)رواهَالمسلم(َ«عَمَلًََليَ سََعَليَ هِّ

Artinya:  

Dan telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim dan ‘Abd bin Humaid 
semuanya dari  Abu ‘Amir, ‘Abd berkata: telah menceritakan kepada kami 
‘Abdul Malik bin ‘Amru telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Ja’far 
al-Zuhri dari Sa’d bin Ibrahim dia berkata aku bertanya kepada al-Qasim bin 
Muhammad tentang seseorang yang memiliki tiga tempat tinggal, lalu dia 
mewasiatkan sepertiga dari setiap satu tempat tinggal, “Sa’d melanjutkan, 
kemudian mengumpulkan menjadi satu. “ al-Qasim menjawab, “Aisyah telah 
mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
“ barangsiapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka 
ia tertolak. (HR. Muslim) 

Jadi, agar terhindar dari kesalahan dalam melaksanakan ibadah, kita harus 

tahu ilmu ibadah. Bukan ibadah asal-asalan saja, tapi tahu aturan ibadah yang benar, 

sesuai syariat Islam. 

3. Nilai Pendidikan Akhlak 

Secara etimologi akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.43 

Akhlak menjadi aspek utama dan penting dalam perjalanan hidup manusia. 

Sebab akhlak memberi aturan-aturan baik dan buruk yang kemudian menjadi penentu 

                                                             
42Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz III ( Bairut: 

Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, t.th.), h. 1343. 
43Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia (Yogyakarta: t.p. 

1984), h. 393. 
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kualitas pribadi manusia. Dalam Islam, norma-norma akhlak baik dan buruk telah 

ditentukan oleh al-Qur’an dan Hadis. Oleh sebab itu, Islam tidak merekomendasikan 

kebebasan manusia untuk menentukan norma-norma akhlak secara otonom.  

Persoalan tentang akhlak ini, menurut Omar Muhammad al-Taomy al-

Syaibany dalam M. Quraish Shihab tidak terbatas pada perseorangan saja, tetapi 

penting untuk masyarakat, umat dan kemanusiaan seluruhnya.44 Akhlak dalam ajaran 

agama tidak disamakan dengan etika, etika dibatasi dengan sopan santun antar 

sesama manusia dan tingkah laku lahiriyah. Sedangkan akhlak lebih luas cangkupan 

maknanya, karena tidak hanya mencangkup ukuran lahiriyah saja, tetapi yang 

berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran, yang mencangkup pada akhlak 

terhadap Allah dan kepada sesama makhluk ciptaan-Nya, baik itu terhadap manusia, 

tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa. 

Puncak dari akhlak yang baik itu adalah pencapaian berupa: 

a. Irsyad, yakni kemampuan membedakan antara amal yang baik dan buruk. 

b. Taufik, perbuatan yang sesuai dengan tuntutan Rasulullah saw. 

c. Hidayah, yakni gemar melakukan perbuatan baik dan terpuji, serta menghidarkan 

diri dari perbuatan yang buruk dan tercela. Bertolak dari kajian penelitian ini, 

maka nilai akhlak dapat terwujud dalam bentuk sifat dan kepribadian yang luhur, 

seperti nilai ikhlas, motivasi, sabar, disiplin, jujur, amanah dan tawadhu. 

1) Ikhlas 

Ikhlas yang dimaksud adalah beribadah kepada-Nya dengan penuh keikhlasan 

tanpa paksaan dan beramal semata-mata hanya mengharapkan ridho-Nya, sebab 

                                                             
44M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 2000), h. 261. 
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dengan keikhlasanlah semua amal ibadah dapat diterima Allah swt. Seperti firman-

Nya dalam QS al-Bayyinah/98:5: 

َٱ َلهَُ ينَ َمُخۡلِّصِّ َ َٱللََّّ َلِّيعَۡبدُوُا  َإِّلََّ رُوٓا  َأمُِّ َحُنََلد َِّوَمَآ َوَيَُينَ َوَيَُفاَءَٓ ةَ لَو  َٱلصَّ َقِّيمُوا  ةَۚ كَو  َٱلزَّ ؤۡتوُا 

ََ ينَُٱلۡقيَ ِّمَةِّ لِّكََدِّ
٥َوَذَ 

Terjemahnya: 

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya 
semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat 
dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).45 

2) Motivasi 

Motivasi merupakan salah satu syarat agar dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan. Motivasi digunakan sesuai dengan perbedaan tabiat dan kadar 

kepatuhan manusia terhadap prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah Islam. Motivasi 

belajar dalam Islam, tidak semata-mata untuk memperoleh presetasi, berkompetenai 

atau berkekuasaan, tetapi lebih dari semua itu, belajar memiliki motivasi beribadah, 

dengan belajar seseorang dapat mengenal ma’rifat kepada Allah swt. karena dia 

hanya mengangkat derajat bagi mereka yang beriman dan berilmu. 

3) Sabar 

Komponen utama dari suatu akhlak adalah sabar. Dalam diri manusia, yang 

sangat sulit dilawan adalah kesabaran dalam diri setiap manusia. Banyak yang ingin 

sukses tapi tidak sabar, banyak yang ingin hidup enak tapi tidak sabar, maka itu 

tergantung dari kesabaran diri setiap insan.  

Seperti yang kita ketahui bersama, sabar adalah menahan diri dari segala 

sesuatu yang tidak dapat tersesuaikan karena mengharap ridha Allah swt. Nilai 

                                                             
45Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 599. 
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kesabaran yang dalam al-Qur’an meliputi kesabaran menunaikan kewajiban kepada 

Allah swt., kesabaran dalam menjauhi larangan Allah swt., dan kesabaran saat 

ditimpa musibah. 

4) Disiplin 

Islam mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan melalui berbagai media bahkan 

lewat cara-cara beribadatan tertentu. Salah satu bagian dari ajaran disiplin adalah 

tepat waktu. Coba pikir bukankah ajaran tepat waktu ada pada Islam, dalam masalah 

Ibadah saja kita harus tepat waktu, tidak boleh telat, misalnya dalam hal sholat, sudah 

ada waktunya masing-masing, misalnya sholat magrib, maka waktunya adalah saat 

tenggelamnya matahari sampai warna merah langit di ufuk barat menghilang, jadi 

sekitar 40 menit kita diberi waktu melaksanakan sholat magrib, selepas itu kita sudah 

telat sholat magribnya. 

5) Jujur 

Jujur, dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah ash shidqu atau shiddiq, 

memiliki arti nyata atau berkata benar. Artinya, kejujuran merupakan bentuk 

kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara informasi dan kenyataan. Lebih 

jauh lagi, kejujuran berarti bebas dari kecurangan, mengikuti aturan yang berlaku dan 

kelurusan hati. Kejujuran, dalam Islam memiliki keutamaan tersendiri dan akan 

menjadi penyebab datangnya pahala dan rahmat dari Allah. Seseorang yang memiliki 

sifat jujur akan memperoleh kemuliaan dan derajat yang tinggi dari Allah.  

6) Amanah 
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Amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ajaran untuk bersifat amanah ini sejalan 

dengan perintah Allah dalam QS al-Nisa/4:58: 

َ ٓ َإِّلىَ  تِّ نَ  َٱلۡۡمََ  َتؤَُد وا  َأنَ َيأَۡمُرُكُمۡ َ َٱللََّّ َوََهۡلَِّأََ۞إِّنَّ َحَكََهَا َتََمَۡإِّذاَ َأنَ َٱلنَّاسِّ َبيَۡنَ حۡكُمُواَ تمُ

ََ َٱللََّّ َإِّنَّ ٓۦِۗ ظُكُمَبِّهِّ اَيعَِّ مَّ ََنِّعِّ َٱللََّّ َإِّنَّ اَبَصَِّانََسَََكََبِّٱلۡعَدۡلِّۚ يعَ  ٥٨َيرٗاََمِّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat.46 

Amanah memiliki arti dipercaya atau terpercaya. Sementara itu, jika dilihat 

dari sisi aqidah dan syariat agama, amanah adalah segala sesuatu yang harus 

dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan orang lain atau pihak lain. Amanah 

bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan. Maka, amanah bisa 

berbentuk apa aja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. 

7) Tawadhu 

Salah satu sifat mulia yang sangat disukai oleh Allah swt. adalah sifat 

tawadhu’ yakni sikap Rendah hati yang juga sangat didambakan oleh kita semua. 

Karena dengan sikap Tawadhu’ akan dapat melahirkan berbagai sikap-sikap mulia 

dan menentramkan kehidupan di kalangan masyarakat. Beberapa contoh dari sikap 

tawadhu’ adalah seperti menghargai pihak lain, karena memang setiap manusia ingin 

dan berhak untuk dihargai keberadaannya, sehingga dengan sikap tawadhu’ ini akan 

meminimalisir perasaan terhina dan tidak dihargai. 

D. Tradisi Pedhole-dholea dalam Masyarakat Wolio 

                                                             
46Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 88. 
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1. Pengertian Tradisi 

Seringkali penulis bertanya pada seseorang mengapa dia melakukan sesuatu 

seperti itu?, dan seringkali mereka menjawab, itu sudah menjadi tradisinya. Bisa 

dikatakan itu sudah menjadi kebiasaannya, dan kebiasaannya itu sudah melekat dalam 

diri masing-masing individu. Tradisi menjadi sebuah mantra yang ringkas namun 

padat dan ampuh untuk melegitimasi suatu tindakan.47 

Merujuk dari permasalahan di atas, membuat penasaran kita apa sih yang 

dimaksud dengan “tradisi” itu? Tradisi berasal dari Bahasa latin yaitu tradition yang 

berarti diteruskan. Menurut artian bahasa, tradisi adalah suatu kebiasaan yang 

berkembang di masyarakat, yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan 

dengan ritual adat dan agama. Tradisi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang 

dilakukan sejak lama karena kebiasaan yang turun-temurun dan menjadi bagian dari 

kehidupan kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, budaya, waktu, dan 

agama yang sama. 

Term tradisi menjadi persoalan yang penting, namun lebih penting lagi adalah 

bagaimana tradisi itu dibentuk. Menurut Funk dan Wagnalls dalam Muhaimin, 

memaknai tradisi sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain 

sebagaimana dipahami bahwa pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-

temurun termaksud cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.48  Lebih lanjut 

lagi Muhaimin menambahkan bahwa tradisi disamakan dengan term adat, karena 

menurut masyarakat awam dipahami dengan struktur yang sama. 

                                                             
47Yanu Endar Prasetyo, Mengenal Tradisi Bangsa (Yogyakarta: IMU Yogyakarta, 2018), h. 

vii. 

48Muhaimin AG, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cerebon, Terj Suganda 

(Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11. 
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Menurut Hanafi, tradisi lahir dan dipengaruhi oleh masyarakat. Masyarakat 

dipengaruhi oleh tradisi sehingga masyarakat hidup dengan tradisinya masing-

masing. Tradisi pada awalnya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi 

konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.49 

Pemahaman akan tradisi ini banyak kita melihat bahwa tradisi yang dikemas 

dalam nuansa Islami memberikan banyak kesulitan dan tekanan terhadap masyarakat, 

walaupun masyarakat sudah tidak merasakan tekanan yang telah diberlakukan tradisi  

tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa tradisi juga memberikan manfaat yang 

baik untuk tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. 

Tidak sedikit masyarakat yang mengartikan tradisi itu sama dengan budaya 

atau kebuadayaan. Sehingga tidak terdapat perbedaan yang menonjol dari term 

keduanya. Dalam pandangan Abdul Syani, budaya atau kebudayaan dapat diartikan 

sebagai cara hidup bias juga pandangan hidup yang mecangkup cara berpikir, 

bagaiamana cara bertindak, disamping segala hasil karya nyata yang dianggap 

berguna, benar dan dipatuhi oleh anggota-anggota masyarakat atas kesepakatan 

bersama. Kebudayaan berfungsi untuk mengatur agar manusia memahami bagaimana 

seharusnya bertingkah laku, kemudian bagaiamana dia berbuat untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dalam masyarakat.50 

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber akhlak dan terbentuknya 

budipekerti dalam diri seseorang yang membawanya pada realitas kehidupan yang 

sebenarnya di lingkungan sekitarnya sebagai upaya dalam beradaptasi, walaupun 

kenyataannya orang tersebut sudah memiliki motivasi untuk dirinya sendiri.  

                                                             
49Hasan Hanafi, Oposisi Pasca Tradisi (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h. 2. 

50Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 

45. 
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2. Tradisi Pedhole-dholea sebagai Budaya Masyarakat Wolio di Buton 

Pedhole-dholea adalah salah satu tradisi tua yang diwariskan secara turun 

temurun oleh masyarakat Buton, yang mana masyarakat menyebutnya sebagai 

imunisasi kampung (imunisasi tradisional). Ada yang beranggapan bahwa tradisi ini 

adalah peninggalan budaya Hindu, sehingga tidak semua orang Buton melakukannya  

Tradisi pedhole-dholea ini berawal dari masa anak seorang Raja Buton 

bernama Betoambari yang saat itu sakit-sakitan. Atas petunjuk melalui meditasinya 

diperoleh jawaban bahwa harus dilaksanakan pedhole-dholea terhadap anak tersebut. 

Setelah dilaksanakan prosesi tersebut, Betoambari sembuh dan tumbuh sehat seperti 

anak lainnya. Sehingga Raja menginstruksi agar semua masyarakat Buton khususnya 

di Lingkungan Bungi untuk melaksanakan tradisi itu terhadap anak-anaknya. 

Tradisi ini pesertanya bocah yang umur beberapa bulan sampai maximal 7 

tahun. Dalam prosesi ini, sang bocah diletakkan di atas daun pisang yang diberi 

minyak kelapa. Anak sengaja digulingkan agar seluruh tubuhnya berbalur minyak. 

Warga percaya, minyak kelapa dapat menjaga kesehatan si anak. Menurut 

kepercayaan masyarakat buton, ritual pedhole-dhole diyakini dapat menjauhkan 

seorang balita dari berbagai macam penyakit. Karena itulah, pedhole-dhole kerap 

disebut imunisasi ala Buton. Dan tradisi yang tidak melibatkan pihak medis ini, 

hingga kini masih terus dilestarikan masyarakat buton.  

Tradisi pedhole-dhole merupakan budaya Buton tertua, yang masih 

dilakukan hingga saat ini. Masih ada masyarakat yang mengingat adat istiadat 

ataupun tradisi masyarakat Kesultanan Buton yang merupakan pedoman kehidupan 

dari tuntunan Alah swt. dari al-Qur’an yang Maha Hidup, sehingga tujuan melakukan 
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prosesi tradisi tersebut disamping mengharapkan nilai ketakwaan terhadap Tuhan, 

namun juga menghasilkan nilai jasmani yang tinggi.  

E. Interpretasi Islam Terhadap Kebudayaan 

Setiap negara memiliki budaya, tidak terkecuali Indonesia. Budaya itu telah 

ada dan berkembang sebelum kedatangan Islam. Sebagai budaya, tentu hal ini sangat 

dipertahankan oleh penduduknya, terlepas baik dan buruknya, benar dan salahnya, 

serta bermanfaat dan tidaknya. Kebudayaan adalah komponen penting dalam 

kehidupan masyarakat, khsusnya struktur sosial. Secara sederhana kebudayaan dapat 

diartikan sebagai cara hidup.51 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, 

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal 

berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut 

culture. Berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa juga 

diartikan mengolah tanah atau bertani. Kata culture, juga kadang diterjemahkan 

sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia.  

Dalam Islam, istilah ini disebut dengan adab. Islam telah menggariskan adab-

adab Islami yang mengatur etika dan norma-norma pemeluknya. Adab-adab Islami 

ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Tuntunannya turun langsung dari 

Allah swt. melalui wahyu kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa 

Ta’ala menjadikan Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai teladan terbaik 

dalam hal etika dan adab ini. 

Sebelum kedatangan Islam, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat 

Arab ketika itu ialah budaya jahiliyah. Di antara budaya jahiliyah yang dilarang oleh 

                                                             
51Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, h. 45. 
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Islam, misalnya tathayyur, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang, dan lain 

sebagainya. Dinul-Islam sangat menitik beratkan pengarahan para pemeluknya 

menuju prinsip kemanusiaan yang universal, menoreh sejarah yang mulia dan 

memecah tradisi dan budaya yang membelenggu manusia, serta mengambil intisari 

dari peradaban dunia modern untuk kemaslahatan masyarakat Islami. Allah berfirman 

dalam QS al-Imran/3: 84-85: 

َبََِّقلَُۡ َِّءَامَنَّا َعَََٱللََّّ لَ َأنُزِّ َوَمَآ َعَليَۡناَ لَ َأنُزِّ َوَإََِّإِّبَۡلىَ َٓوَمَآ يمَ هِّ َوََرَ  قَ َوَإِّسۡحَ  يلَ عِّ يعَۡقوُبََسۡمَ 

َوَََٱلۡۡسَۡباَطَِّوََ يسَى  َوَعِّ نَٱلنَّبِّي ونََوَمَآَأوُتِّيََمُوسَى  مَۡرَََّمِّ نۡهُمََۡلَََنفَُر َِّب ِّهِّ َم ِّ َوَنَحۡنَُقَُبيَۡنََأحََدٖ

مَِّيبَۡتغََِّغَيۡرَََوَمَن٨٤َمُسۡلِّمُونَََۥلهََُ
سۡلَ  ينٗاَفَلَََٱلِّۡۡ نَۡدِّ نَََرَةَِّٱلۡۡخََِّٓفِّيَهَُوَهوََُنَيقُۡبلَََمِّ ينََمِّ رِّ سِّ َٱلۡخَ 

٨٥َ 

 

Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad): “ Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang 
diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, 
Ya’qub, dan aka cucunya, dana pa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para 
Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara 
mereka dan hanya kepada-Nya kami berserah diri. Dan barang siapa mencari 
agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan diakhirat dia termaksud orang 
yang rugi.”52 

Terkait penjelasan di atas, maka budaya harus sejalan dengan prinsip-prinsip 

syari’at Islam. Menurut syari’at Islam, budaya setidak-tidaknya memiliki ciri-ciri 

berikut: 1) Menjaga lidahnya; 2) Menjaga kehormatannya; 3) Orang yang menjaga 

shalatnya; 4) Ketika berjalan di muka bumi tidak takabur dan tidak menganggap 

remeh orang lain; serta 5) Mampu menempatkan etika antar sebaya, anak kecil dan 

interaksi dengan orang tua. 

                                                             
52Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 62. 
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Adab-adab Islami ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. 

Tuntunannya turun langsung dari Allah melalui wahyu kepada Allah melalui wahyu 

kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah swt. menjadikan Rasul-Nya saw. sebagai 

teladan terbaik dalam hal etika dan adab ini. 
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F.Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landasan Teologis 

al-Qur’an dan Hadis 

Tradisi Pedhole-Dhole 

Masyarakat Wolio 

Landasan Yuridis 

UU RI No 13 Tahun 2001 

Nilai 

Jasmani 

Nilai 

Toleransi 

Tercapainya anak/generasi yang sehat, 

berakhlak, cerdas dan berguna bagi 

bangsa dan negara 

Nilai 

Spiritual/keimanan Nilai Sosial 

Pendekatan  

Teologis 

Pendekatan 

Etnografi Pendekatan 

Sosiocultural 

Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Nilai Ibadah 

Nilai Akhlak 

Nilai 

Gotong-royong 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penetilitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu berupa penelitian 

langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang 

dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni 

prosedur data penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata yang 

tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati, sehingga dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif. Artinya, penelitian ini berfokus 

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

Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan 

mengkaji nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi pedhole-dhole 

masyarakat Wolio di Kecamatan Kokalukuna, Baubau Buton Sulawesi Tenggara. 

Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif  dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Adapun yang dimaksud penelitian 

deskriptif  adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, 

kejadian yang terjadi saat sekarang.2 Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada 

masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung, kemudian 

peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat 

perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. 

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

Utama, 2018), h. 94. 

2Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Cet. 

VII; Jakarta: KENCANA, 2017), h. 34. 
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Selanjutnya penelitian yang bersifat kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pendekatan Grounded Theory dan Etnografi yang intinya adalah semua analisis harus 

berdasarkan data yang ada dan bukan berdasarkan berbagai ide yang ditetapkan 

sebelumnya. Grounded Theory  tujuannya adalah untuk menghasilkan atau 

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

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

sebagai respons terhadap suatu peristiwa. Sedangkan pendekatan Etnografi adalah 

uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial, di mana peneliti 

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

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, 

tepatnya di Kecamatan Kokalukuna. Pemilihan obyek penelitian ini atas dasar 

pertimbangan kemudahan aksebilitas baik dari teknis maupun non teknis.  Lokasi 

yang dipilih merupakan tempat yang masih berpegang teguh pada tradisi ritul-ritual 

yang ada di Buton. 

Alasan penentuan lokasi ini juga mengacu pada pendapat Spradley yang 

mengemukakan bahwa: 

Apabila ingin memperoleh hasil penelitian yang lebih baik, maka dalam 
memilih dan menentukan lokasi penelitian haruslah mempertimbangkan 
beberapa aspek sebagai berikut; a) sederhana; b) mudah memasukinya; c) tidak 
begitu kentara dalam melakukan penelitian; d) mudah memperoleh izin; e) 
kegiatannya terjadi berulang-ulang.4 

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

                                                             
3Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, h. 37. 

4James P. Spradley, Participation Observation (New York: Hort, Richard anda Wiston, 1990), 

h. 46-51. 
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1) Letak Geografis 

Sulawesi Tenggara pada umumnya terdiri dari lima suku bangsa yaitu Tolaki, 

Muna, Wakatobi, Wolio, Cia-cia. Secara geografis suku-suku tersebut menempati 

wilayah daerah tertentu dan masing-masing membentuk kelompok dan 

mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu komponen penting 

dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial.5 Setiap suku juga menempati 

wilayah tersebut dalam keadaan terpisah dan masing-masing membentuk kelompok 

sosial serta mengembangkan kebudayaannya. Perbedaan lingkungan, me nyebabkan 

terjadinya perbedaan gaya hidup dan kepribadian. Keadaan tanah, air, gunung dan 

iklim ikut membantu gaya hidup penduduknya.  

Kota Baubau yang merupakan wilayah kota administratif di antara Kabupaten 

dan Kota yang ada di Sulawesi Tenggara, menyimpan berbagai macam ciri khas 

kebudayaan dari beberapa suku yang ada di wilayah Kota Baubau pada umumnya di 

pulau Buton. Untuk memberikan gambaran tentang latar belakang budaya dan 

ekonomi masyarakat Buton Kota Baubau, maka terlebih dahulu menggambarkan 

letak dan keadaan geografisnya. Karena kondisi alam sangat berpengaruh dalam 

kehidupan manusia.  

Kota Baubau terletak di Jazirah Tenggara pulau Sulawesi yang mana bila 

ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian 

Selatan garis khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 5.21° - 5.33° 

Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 122.30° - 122.47° 

Bujur Timur, meliputi sebagian pulau Buton. Secara umum Kota Baubau juga disebut 

sebagai daerah agraris karena terletak di tengah-tengah negara kita Indonesia, di 

                                                             
5Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 

45. 
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mana Kota Baubau merupakan suatu wilayah kepulauan yang merupakan jalur transit 

perdagangan nusantara baik dari Timur maupun dari Barat Indonesia. Luas 

wilayahnya adalah 221,00 km2  yang terbagi atas 7 wilayah kecamatan dan memiliki 

37 kelurahan.6 

Dalam halaman web tentang gambaran umum Kota Baubau, Kecamatan 

Kokalukuna adalah sebuah kecamatan di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. 

Kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan Bungi dan dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 30 Mei 

2006. Kecamatan Kokalukuna secara geografis terletak di bagian Selatan garis 

khatulistiwa di antara 5.18° - 5.22° Lintas Selatan dan di antara 122.36° - 122.44° 

Bujur Timur dan mempunyai luas wilayah seluas 9,44 km2 atau 4,27% dari total luas 

Kota Baubau.7 

2) Sejarah Masyarakat Buton di Kecamatan Kokalukuna 

Sebelum masuk pada sejarah masyarakat buton, terlebih dahulu mengetahui 

asal usul daripada nama Buton. Penamaan Buton sendiri berasal dari bahasa Arab dan 

terukir indah di dalam berbagai  surat pada al-Qur’anul Karim, yaitu “Buthuuni” atau 

“Baathni” ayau “Bathni”. Adapun beberapa pengertian dan makna dari kata tersebut 

antara lai: a) yang masih samar; b) yang masih terbungkus; c) yang banyak 

mengandung rahasia; d) yang berarti perut; e) yang berarti kota (benteng); f) yang 

berarti negeri; g) yang berarti marga/klen/keturunan dari Rasululllah saw. yang ke 7 

dimulai dari Rasulullah.8 

                                                             
6ppsp.nawasis.info, (diakses 17 Juli 2019). 

7Wikipedia, Kota Baubau. https://id.m.wikipwedia.org/wiki/Kota_Baubau (diakses tanggal 17 

Juli 2019). 

8Mudjur Muif Ahmad Mudjiriddin, Menganggap Tabir Sejarah Spiritual dan Metafisika, 

https://id.m.wikipwedia.org/wiki/Kota_Baubau
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Secara umum, orang Buton adalah masyarakat yang mendiami wilayah 

kekuasaan Kesultanan Buton. Di mana daerah-daerah itu kini telah menjadi beberapa 

Kabupaten dan Kota di Sulawei Tenggara. Sebagai suatu masyarakat Buton mulai 

tercatat dalam literatur sejak abad-13. Dalam buku Negarakertagama tulisan Mpu 

Prapanca tahun 1365 terungkap nama Butun-Banggawi sebagai suatu tempat yang 

termaksud dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. 

Dalam hikayat Sipanjonga disebutkan bahwa pendiri Kerajaan Buton ialah 

Mia Patamiana. Secara harfiah Mia Patamiana diartikan sebagai “orang yang empat”. 

Lalu keempat orang ini yang terdiri dari Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo dan 

Sijawangkati berasal dari Johor Semenanjung Malaya. Mereka mendarat di daratan 

Buton dalam dua rombongan. Rombongan pertama yaitu Sipanjonga dan Simalui 

mendarat di Kalampa, sedangkan rombongan Sitamanajo dan Sijawangkati mendarat 

di Walalogusi.  

Kemudian mereka membangun pemukiman di tepi pantai tempat mereka 

mendarat. Dan selanjutnya mereka bergabung untuk membangun pemukiman-

pemukiman baru. Dalam membangun pemukiman tersebut, mereka membuka hutan 

untuk menebang kayu yang dalam bahasa setempat disebut Welia, dan dari kata 

Welia inilah konon muncul nama Wolio. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam menelaah permasalahan tesis ini, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif multidisipliner, antara lain: 

                                                                                                                                                                              
Theokrasi, Serta Monarkhi Parlementer Kesultanan Buton (Bogor: Yayasan Jabbal Qubais, 2009), h. 

26. 
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1. Pendekatan teologis, yaitu dengan meneliti konsep nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terkandung dalam tradisi pedhole-dhole berdasarkan pada al-Qur’an dan 

Hadis. 

2. Pendekatan etnografi, merupakan uraian dan penafsiran suatu budaya atau 

sistem kelompok sosial, di mana peneliti mengamati kelompok ini dan 

mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup masyarakat Wolio di 

Kecamatan Kokalukuna Baubau Buton Sulawesi Tenggara. 

3. Pendekatan sosiocultural, digunakan untuk meneropong dan memahami tradisi 

pedhole-dhole masyarakat Wolio yang telah mengakar dalam masyarakat Wolio 

yang ada di Kecamatan Kokaukuna, yang bentuk keadaannya dapat diamati dan 

dinilai lewat kacamata ilmiah, yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan 

Islam.  

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan 

yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, dalam hal ini yaitu 

tokoh agama, tokoh adat, dan anggota masyarakat yang memiliki hubungan 

langsung atau mengetahui pelaksanaan tradisi pedhole-dhole. 

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah mendalam 

berbagai literatur atau buku rujukan serta dokumen lain yang relevan sebagai 

tambahan untuk melengkapi data primer. Data ini berfungsi untuk menghindari 

data-data yang tida valid yang didapatkan dari hasil penelitian dan juga 

menguatkan hasil temuan di lapangan. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

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

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

terhadap fenomena yang diselidiki.9 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

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

tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Peneliti melakukan observasi di tempat terlaksananya tradisi pedhole-dhole 

tersebut. Observasi dilakukan di salah satu rumah masyarakat di Kecamatan 

Kokalukuna. Peneliti mengamati langsung prosesi tradisi pedhole-dhole, dari awal 

prosesi sampai akhir proses dilakukannya tradisi tersebut. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya kecil/sedikit.10 Adapun interview (wawancara) 

yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan, diantaranya: a) informan yang 

diwawancarai terlebih dahulu disesuikan dengan karakteristik yang dibutuhkan dalam 

penelitian, yang meliputi intensitas dosen dalam manajemen pembelajaran; b) 

melakukan wawancara sesuai dengan kesediaan waktu dan tempat yang disepakati 

oleh informan; c) pada permulaan wawancara, dijelaskan tentang maksud dan tujuan 

                                                             
9Sutrisno Hadi, Metodologi Research II (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 4. 

10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: CV 

Alfabeta, 2009), h. 137. 
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penelitian; d) suasana wawancara dilakukan dalam kondisi yang nyaman, esklusif 

sehingga informan memberikan informasi yang betuk-betul natural. 

Adapun wawancara dilakukan di beberapa tempat kediaman tokoh-tokoh adat 

dan tokoh masyarakat Wolio yang ada di Kecamatan Kokalukuna. Wawancara 

dilakukan tidak terstruktur. Maksudnya adalah narasumber berbicara terlebih dahulu 

mengenai persoalan penting yang ada dalam tradisi pedhole-dhole ini, lalu diikuti 

dengan pertanyaan-pertanyaan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

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

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

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

kegiatan pelaksanaan tradisi pedhole-dholea. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 

maupun social yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument 

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

pengumpul data utama, sebab manusialah sebagai alat yang dapat berkomunikasi 

secara langsung dengan objek yang dikaji. Peneliti sebagai human instrument 

berfungsi menetapkan focus penelitian. Dengan tujuan melakukan pengumpulan data, 

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

temuannya nantinya.11 

                                                             
11Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

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

diantaranya: 

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

pengumpulan data pada proses penelitian. 

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

dipakai dalam mengumpulkan data. 

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

instrument penilaian, foto kegiatan pada saat penelitian. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.12 Dengan cara 

mengorganisasikan data dalam kategori, menyusun ke dalam pola, selanjutnya 

memilih data yang penting dan akan dianalisa, kemudian membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data yang 

sebagaiman dijelaskan melalui tahapan berikut ini: 

 

 

a. Deskripsi Data 

Deskripsi data yaitu menelaah seluruh data yang tersedia yaitu wawancara, 

pengamatan dalam berbagai catatan lapangan dan dokumen resmi. 

                                                             
12Burhan Bungin, Analisi Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah 

Penguasaan Model Aplikasi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 209. 
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b. Reduksi Data 

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

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

ini, berarti data yang telah tersedia selanjutnya untuk direduksi data tersebut, yang 

kemudian memilih dan memilah data-data yang dianggap relevan dan penting yang 

berkaitan dengan penelitian yang diangkat. 

c. Penyajian Data (Display Data) 

Selanjutnya dari data yang telah direduksi tadi, langkah berikutnya adalah 

menyajikan data. Adapun dalam penelitian kualitatif, penyajiannya adalah dalam 

bentuk uraian singkat atau dalam bentuk naratif deskriptif (pengungkapan secra 

tertulis).  

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Verivikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang telah 

dikumpulkan. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan pola induktif, yakni 

kesimpulan umum yang ditarik dari pernyataan yang bersifat khusus.14 Selain 

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

cara menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah pada kesimpulan 

yang khusus, selanjutnya disusun dalam kerangka tulisan yang utuh. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Proses keabsahan data dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai 

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

                                                             
13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 249. 

14Muhammad Arif Tiro, Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial Keagamaan (Cet. I; 

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

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

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

(reliabilitas), comfirmability (objektivitas), dan triangulasi.15 

1. Uji Credibility 

Untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif, dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan mengadakan memberchek.  

a. Perpanjangan pengamatan, mengenai pelaksanaan tradisi pedhole-dhole yang di 

amati dengan berulang kali. Jadi, Peneliti akan melakukan pengamatan kembali di 

lapangan. Salah satunya dengan mewawancarai kembali sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru, dalam hal ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat 

maupun tokoh agama. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan 

sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data yang diperoleh. 

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

berkesinambungan. Dalam hal ini peneliti akan meningkatkan ketekunan dalam 

membaca dan mencari berbagai referensi buku yang berkaitan dengan 

permasalahan tersebut maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi 

yang terkait dengan pelaksanaan tradisi tradisi pedhole-dholea tersebut. 

c. Triangulasi digunakan sebagai teknik pemerikasaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. Tringulasi pada penelitian ini dapat 

dilakukan dengan cara: 

                                                             
15Djam’an Satiri dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet III; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 164. 
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1) Melihat data pada buku referensi tentang pelaksanaan dan sejarah awal tradisi 

pedhole-dhole tersebut kemudian membandingkannya dengan data hasil 

wawancara dengan berbagai informan yakni tokoh adat, dan tokoh 

masyarakat. 

2) Mengecek kembali data hasil wawancara dengan informan yang sama 

misalnya dalam hal ini adalah salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan 

Kokalukuna, dengan teknik yang berbeda misalnya dengan malakukan 

observasi atau perntanyaan ulang. 

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

data yang telah ditemukan. Dalam hal ini laporan penelitian adalah berupa 

rekaman aancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat Wolio, hasil wawancara 

yang telah ditandatangani oleh informan, dan beberapa foto yang ada dalam 

penelitian ini.  

e. Mengadakan membercheck, yakni pengecekkan data yang diperoleh dari 

pemberian data.  16 

2. Uji Transferability 

Uji transferability yang dimaksud adalah data hasil penelitian di lapangan 

tentang pelaksanaan tradisi pedhole-dhole serta hasil daripada ragam nilai pendidikan 

Islam dalam tradisi tersebut yang telah diketahui, bisa diaplikasikan oleh pemakai 

penelitian.  

3. Uji Dependability 

Dependability dilakukan dengan audit trail berupa komunikasi dengan 

pembimbing dan pakar lain dalam bidang pendidikan Islam dan kebudayaan, guna 

                                                             
16Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 275. 
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membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian yang 

terkait dengan data yang harus dikumpulkan. Jadi, dalam hal ini peneliti 

mengkomunikasikan dengan salah satu pakar kebudayaan di Buton, yang juga 

merangkap sebagai salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau.  

4. Uji Confirmability 

Confirmability dilakukan untuk menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan 

proses penelitian yang dilakukan.  



70 
 

BAB IV 

 NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM TRADISI PEDHOLE-DHOLE 

MASYARAKAT WOLIO DI KECAMATAN KOKALUKUNA DALAM 

SUDUT PANDANG PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Latar Belakang Awal Pembentukan Tradisi Pedhole-Dhole Masyarakat Wolio 

di Baubau Buton Sulawesi Tenggara 

1. Sejarah Masyarakat Wolio di Kesultanan Buton 

Masyarakat Wolio, merujuk pada suatu wilayah yang bernama Wolio yang 

dibangun oleh Mia Patamiana yaitu Sipanjonga, Simalui, Sitamananjo, dan 

Sijawangkati yang berasal dari Kerajaan Majapahit, kemudian menjadi awal 

pembentukkan Kerajaan atau Kesultanan Buton dikemudian hari.1  

Konon ceritanya, mereka mulai membangun pemukiman di tepi pantai. 

Selanjutnya mereka bergambung membangun perkampungan dengan membuka hutan 

dan menebang kayu yang dalam bahasa setempat disebut welia. Dari kata welia itulah 

muncul kalimat yang dinamakan Wolio (saat ini berada di wilayah Kota Baubau serta 

membentuk sistem pemerintahan tradisional dengan menetapkan 4 limbo atau 

wilayah kecil yaitu Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropa, dan Baluwu yang dipimpin 

oleh seorang Bonto pada masing-masing wilayah. Keempat Bonto tersebut disamping 

sebagai kepala wilayah juga bertugas sebagai pelaksana dalam mengangkat dan 

menetapkan seorang Raja. Dan menetapkan Wa Kaa Kaa (seorang wanita 

bersuamikan si Batara seorang turunan Majapahit) sebagai seorang Raja Buton I pada 

                                                             
1Kata Wolio ini berasal dari kata “welia” yang berarti menebas, dikatakan demikian karena 

belukar yang ada di lokasi tersebut ditebas dan dijadikan suatu perkampungan baru, yang saat ini 

dikenal dengan wolio. Narasumber La Ode Ali, tokoh adat masyarakat Wolio Buton. Wawancara pada 

tanggal 18 Oktober 2019. 
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tahun 1331.2 

Dalam kisah lain diceritakan adanya kelompok masyarakat yang hidup di 

daerah pedalaman pulau Buton. Mereka dipimpin oleh Dungkucangia yang 

dikisahkah sebagai seorang komandan tentara Kubilah Khan yang diperintahkan 

untuk menghancurkan Raja kertanegara dari Kerajaan Singosari. Dalam sejarah 

tercatat bahwa misi yang dijalankan oleh pasukan tentara Kubilah Khan tersebut 

kemudian digagalkan, dihancurkan dan dicerai beraikan oleh Raden Wijaya yang 

selanjutnya mendirikan Kerajaan Majapahit.  

Dungkucangia ini dikisahkan sebagai bagian dari tentara Kubilah Khan yang 

telah tercerai berai dan tidak kembali lagi ke negerinya yang kemudian mendarat di 

pulau Buton dan memimpin kerajaan Tobe-Tobe. Oleh karena suatu perbedaan 

kepentingan Sijawangkati dan Dungkucangia terlibat perselisihan yang harus 

diselesaikan melalui adu kesaktian dalam suatu pertarungan. Tidak ada pertarungan 

yang kalah dan menang, sehingga mereka kemudian bersepakat untuk membangun 

kehidupan dalam suatu ikatan persaudaraan. Sebagai wujud ikatan persaudaraan 

tersebut, Dungkucangia kemudian memasukkan Kerajaan Tobe-Tobe yang 

dipimpinnya dalam wilayah Kerajaan Buton. 

Adapun kisah terbentuknya Buton dalam versi Islam seperti yang diceritakan 

oleh Bapak La Ode Ali, beliau berkata: 

Ketika itu ada seorang Musafir Arab yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. 
untuk berlayar ke Timur menuju ke sebuah pulau yang telah lama merindukan 
kedatangan Islam. Setibanya di pulau tersebut, Musafir itu lalu menaruh 
jubahnya di suatu tempat sehingga jubah itu menjadi perhatian penduduk 
setempat. Mereka ingin mengetahui siapa pemilik jubah itu. Sementara itu 
bertengger tujuh ekor burung di pohon dekat jubah, sambil menyuarakan 
bergantian “butuni-butuni-butuni-butuni” maka bersujudlah orang-orang di 

                                                             
2Muhammad Jadul Maula, dkk, Kesepakatan Tanah Wolio (Cet. I; Depok: Titian Budaya, 

2011), h.42. 
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sana begitu melihat ternyata Musafir tersebut adalah seorang Waliyullah, dari 
kata Waliyullah tersebutlah kemudian kata Wolio.3 

Lebih lanjut, suku Wolio atau lebih dikenal dengan masyarakat Wolio 

merupakan salah satu suku bangsa yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara yang 

merupakan masyarakat asli Kota Baubau berasal dari Benteng Keraton, namun 

tersebar di kepulauan Buton, Muna, Kabaena, dan sekitarnya. Pada masa sekarang, 

masyarakat Wolio merupakan penduduk mayoritas Kota Baubau yang pada masa 

Kerajaan/Kesultanan merupakan masyarakat yang berasal dari dalam Benteng 

Keraton Buton, meski sebagian masyarakat Wolio yang berada di luar Benteng 

Keraton Buton tidak menjalankan lagi sepenuhnya nilai-nilai budaya dan adat istiadat 

pada masa Kesultanan karena telah mengalami perubahan kultur dari tahun ke tahun 

melalui perkawinan serta dipengaruhi oleh budaya luar, akan tetapi masyarakat Wolio 

yang berada di dalam Benteng Keraton Buton tetap menjaga dan menjalankan nilai-

nilai tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat Wolio yang berada di dalam Benteng 

Keraton Buton terikat secara historis-kultural dengan Kesultanan yang dulunya 

menguasai Benteng Keraton Buton. 

Keberadaan masyarakat Wolio juga tidak terlepas dari upaya mempertahankan 

budaya dan kebudayaan Buton yang merupakan bagian integral yang tidak dapat 

dipisahkan sebagai ciri khas kawasan Cagar Budaya Benteng Keraton Buton. 

2. Sejarah Pelaksanaan Tradisi Pedho-dhole Masyarakat Wolio 

Sebagaimana diketahui bahwa Kerajaan Buton sejak abad ke XIII telah 

memulai debut sejarahnya sebagai salah satu kerajaan di Nusantara yang memiliki 

sistem hukum ketatanegaraan yang religius, adat istiadat/budaya peradaban yang 

                                                             
3La Ode Ali, Tokoh Masyarakat, Wawancara, pada tanggal 02 November 2019 di Baubau. 
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luhur dan agama dalam Ketuhanan yang Haqq. 4 

Kesultanan Bidaaril Buthuuni pada wilayah daulatnya memiliki berpuluh-

puluh suku bangsa yang berebeda-beda dan datang dari seluruh dunia, sehingga 

tercermin dari berbagai ragam bahasa dan adat istiadat buadaya tradisionalnya 

masing-masing, salah satunya adalah suku Wolio atau disebut masyarakat Wolio. 

Mengingat bahwa adat istiadat masyarakat Kesultanan Buton adalah pedoman 

kehidupan dan tuntunan Allah swt. dari Qur’an yang Maha Hidup, maka memiliki 

nilai yang sangat sulit ditemukan padananannya di muka bumi ini. 

Setelah ajaran Islam kental di Kesultanan Buton, maka seluruh adat istiadat 

atau tradisi masyarakat Wolio di Buton, dibentuk kembali atau diislamisasikan 

dengan memakai empat lembaga Kitabullah yang mencangkup: 

a. Kitabullah yang diturunkan melalui para Rasul dan Nabinya.  

b. Kitabullah Rahasia, artinya manusia sebagai umat wahidah (umat yang tunggal) 

dan khalifahnya di muka bumi ini, seperti tampak pada QS al-Baqarah/2:213: 

ََٱلنَّاسَ َكَانََ َفبَعََثَ حِدةَٗ َوََٰ ةٗ رََِنَََۧٱلنَّبيِ ََِٱللَّّ َأ مَّ بَش ِ َوَمَ م  َوََينَ َنذِرِينَ م  َمَعهَ  أنَزَلَ
َٱلۡحَق َِبََِبََٱلۡكِتَََٰ

َبيَۡنََ َوَمَاََٱخۡتلَفَ وا َفيِمَاََٱلنَّاسَِلِيَحۡك مَ َفيَِفََٱخۡتلَََفيِهِِۚ َإلَِّّ َمَاَجََأ ََٱلَّذِينَََهِ َتۡه مَ اءََٓوت وه َمِنَۢبعَۡدِ

تَ  َفهََدىَََٱلۡبيَ نََِٰ مۡۖۡ اَبيَۡنهَ  يهَۡدِيَمَنََٱللَّّ َوَََ ۦَبإِذِۡنهََِِٱلۡحَق َِهَِمِنََفيَِتلَفَ وا َٱخَۡمَاَلَِوا َءَامَن ََٱلَّذِينَََٱللَّّ َبغَۡيَۢ

سۡتقَِيمٍَ طَٖمُّ َصِرََٰ َإِلىََٰ ٢١٣ََيَشَاءٓ 

Terjemahnya: 

Manusia itu adalah ummat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah 
mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan, 
dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi 
keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. 
Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan 
kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-
keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah 
memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal 

                                                             
4Mudjur Muif Ahmad Mudjiriddin, Adat Istiadat Kesultanan Buton Berbasis Kitabullah, Ijma, 

dan Qiyas Ulama Haqiqat (Bogor: Yayasan Jabbal Qubais, 2009), h. 22 
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yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah memberi 
petunjuk kepada jalan yang lurus.5 

c. Kitabullah pada fitrah kemanusiaan yang tunggal, seperti tampak pada QS ar-

Ruum/30:30: 

ََفأَقَِمَۡ َفطِۡرَتَ َحَنيِفٗاِۚ ينِ َلِلد ِ َِوَجۡهَكَ َفَطَََٱلَّتيَِٱللَّّ َلََّعَََنَّاسََٱلرَ َليَۡهَاِۚ َلِخَلۡقِ ََِِۚتبَۡدِيلَ لِكَََٱللَّّ ذََٰ

ينَ  َأكَََۡٱلۡقيَ ِمَ َٱلد ِ كِنَّ ونَََٱلنَّاسَِثرَََوَلََٰ ٣٠ََلََّيعَۡلمَ 

Terjemahnya:  

Maka hadapkanlah wajahmu denga lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) 
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 
perubahan pada fitrah itu. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui.6 

d. Kitabullah pada bingkai kesatuan semesta alam. 

Kitab ini dimaksud bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi untuk 

menjadi pedoman, petunjuk, dan perngatan tentang yang dahulu, kini dan hari esok. 

Adat istiadat/budaya adalah sejarah yang menjadi Sunnatullah yang telah berlaku, 

yang dapat dijadikan sebagai pedoman, petunjuk dan peringatan bagi para pewaris 

sejarah itu sendiri, sehingga bukan saja untuk dikenang dan dibicarakan, tetapi yang 

paling penting adalah bagaimana diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari.7 

Lebih lanjut, sebelum peneliti memaparkan sejarah awal terbentuknya tradisi 

pedhole-dhole masyarakat Wolio yang menjadi adat istiadat di tanah Buton, terdapat 

empat rahasia yang pasti dalam kehidupan manusia, yang perlu diketahui antara lain: 

1) Kelahiran di dunia fana ini. 

                                                             
5Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011), h. 34. 

6Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 403. 

7Mudjur Muif Ahmad Mudjiriddin, Adat Istiadat Kesultanan Buton Berbasis Kitabullah, Ijma, 

dan Qiyas Ulama Haqiqat, h. 28. 
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2) Rezeki ysng dianugerahkan oleh Allah swt. 

3) Jodoh/pernikahan untuk memperbanyak insan di muka bumi. 

4) Kematian untuk kembali ke alam barzakh, masyhar dan akhirat. 

Adapun sesudah dua insan yang berlainan jenis telah menikah untuk sekian 

lama, jika dengan kudrat dan iradat Allah swt. maka sang istri akan hamil. Kehamilan 

sang istri (wanita) adalah hasil perpaduan antara sperma yang berasal dari suami dan 

sel telur ovum dari istri yang ditakdirkan oleh Allah swt. akan menjadi bakal embrio 

(janin) di dalam rahim seorang istri. Adapun firman Allah swt. QS al-Tin/95:4: 

نََلقَدََۡخَلَقۡناَََ نسََٰ ٤ََفيَِٓأحَۡسَنَِتقَۡوِيمََٖٱلِۡۡ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya (sempurna dan mulia).8 

Maksud dari pada ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan dalam bentuk 

sempurna, dalam keadaan fitrah sampai ia lahir di muka bumi ini. Manusia 

dihadapkan pada suatu kehidupan di mana ia tinggal, lingkungan masyarakat, 

lingkungan sosial, budaya dan tradisi yang mempengaruhinya. Sejak masih balita 

sudah diharuskan mengikuti ritual-ritual upacara yang ada dalam lingkungan 

masyarakat sekitarnya. 

Adat istiadat yang ingin kita gali ini dari dalam perut Rahasia Negeri Buton 

teleh sedemikian tua umurnya, yang telah melewati berbagai kurun perubahan zaman 

dan sejarah, tetapi dia tetap hidup abadi, bahkan untuk selamat dari kehancuran 

peradaban dan alam semesta pada abad ke XXI yang dahsyat ini telah menjadi 

kebutuhan vital bagi seluruh ummat di dunia ini. 

                                                             
8Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 598. 
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Seperti dikalangan masyarakat Wolio yang ada di tanah Buton ini. Salah satu 

tradisi yang dilakoni masyarakat Wolio ini adalah tradisi pedhole-dhole. Tradisi 

pedhole-dhole merupakan salah satu ritual adat pengobatan atau imunisasi alam non 

medis yang diperuntukkan bagi anak-anak balita. Tradisi ini sudah dilakukan sejak 

zaman Sipanjonga, yaitu salah satu pendiri Kerajaan Wolio Buton yang dikenal 

dengan sebutan Mia Patamiana. Dalam perkawinan Sipanjongan dan Siba’ana, 

melahirkan seorang anak yang bernama Betoambari yang selalu sakit-sakitan dan 

tumbuh kembangnya kurang normal jika dibandingkan dengan anak-anak yang 

lainnya. Kemudian digelarlah suatu pengobatan untuk Betoambari, yang dinamakan 

pedhole-dhole.  

Setelah melakukan ritual pedhole-dhole tersebut, Betoambari berangsur-

angsur sembuh dan pulih kembali dari penyakitnya. Sehingga, Sipanjonga 

menyarankan masyarakat Buton untuk melakukan ritual pengobatan tradisional 

tersebut untuk menyembuhkan anak-anak balita dari berbagai macam penyakit. Dan 

hingga kini, tradisi yang telah diwariskan tersebut hingga saat ini masih dilaksanakan 

masyarakat Buton untuk mengobati anak-anak balita mereka dari berbagai macam 

penyakit yang belum dapat disembuhkan secara medis.9 

Lalu pendapat lain datang dari salah satu tokoh masyarakat Wolio juga, 

berpendapat soal latar belakang adanya tradisi pedhole-dhole ini, yaitu: 

Bahwa tradisi pedhole-dhole ini berawal dari masa anak seorang Raja Buton bernama 
Betoambari yang saat itu sakit-sakitan. Atas petunjuk melalui meditasinya diperoleh 
jawaban bahwa harus dilaksanakan pedhole-dhole terhadap anak tersebut. Setelah 
dilaksanakan prosesi tersebut, Betoambari sembuh dan tumbuh sehat seperti anak 

                                                             
9Sejarah singkat ini di dapat dari salah satu tempat Kebudayaan yang ada di pulau Boton, 

Pariwisata Kebudayaan Masyarakat Wolio dengan memberikan beberapa literatur sebuah dokumentasi 

berupa vidio pelaskasaan tradisi pedhole-dhole masyarakat Buton. 
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lainnya. Sehingga Raja menginstruksi agar semua masyarakat di Buton untuk 
melaksanakan tradisi itu terhadap anak-anaknya.10 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa latar belakang 

adanya tradisi pedhole-dhole ini berawal dari anak pendiri Kerajaan Wolio Buton 

Sipanjonga yaitu Betombari yang melakukan pengobatan tradisional non medis untuk 

menyembuhkan penyakit yang dideritanya tersebut. Karena ritual pengobatannya di 

guling-gulingkan di hamparan minyak beralaskan daun pisang, maka ritual ini 

dinamakan tradisi pedhole-dhole yang dalam bahasa daerah setempat artinya 

digulingkan atau dibaringkan. Sehingga, tradisi ini menjadi tradisi tertua di Buton 

yang sampai saat ini masih ada masyarakat yang melaksanakan ritual pengobatan ala 

kampun tersebut. 

Perlu diketahui, bahwa lahirnya tradisi pedhole-dhole tersebut sebelum Buton 

menjadi Kerajaan bercorak Islam. Pemerintahan di Buton dipengaruhi oleh ajaran 

Hindu dan Budha, yang mana ajaran tersebut berasa dari Kerajaan Majapahit.11 Jadi, 

disimpulkan bahwa tradisi pedhole-dhole yang dilakoni masyarakat Wolio Buton 

sampai saat ini merupakan ritual adat yang di-Islamisasikan.  

Demikian awal terbentuknya tradisi pedhole-dhole dengan menarik benang 

merahnya, bahwa tradisi ini merupakan pengobatan tradisional. Salah satu ritual yang 

menjadi tradisi masyarakat Wolio mana kala ada anak balita mereka, dilakukanlah 

pengobatan tradisional ini yaitu pedhole-dhole. Namun masyarakat Wolio tidak 

hanya menjadikan tradisi ini sebagai pengobatan saja, namun tradisi ini dijadikan 

sebagai wadah pengresmian nama si anak balita itu sendiri. 

                                                             
10 LM. Sidiq, Tokoh Masyarakat Buton, Wawancara, pada tanggal 26 Oktober 2019 di 

Baubau. 

11Hal ini diperkuat oleh keterangan di Kitab Negarakertagama, karangan Mpu Prapanca yang 

menyebutkan istilah Butuni untuk menjelaskan Pulau Buton yang ketika itu menjadi salah satu wilayah 

taklukan Gajah Mada. 
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B. Pelaksanaan Tradisi Pedhole-dhole Masyarakat Wolio di Kecamatan 

Kokalukuna Baubau Buton Sulawesi Tenggara 

1. Gambaran Prosesi Tradisi Pedhole-dhole Masyarakat Wolio 

Pedhole-dhole adalah salah satu tradisi tua yang diwariskan secara turun 

temurun oleh masyarakat Wolio, yang mana masyarakat menyebutnya sebagai 

imunisasi kampung (imunisasi tradisional). Menurut kepercayaan masyarakat Wolio, 

ritual pedhole-dhole diyakini dapat menjauhkan seorang balita dari berbagai macam 

penyakit. Karena itulah, pedhole-dhole  kerap disebut imunisasi ala Buton. Dan 

tradisi yang tidak melibatkan pihak medis ini, hingga kini masih terus dilestarikan 

masyarakat Wolio yang ada dipenjuru Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh salah 

satu tokoh adat masyarakat Wolio: 

Pedhole-dhole. jadi tradisi ini adalah tradisi di kesultanan buton dilaksanakan 
secara turun temurun sampai hari ini. Namun sebagian masyarakat sudah tidak 
melaksanakan lagi karena ketidak tahuannya.12 

Tradisi pedhole-dhole ini, pesertanya bocah yang umur beberapa bulan sampai 

maximal 7 tahun. Biasanya dalam sekali pelaksanaan ritual ini, diikuti puluhan 

bahkan ratusan anak balita. Dalam satu keluarga apabila ada anaknya yang ingin di 

dhole-dhole maka anak keluarga lain bisa ikutan, maka biaya untuk tradisi pedhole-

dhole ini dapat ditanggung bersama. Tamu yang menghadiri ritual tersebut adalah 

perempuan. Menurut salah satu dosen STAI YPIQ Baubau menjelaskan: 

Tamu hadirinnya adalah perempuan, kenapa perempuan saja? karena yag 
mengasuh anak itukan adalah perempuan, bukan laki-laki. Dan perempuan itu 
cepat menyebarluaskan informasi-informasi kejadian itu. Jadi memang yang 
paling pas skali untuk acara itu adalah perempuan, karena yang melahirkan 
perempuan, kemudian yang mengasuh itu perempuan.  

Masuk pada proses pelaksanaannya. Tahap pertama itu disiapkan terlebih 

dahulu peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan pada prosesi ritual pedhole-

                                                             
12La Ode Djabaru, Tokoh Adat Buton, Wawancara, pada tanggal 26 Oktober 2019 di Baubau. 
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dhole, adapun peralatan dan bahan-bahannya antara lain: 

Dimulai dengan medianya atau peralatan seperti menyiapkan benang putih 

(sembilan helai untuk anak laki-laki dan delapan helai untuk anak perempuan), 

menyiapkan tikar, kain putih, baskom, tempat pembakaran dupa dan daun pisang. 

Sementara bahan-bahan lainnya yaitu berupa minyak kelapa dengan sari patinya, isi 

talang berupa makanan khas Buton yang beraneka ragam ( mulai dari ikan bakar 

mubara, ikan bakar katamba, ikan bakar teteka, ikan bakar buke-buke, ikan bakar 

surabalongka, doko-doko atau ubi/beras, telur rebus, pisang rebus, ubi jalar rebus, 

beras santan kelapa yang diolah menjadi minyak, serta tidak lupa nasi kuningnya). 

Tak lupa pula dedaunan berkhasiat yang merupakan khas Buton.  

Ritual adat pedhole-dhole biasanya dilakukan oleh beberapa orang, antara lain 

orang tua atau yang biasa disebut dengan Bhisa. Apabila pada tradisi masyarakat 

Wolio, Bhisanya ini adalah seorang janda. Ada juga seorang juru masak khusus yang 

kedua orang tuanya masih hidup dan seorang tukang ambil kayu yang kedua orang 

tuanya juga masih hidup. Kayu yang diambil merupakan pohon khusus yang tumbuh 

di tanah Buton, yaitu kayu bintonu. Kayu ini akan dibentuk menjadi sebuah parang, 

dayung, pisau, dan peralatan dapur lainnya.  

Bila seluruh persyaratan tersebut telah disiapkan, semua keluarga pihak 

perempuan sudah berkumpul, ritualpun dimulai dengan prosesi pertama, yaitu 

pertama dengan melakukan panimpa atau penyapuan asap dupa sebanyak 8 kali 

dibagian lengan kiri dan 9 kali dilengan kanan bagi anak laki-laki. Sementara bagi 

anak perempuan, sebanyak 7 kali dilengan kiri, dan 8 kali dilengan kanan. Kemudian 

anak balita yang tak mengenakan busana itu akan dituturangi atau ditelentangkan di 

atas periuk. Anak laki-laki akan ditelentangkan sebanyak 8 kali dan ditengkurapkan 
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sebanyak 9 kali. Sementara anak perempuan, totorangi dilakukan sebanyak 7 kali dan 

ditengkurapkan 8 kali.  

Setelah itu anak yang telah di dhole-dhole akan disuapi telur dan ikan yang 

telah disediakan. Kemudian balita itu akan di dhole-dhole atau diguling-gulingkan 

kekanan dan ke kiri, di atas tikar yang dilapisi kain putih dan daun pisang yang sudah 

dibaluri dengan minyak kelapa. Usai melakukan dhole-dhole balita ini kemudian 

dimandikan dengan air hasil rendaman berbagai dedaunan, yang dianggap bisa 

menjadi bahan pengobatan dari berbagai macam penyakit kulit. Anak balita tersebut 

kemudian dibangunkan oleh Bhisa dengan memanggil namanya, sambil memukul-

mukul tikar tempat digulingkannya anak tadi dengan dedaunan tersebut. Nah, maka 

tradisi ini juga dilakukan untuk pengresmian nama si anak. 

Selanjutnya anak yang sudah didhole-dhole tadi dimandikan oleh Ibunya 

dengan air bersih yang sudah disiapkan dalam sebuah baskom. Air tersebut juga 

sudah diberi doa oleh Bhisa. Kemudian setelah bersih, anak akan dipakaikan benang 

putih yang telah dibagi sebelumnya untuk dipakaiakan di pergelangan tangan menjadi 

gelang, cincin, dan leher (menjadi kalung). Setiap pelaksanaan tradisi pedhole-dhole 

mengandung doa. Dari awal pelaksanaannya, diiringi dengan sebuah doa yang 

diucapkan dalam hati, tidak dengan suara, sehingga tidak seorangpun selain Bhisa 

mengetahui apa doanya, sampai hari ini. Seorang tokoh masyarakat yang pernah 

menjadi seorang Bhisa menerangkan bahwa: 

Mengapa tidak bersuara? Memang karena doa-doa di Buton ini diucapkan 
dengan hati yang mendalam dan dengan penuh keyakinan. Jadi lebih tenang 
apabila diucapkan dalam hati, lebih sampai kepada Maha Mendengar Doa. 
Yang jelasnya doa itu hanya meminta kepada Tuhan, apakah dalam bentuk 
batatah (doa dalam bahasa daerah) atau bahasa Indonesia. Pada intinya 
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mendoakan pada anak ini keselamatan anak itu. Bahwa di Buton ini adalah 
sebuah kerajaan Islam, jadi doanya itu adalah menurut agama Islam.13 

Bahan-bahan yang digunakan pun mengandung doa dan harapan. Filosofi dari 

ikan bakar seperti ikan mubara, ikan teteka, ikan katamba, ikan surabarongka, telur 

dan lain sebagainya memiliki makna tersendiri.  

Kesimpulannya, tradisi pedhole-dhole yang diteliti ini dari awal prosesi 

sampai prosesi yang paling akhir merupakan ritual adat yang dilakoni oleh 

masyarakat Wolio di Kecamatan Kokalukuna. Pelaksanaannya masih orisinil, sebab 

yang diteliti adalah penduduk asli Buton, yaitu dari Benteng Keraton yaitu 

masyarakat Wolio. Jadi, tradisi pedhole-dhole masyarakat Wolio ini dari dulu sampai 

sekarang belum ada yang berubah, masih memakai bahan-bahan tradisional dan 

prosesnya masih sama dengan prosesi pedhole-dhole zaman dulu. Waktu pelaksanaan 

ritual ini tidak menentu. Kapan saja dan di mana saja, tradisi ini bisa dilaksanakan, 

tergantung kesiapan dari pihak orangtua anak tersebut.  

2. Manfaat Tradisi Pedhole-dhole Masyarakat Wolio 

Pedhole-dhole. Jadi tradisi ini adalah tradisi di Kesultanan Buton 

dilaksanakan secara turun temurun sampai hari ini. Namun sebagian masyarakat 

sudah tidak melaksanakan lagi karena ketidak tahuannya. Pada intinya, pedhole-dhole 

itu ada beberapa unsur penting di dalam. Pertama; memperkenalkan makanan bergizi. 

Kedua; pengobatan secara tradisional. Ketiga; pengresmian nama. Ini dilaksanakan 

pada anak-anak yang masih umur balita. 

a. Memperkenalkan makanan bergizi. Telah kita ketahui bersama bahwa ritual ini 

dipandu oleh seorang Bhisa. Jadi punya tata aturan dalam melaksanakan itu. Maka 

                                                             
13Wa Ode Irma, Tokoh Masyararakat, Wawancara, Pada tanggal 13 Desember 2019 di 

Baubau. 
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hanya Bhisa inilah yang mengetahui tata aturan dalam pelaksanaan ritualnya. 

Kemudian bahan-bahannya, segala macam ikan, lauk yang bergizi seperti 

katamba, teteka, buke-buke, ikan baura atau mubara, dan surabalongka. 

Filosofinya: mengapa buke-buke? Karena mengandung maksud supaya besok lusa 

itu rezekinya penuh.  Mengapa teteka? Karena mengandung maksud agar anak itu 

kedepannya menjadi orang besar yang cerdas, cerdas dalam berbicara. Mengapa 

katamba? Agar rezeki besok lusa itu bertambah terus. Kemudian ikan baura (ikan 

besar), mengapa ikan baura? semoga anak ini besar tumbuh seperti ikan baura. 

Mengapa ikan surabalongka?  Supaya anak tersebut cerdas dalam berpikir. Ini 

merupakan bentuk gizi yang menjadi faham masyarakat Wolio. Kemudian 

memperkenalkan makanan telur kepada balita, sebab telur bergizi. Kemudian 

memperkenalkan nasi dan lain sebagainya. 

b. Pengobatan tradisional, mengacuh pada kesehatan fisik anak. Ritual ini bertujuan 

agar anak  yang memasuki usia pertumbuhannya tidak sakit dan bisa tumbuh 

secara normal. Begitupula dengan anak balita yang di dhole-dhole, agar 

kedepannya anak tersebut sehat dan berguna bagi orangtua dan bangsa. Jadi, 

tradisi pedhole-dhole ini untuk mengobati anak dari penyakit kulit dan sebagainya, 

dan juga mencegah agar si anak tidak mengalami penyakit kulit yang tidak 

diharapkan. Yang tidak kalah mujarabnya dalam tradisi ini adalah doa. Doa yang 

dipanjatkan kepada Sang Pencipta, agar anak tersebut terhindari dari segalam 

macam penyakit dan bala. 

c. Pengresmian nama. Ketika semuanya ini sudah dilakukan, dari tata aturan pertama 

sampai terakhir dan dihadiri oleh semua keluarga yang umumnya adalah orang-

orang tua perempuan, laki-laki tidak terlibat. Jika ada laki2, maka mereka berada 
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dibilik lain. Setelah dilakukan dihadiri oleh seluruh keluarga, kerabat, lalu langkah 

terakhir Bhisa menanyakan kepada orang tua balita tersebut “Siapakah nama anak 

ini?’ orang tua balita menjawab “Riska”. Maka Bhisanya memukul lantai/tikar 

dengan ucapan “aa bangu Riska (bangun Riska), sehingga semua yang hadir tau 

bahwa anak yang dipedhole-dhole namanya Riska, maka dari itu disebut dengan 

pengresmian nama. Ketika dalam hal kesempatan lain, ada orang bertanya 

“Siapakah nama orang itu?” Bagi mereka yang tidak menghadiri pedhole-dhole 

maka ia menjawab “saya tidak tau, karena tidak menghadiri acara pedhole-

dholenya”. Sebaliknya, yang hadir pada acara tradisi tersebut, akan tau menjawab 

bahwa anak itu namanya “Riska”. 

Pada saat Bhisa itu memukul “tuk-tuk-tuk”, maka itu adalah sebuah doa. 

Bangunlah!! Kamu sembuh dari penyakitmu. Inilah tradisi pedhole-dhole yang 

diyakini oleh masyarakat Wolio di Buton.  

C. Ragam Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Tradisi Pedhole-dhole 

Mayarakat Wolio di Kecamatan Kokalukuna Baubau Buton Sulawesi Tenggara 

1. Ragam Nilai Pendidikan Islam 

Nilai-nilai pendidikan Islam adalah sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada 

pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar manusia untuk mencapai tujuan 

hidup manusia yaitu mengabdi kepada Allah swt. Nilai-nilai tersebut perlu 

ditanamkan pada anak sejak kecil, karena pada waktu itu adalah masa yang tepat 

untuk menanamkan kebiasaan yang baik padanya.14 

Pendidikan Islam adalah totalitas kegiatan manusia muslim yang dilakukan 

secara sungguh-sungguh, sadar, terencana, terstruktur, dan berkesinambungan atas 

                                                             
14Marimba Ahmad, ‘Pengantar Filsafat Pendidikan Islam’, Bandung: Al-Ma’arif, 1989. 
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dasar iman dan taqwa kepada Allah swt. dalam rangka menghasilkan anak-anak didik 

menjadi SDM (sumber daya manusia) yang memiliki mental, karakter dan 

kepribadian yang kuat dan utuh serta berkualitas secara intelektual dan berkualitas 

secara moral sebagai modal untuk dapat hidup secara mandiri.15 

a. Landasan Nilai Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individual dan sosial yang 

membawa penganutnya pada pengaplikasikan Islam dan ajaran-ajarannya ke dalam 

tiangkah laku sehari-hari. Karena itu, keberadaan sumber dan landasan pendidikan 

Islam harus sama dengan sumber Islam itu sendiri, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah. 

1) Al-Qur’an 

Pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan Islam yang 

merupakan pandangan hidup muslim dari nilai-nilai luhur yang bersifat universal 

yakni al-Qur’an dan al-Sunnah yang shahih juga pendapat para sahabat dan ulama 

sebagai tambahan. Hal ini senada dengan pendapat Ahmad D. Marimba yang 

menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau dasar pendidikan diibaratkan sebagai 

sebuah bangunan sehingga isi al-Qur’an dan al-Hadis menjadi pedoman, karena 

menjadi sumber kekuatan dan keteguhan tetap berdirinya pendidikan.16 Seperti 

tercantum dalam QS. al-Baqarah/2:2: 

لِكََ بَ َذََٰ تَّقِينَََٱلۡكِتََٰ َه دٗىَل ِلۡم  َفيِهَِۛ  ٢َلََّرَيۡبََۛ

Terjemahnya: 

Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang 
bertaqwa.17 

                                                             
15Faisal Ismail, Paradigma Pendidikan Islam (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2017), h. 3.  

16Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan, h. 19. 

17Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnyai, h. 3. 
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Di dalam al-Qur’an terdapat ajaran yang berisi prinsip-prinsip yang berkenaan 

dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Sebagai contoh dapat dibaca dalam kisah 

Luqman yang mengajari anaknya. Dalam QS al-Luqman: al-Qur’an adalah petunjuk-

petunjuk-Nya yang bila dipelajari akan membantu menemukan nilai-nilai yang dapat 

dijadikan pedoman berbagai problem hidup. Apabila dihayati dan diamalkan menjadi 

pikiran rasa dan karsa mengarah pada realitas keimanan yang dibutuhkan bagi 

stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan masyarakat.18 

2) Al-Sunnah 

Al-Qur’an disampaikan oleh Rasulullah saw. kepada umat manusia dengan 

penuh amanat. Tidak sedikitpun ditambah atau dikurangi. Selanjutnya, manusialah 

hendaknya yang berusaha memahaminya, menerimanya dan kemudian 

mengamalkannya. Seringkali manusia menemui kesulitan dalam memahaminya, dan 

ini dialami oleh para sahabat sebagai generasi pertama penerima al-Qur’an. Sebab 

mereka meminta penjelasan kepada Rasulullah saw. yang memang diberi otoritas 

untuk itu. 

Sebagaimana al-Qur’an, sunnah berisi petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan 

manusia dalam segala aspeknya yang membina manusia menjadi muslim yang 

bertaqwa. Dalam dunia pendidikan, sunnah memiliki dua faedah yang sangat besar, 

yaitu: 

a) Menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam al-Qur’an atau 

menerangkan hal-hal yang tidak terdapat di dalamnya. 

b) Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah saw. bersama anak-

                                                             
18M Quraish Shihab, ‘Wawasan Al-Quran’, Bandung: Mizan, 1996. 
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anaknya dan penanaman keimanan ke dalam jiwa yang dilakukannya.19 

b. Ragam Nilai Pendidikan Islam 

Dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai Islam yang 

mendukung dalam pelaksanaan pendidikan bahkan menjadi suatu rangkaian atau 

sistem di dalamnya. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa anak sehingga 

bisa memberi output bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat luas. 

Dengan banyaknya nilai-nilai Islam yang terdapat dalam pendidikan Islam, maka 

penulis mencoba membatasi bahasan dari penulisan tesis ini dan membatasi nilai-nilai 

pendidikan Islam dengan nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai pendidikan akhlak. 

1) Nilai Pendidikan Akidah (keimanan) 

Pokok-pokok pendidikan yang harus tertanam dalam diri seseorang adalah 

keimanan. Iman adalah kepercayaan yang terhujam dalam hati dengan penuh 

keyakinan, tak ada perasaan ragu serta mempengaruhi kehidupan, sikap dan aktivitas 

keseharian.  

Iman (aqidah) yang kuat dan tertanam dalam jiwa seseorang merupakan hal 

yang penting dalam perkembangan pendidikan anak. Salah satu yang bisa 

menguatkan aqidah adalah manusia memiliki nilai pengorbanan dalam dirinya demi 

membela aqidah yang diyakini kebenarannya. Semakin kuat nilai pengorbananannya 

akan semakin koko aqidah yang ia miliki.20 

2) Nilai Pendidikan Ibadah 

                                                             
19Abdul Rahman Al-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, Dan Masyarakat. Jakarta 

(Gema Insani Press, 1995). 

20M Nur Abdul Hafizh and Muhammad Nur, ‘Manhaj Tarbiyah Al Nabawiyyah Li Al-Thifl’, 

Penerj. Kuswandini, et Al, Mendidik Anak Bersama Rasulullah SAW (Cet. I; Bandung: Al Bayan, 

1997)  



87 
 

Pendidikan seseorang dalam beribadah dianggap sebagai penyempurna dari 

pendidikan aqidah. Karena pendidikan ibadah yang didapat dari anak akan menambah 

keyakinan kebenaran ajarannya. Semakin tinggi nilai ibadah yang ia miliki, maka 

semakin tinggi juga nilai keimanannya. 

Ibadah merupakan penyerahan diri seorang hamba pada Allah swt. Ibadah 

yang dilakukan secara benar sesuai dengan syari’at Islam merupakan implementasi 

secara langsung dari sebuah penghambaan diri pada Allah swt. Manusia diciptakan di 

dunia ini hanya untuk menghamba kepada-Nya.  

Nilai pendidikan ibadah bagi anak akan membiasakannya melaksanakan 

kewajiban. Mengambil contoh dari Luqman yang menyuruh anak-anaknya shalat 

ketika masih kecil, dalam QS. al-Luqman/31:17: 

ب نيَََّ ََيََٰ ةََأقَِمِ لوََٰ َبََِٱلصَّ رۡ وفَِوَأۡم  ََٱنۡهََوَََٱلۡمَعۡر  َعَلَََٱصۡبِرَۡوَََنكَرَِلۡمَ ٱعَنِ َإنَِّ َمَآَأصََابكََۖۡ ىَٰ
لِكََذَََٰ

ورَِمِنَۡعَزۡمَِ ١٧َََٱلۡۡ م 

Terjemahnya: 

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 
dan cegahlah (mereka) dari perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap apa 
yang menimpa kamu.21 

Luqman menanamkan nilai-nilai pendidikan ibadah kepada anak-anaknya 

sejak dini. Dia bermaksud agar anak-anaknya mengenal tujuan hidup manusia, yaitu 

menghambakan diri kepada Allah swt. bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang 

patut disembah selain Allah swt. Ibadah yang dimaksud bukan hanya ibadah ritual 

saja, tetapi juga ibadah dalam arti umum dan khusus. Umum yaitu segala amalan 

yang diizinkan Allah swt., sedangkan ibadah khusus yaitu segala sesuatu yang telah 

                                                             
21Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 413. 
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ditetapkan Allah swt.22 

3) Nilai Pendidikan Akhlak 

Persoalan tentang akhlak ini, menurut Omar Muhammad al-Taomy al-

Syaibany dalam M. Quraish Shihab tidak terbatas pada perseorangan saja, tetapi 

penting untuk masyarakat, umat dan kemanusiaan seluruhnya. Akhlak dalam ajaran 

agama tidak disamakan dengan etika, etika dibatasi dengan sopan santun antar 

sesama manusia dan tingkah laku lahiriyah. Sedangkan akhlak lebih luas cangkupan 

maknanya, karena tidak hanya mencangkup ukuran lahiriyah saja, tetapi yang 

berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran, yang mencangkup pada akhlak 

terhadap Allah dan kepada sesama makhluk ciptaan-Nya, baik itu terhadap manusia, 

tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa. 

Nilai akhlak dapat terwujud dalam bentuk sifat dan kepribadian yang luhur, 

seperti nilai ikhlas, motivasi, sabar, disiplin, jujur, amanah dan tawadhu. 

2. Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Tradisi Pedhole-Dhole 

Seperti yang telah dikemukakan di muka bahwa tradisi adalah suatu kebiasaan 

yang berkembang di masyarakat, yang menjadi adat kebiasaan atau yang 

diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Tradisi juga bisa diartikan sebagai 

sesuatu yang dilakukan sejak lama karena kebiasaan yang turun-temurun dan menjadi 

bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, budaya, 

waktu, dan agama yang sama. 

Misalnya dalam penelitian ini adalah tradisi pedhole-dhole yang dilakukan 

oleh masyarakat Wolio di kepulauan Buton. Sudah dijelaskan juga sebelumnya 

bahwa tradisi ini merupakan tradisi tertua di Kesultanan Buton yang dilaksanakan 

                                                             
22Abuddin Nata, ‘Metodologi Studi Islam  (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999). 
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secara turun temurun, sampai saat ini masih dilakoni oleh masyarakat Wolio. 

Ada satu ucapan yang dikemukakan oleh salah satu tokoh adat masyarakat 

Wolio, yang menjadikan tradisi ini harus dilakukan, yaitu: 

Ini kaitannya dengan masalah penyakit, budaya kita di Buton ini sudah kita 
yakini, sudah terkontaminasi, kemudian tidak ada perhatian kalau bahasa Wolio 
nya itu kita pobawaloa, itu akan tertimpa dengan suatu penyakit. Kenapa? di 
sini intinya juga kembali kepada agama. karena tradisi yang turun temurun ini 
sudah merupakan nazar turunan. Ketika salah satu nazar kita tidak lakukan, 
dosa besar kepada Allah. Jadi pasti kita dikena suatu penyakit, suatu cobaan. 23 

Dari hasil wawancara di atas, penulis simpulkan bahwa tradisi pedhole-dhole 

ini wajib dilaksanakan, jika tidak akan ditimpa suatu penyakit karena tradisi ini sudah 

menjadi sebuah nazar turunan. Artinya nazar itu sendiri apabila kita tinggalkan, maka 

akan mendapat dosa besar dari Allah swt. Namun ternyata simpulan itu salah. Itu 

hanya merupakan suatu perumpamaan. Jadi, yang melakukan tradisi tersebut tidak 

mendapat dosa tetapi mendapatkan kesehatan dan kesembuhan dari suatu penyakit, 

dan yang tidak melakukannya juga tidak mendapat dosa. Tradisi ini bukan merupakan 

suatu kewajiban. tapi alangkah baik dilakukan. Banyak positifnya pada tradisi ini. 

Apa-apa saja yang menjadi positifnya, akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. 

Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah nilai-nilai pendidikan Islam pada 

tradisi pedhole-dhole itu sendiri. Nilai-nilai pendidikan Islam itu sendiri sudah 

dikemukakan sebelumnya, bahwa pokok-pokok utama yang harus diperhatikan oleh 

pendidikan Islam mencangkup nilai akidah, nilai ibadah dan nilai akhlak. Jadi, yang 

akan dikaji pada kesempatan ini adalah tradisi pedhole-dhole berdasarkan nilai 

aqidahnya, nilai ibadahnya, dan nilai akhlaknya. 

                                                             
23La Ode Kariu, Tokoh Agama Kesultanan Buton, Wawancara, pada tanggal 10 Desember 

2019 di Baubau. 
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Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi pedhole-

dhole masyarakat Wolio berdasarkan pada ajaran al-Qur’an dan Sunnah yaitu 

mengandung nilai Ketuhanan, nilai ibadah, nilai akhak, nilai jasmani, nilai sosial, 

nilai toleransi, dan nilai gotong-royong. 

a. Tradisi Pedhole-Dhole Mengandung Nilai Ketuhanan (Keimanan).  

Semua yang bersifat kelompok maupun individu memohon kepada Tuhan 

Yang Maha Esa agar anak tersebut senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dan 

kecerdasan berpikir.  

Buton adalah dasarnya Islam.  Maka menurut masyarakat Wolio bahwa tradisi 

pedhole-dhole doa yang di ucapkan itu menurut ajaran agama Islam. Di sini yang 

diteliti adalah seorang Bhisa. Karena pada Bhisa inilah yang memegang semua doa 

untuk si anak ketika sedang di dhole-dhole. Menurut pengakuan salah satu tokoh 

masyarakat bahwa hingga saat ini doa yang dilafazkan oleh seorang Bhisa belum 

diketahui apa doanya. Namun adalah salah satu ucapan seorang Bhisa menurut salah 

seorang tokoh masyarakat Wolio, yakni: 

Ise, Jua, Talu, Apa, Lima, Ana, Pitu, Walu, Sio. Berhenti di angka Sio, artinya 
untuk mengusir semua penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh si anak 
tersebut. Sio itukan dalam bahasa Indonesianya adalah mengusir.24 

Dari penjelasan di atas, menjelaskan bahwa Bhisa ini tidak melafazkan doa 

nya denga suara, namun dalam hati. Tetapi yang jelasnya doa itu hanya merupakan 

niat untuk meminta kepada Tuhan, apakah dalam bentuk batatah (doa dalam bahasa 

daerah) atau bahasa Indonesia. Salah satu doa seorang Bhisa yaitu: 

Bismillah. Tagora taemani I Allah Ta’ala. Mamudakana pekaridoakea sagala 
giuna bala, te apauntoakea kapiina ana-ana siy, pekaridoakea sagala giuna 

                                                             
24Wa Ode Zaenab, Tokoh Masyarakat, Wawancara, pada tanggal 01 November 2019 di 

Baubau. 
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panyaki modaangiana, dawuakea umuru marambe te abarakati muudakaana 
amembali ahamba te abolosi mancuanana 

Pada intinya mendoakan keselamatan anak tersebut. Bahwa di Buton ini 

adalah sebuah kerajaan Islam, jadi doanya itu adalah menurut agama Islam. Buton 

meyakini Allah swt. yang menciptakan manusia, jadi kita hanya berhak untuk 

menyembah kepada-Nya, memohon kepada-Nya, tidak ada Tuhan yang patut 

disembah selain Allah, seperti dalam firman Allah QS. al-Alaq/96:1-2: 

نََخَلق١ََََخَلقََََٱلَّذِيرَب كَََِٱسۡمَِبََِٱقۡرَأَۡ نسََٰ ٢ََلقٍََمِنَۡعَََٱلِۡۡ

Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah.25 

Penjelasan mengenai ayat di atas, adalah bahwa entah itu merupakan sebuah 

tradisi, budaya, dan ritual yang mengandung doa, maka doa tersebut kembalinya 

adalah pada Allah swt, menyebut hanya nama-Nya, megharap hanya pada-Nya, 

karena Dia adalah pencipta langit dan bumi serta seisinya. 

b. Tradisi Pedhole-dhole Mengandung Nilai Ibadah 

Masyarakat diseluruh penjuru Indonesia memiliki berbagai macam suku dan 

budaya, khususnya masyarakat Wolio yang berada di pulau Buton Sulawesi 

Tenggara. Suku Wolio memiliki salah satu warisan tradisi yang unik yakni ritual 

pedhole-dhole bagi anak balita. Tradisi ini dipandang sebagai ritual pengobatan 

tradisional  yang alami tanpa bantuan medis, yang diyakini dapat menyembuhkan 

berbagai macam penyakit khususnya penyakit kulit. Namun disamping itu juga ritual 

ini dilakukan sebagai pengresmian nama anak. 

                                                             
25Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 598. 
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Salah satu Lakina Agama atau disebut Tokoh Agamanya Masyarakat Wolio 

mengungangkapkan: 

Tradisi ini mengandung unsur nilai Ibadah kepada Allah. Kenapa saya katakan 
demikian? Karena setiap prosesi pelaksanaan tradisi ini tidak terdapat larangan-
larangan-Nya. Sifatnya juga hanya bertujuan mengharapkan hidayah dari Allah 
swt. untuk kesembuhan anak itu, untuk kesehatan anak itu dan agar anak itu 
nantinya berguna bagi orangtuanya. Masalah dupa-dupa atau pengasapan itu 
hanya sebagai pengahrum ruangan. Kita di  Buton ini, sejak zaman dulu segala 
macam ritual kalau tidak memakai dupa-dupa kurang afdol. Tidak ada unsur 
lain selain sebagai pengharum ruangan saja.26 

Demikianlah tradisi pedhole-dhole mengandung unsur Ibadah yang 

pelaksanaannya tidak melenceng dari ajaran Islam, karena ini merupakan ritual adat 

pengobatan tradisional sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Bahwa 

pengobatan tradisional itu lebih baik ketimbang medis. Jadi, maksudnya adalah 

alangkah baiknya jika melakukan pengobatan tradisional dulu, lalu kemudian jika 

tidak ada perubahan maka menggunakan bantuan medis. 

c. Tradisi Pedhole-dhole Mengandung Nilai Akhlak 

Tradisi pdhole-dhole masyarakat Wolio di Kecamatan Kokalukuna 

merupakan ritual pengobatan tradisional, pada masyarakat setempat menyebutnya 

sebagai imunisasi alam non medis.  

Menurut kacamata ilmiah peneliti, tradisi pedhole-dhole mengandung nilai 

akhlak karena perbuatannya sesuai tuntutan Rasulullah saw. Niatnya untuk 

menyembuhkan, menjauhkan anak dari segala macam penyakit dan bahaya yang akan 

menimpa anak di masa depan.  

Salah satu informan juga berpendapat bahwa: 

Tradisi pedhole-dhole ini digawangi oleh seorang Bhisa yang mana adalah 
seorang yang lebih tua atau boleh dikatakan seorang nenek, yang sudah lama 

                                                             
26La Ode Kariu, Tokoh Agama  Kesultanan Buton, Wawancara, pada tanggal 10 Desember 

2019 di Baubau. 



93 
 

tau akan tradisi ini, sehingga semua orang yang hadir di acara tersebut 
menghargai, menghormati, dan mengikuti aturan dan arahan seorang Bhisa 
itu.27  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi ini mengajarkan kita 

untuk menghormati orangtua, menghargai yang lebih tua, sebab mereka yang lebih 

tau akan segala hal yang menyangkut adat isitadat, budaya yang ada di pulau Buton 

maupun di seluruh wilayah Indoesia. 

d. Tradisi Pedhole-dhole Mengandung Nilai Jasmani 

Seperti yang dikemukakan di muka, bahwa unsur penting pada tradisi 

pedhole-dhole ini adalah untuk memperkenalkan makanan bergizi pada anak dan 

sebagai pengobatan tradisional, berarti mengacu pada kesehatan fisik si anak. Ini 

berdasarkan pendapat seorang informan: 

Pedhole-dhole. jadi tradisi ini adalah tradisi di kesultanan buton dilaksanakan 
secara turun temurun sampai hari ini. Namun sebagian masyarakat sudah tidak 
melaksanakan lagi karena ketidak tahuannya. Pada intinya, pedhole-dhole itu 
ada beberapa unsur penting di dalam. Pertama; memperkenalkan makanan 
bergizi. Kedua; pengobatan secara tradisional. Ketiga; pengresmian nama. ini 
dilaksanakan pada anak-anak yang masih umur balita.28 

 Dari data di atas, maka digaris bawahi di sini adalah tradisi pedhole-dhole 

memperkenalkan makanan bergizi agar anak kedepanna memiliki daya tahan tubuh 

yang sehat dan kuat, serta sebagai pengobatan tradisional agar anak tersebut sembuh 

dari penyakit yang dideritanya. Jadi, kembali pada pengertian tradisi pedhole-dhole 

yang sesungguhnya yaitu imunisasi tradisional atau pengobatan tradisional, maka 

agar anak ini terhindar dari segalam macam jenis penyakit dan bala, dilakukanlah 

pedhole-dhole ini.  

e. Tradisi Pedhole-dhole Mengandung Nilai Sosial 

                                                             
27La Ode Ali, Tokoh Masyarakat, Wawancara, pada tanggal 11 Maret 2020 di Makassar. 

28La Ode Djabaru, Tokoh Adat Buton, Wawancara, pada tanggal 26 Oktober 2019 di Baubau. 
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Penduduk di Buton, jika sudah menggelar acara atau semacam tradisi 

Kesultanan Buton pasti mengundang sanak saudara dekat, sanak saudara jauh, 

tetangga, dan masyarakat lainnya untuk ikut menghadiri atau berpartisipasi dalam 

acara tersebut. Artinya ada kepekaan terhadap sesama, ada nilai sosial di situ. 

Seluruh masyarakat Kesultanan Buton, khususnya masyarakat Wolio tidak 

mempersoalkan makanannya, tidak. Masyarakat Wolio di Buton ini apabila sudah 

kumpul-kumpul apalagi sesama keluarga, soal makanan itu tidak menjadi masalah. 

Itu sudah budaya masyarakat di sana. Kaitannya lagi dengan agama, artinya kita 

sugukan tamu makanan itu adalah sedekah. Ritual ini juga mengumpulkan keluarga-

keluarga yang jauh maupun dekat, artinya silaturrahmi terkandung dalam tradisi ini.  

Allah swt. berfirman dalam QS. an-Nisa/4:1: 

َفإَنَِطِبۡنََلكَ مََۡٱلن ِسَاءَََٓوَءَات وا َ
ِۚ
َنِحۡلةَٗ تهِِنَّ نَفََۡشَيۡءَََٖعَنصَد قََٰ نۡهَ  هَنيَِٓم ِ رِيََٓ َٗسٗاَفكَ ل وهَ  ٤ََاََ َٗاَمَّ

Terjemahnya: 

Bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut nama-
Nya, serta peliharalah hubungan silaturahim kau kerabat.29 

Silaturrahim juga terdapat dalam hadis Rasulullah saw.: 

َأبََِ َال قاَسِمِ،َعَن  َيَزِيدَ،َعَن  َب ن  َرِفاَعَةَ،َحَدَّثنَيَِعَلِيُّ َب ن  عاَن  غِيرَةِ،َحَدَّثنَاََم  يَحَدَّثنَاََأبَ وَال م 

َع ق بةَََب نَِعَامِرٍَ ِ،َعَن  عَليَ هَِوَسَلَّمَ،َقاَلََ أ مَامَةََال باَهِلِي  َرَس ولََاللهَِصَلَّىَاللهَ  َلقَِيت  َع ق بةَ :َث مَّ

مَالِ.َفقَاَلَ:َ"َياََع ق بةَ َ عَ  نيَِبِفَوَاضِلَِالۡ  بِر  :َياََرَس ولََاللهِ،َأخَ  َبيَِدِهَِفَق ل ت  ،َفاَب تدَأَ ت ه َفأَخََذ ت 

َحَرَمََ طَِمَن  َقطََعكََ،َوَأعَ  َمَن  َصِل  َظَلمََكَ.َكَ،َوَأعَ رِض  ن  30َعَمَّ

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Abu al-Mughirah telah menceritakan kepada 
kami Ma’an bin Rifa’ah telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Yazi dari 

                                                             
29Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 78. 

30Abu ‘Abdullah Ahmad bin Hanbal bin Hallal bin Asad al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad 

bin Hanbal, Juz XXVIII ( Cet. I; t.t: al-Risalah, 1421 H/2001 M), h. 570. 
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Qasim dari Abu Umamah al-Bahili dari  ‘Uqbah bin ‘Amir  berkata, kemudian 
saya menjumpai Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, beruluk salam dan 
memegang tangan beliau, lalu aku berkata, “wahai Rasulullah, kabarkanlah 
kepada ku mengenai amalan-amalan yang lebih utama?” beliau kemudian 
bersabda: wahai Uqbah, sambunglah (jalinan silaturahmi) terhadap siapa yang 
memutus (hubungan dengan) kamu. Berikanlah sesuatu kepada orang yang 
telah mengharamkan, dan berpalinglah dari orang yang telah menzalimi kamu. 

f. Tradisi Pedhole-dhole Mengandung Nilai Toleransi 

Melalui pelaksanaan tradisi budaya yang ada di Buton ini, khususnya tradisi 

pedhole-dhole, tidak membedakan berbagai agama, keyakinan serta status sosialnya. 

Semua manusia sama.  

g. Tradisi Pedhole-dhole Mengandung Nilai Gotong-Royong 

Tradisi pedhole-dhole merupakan acara besar, jadi memerlukan bantuan 

masyarakat lain untuk menyiapkan makanan, perlengkapan lainnya, serta kebutuhan 

lainnya yang berhubungan dengan bahan-bahan tradisi tersebut. Jadi, masyarakat 

bergotong-royong untuk membantu terlaksananya prosesi tersebut tanpa memandang 

status sosial.  

Ini sama halnya dengan pendapat salah seorang informan, yang mengatakan 

bahwa: 

Jangan dipersoalkan soal makanannya, jangan. Kita masyarakat wolio di Buton 

ini kalau sudah kumpul-kumpul apalagi sesama keluarga, soal makanan itu 

tidak menjadi masalah. Itu sudah budaya kita. Kaitanyya lagi dengan agama, 

artinya kita sugukan tamu makanan itu adalah sedekah. Ritual ini juga 

mengumpulkan keluarga-keluarga yang jauh maupun dekat, artinya 

silaturrahmi terkandung dalam tradisi ini. Tradisi ini bukan merupakan suatu 

kewajiban, tapi alangkah baik dilakukan. Banyak positifnya pada tradisi ini, 

terutama hal silaturrahmi tadi, gotong royongnya tadi.31 

Demikian nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi pedhole-

dhole ini. Kesimpulannya adalah tradisi yang ada di Buton salah satunya pedhole-

                                                             
31La Ode Kariu, Tokoh Agama  Kesultanan Buton, Wawancara, pada tanggal 10 Desember 

2019 di Baubau. 
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dhole ini merupakan tradisi yang berdasarkan pada ajaran Islam. Tradisi ini 

mengandung banyak positifnya, diantaranya adalah menciptakan silaturrahim sesama 

manusia, memberi makan orang lain yang merupakan pahala sedekah, menjadi 

pengobatan tradisional, dan lain sebagainya.  

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi pedhole-dhole 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ada nilai Ketuhanannya, nilai jasmaninya, 

nilai sosialnya, nilai toleransinya, dan nilai gotong -royong disimpulkan dari hasil 

pengamatan peneliti pada prosesi pelaksanaannya tradisi tersebut, serta wawancara 

secara langsung dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat. 
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BAB III  

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Latar belakang awal pembentukkan tradisi pedhole-dhole  masyarakat Wolio di 

Baubau Buton Sulawesi Tenggara berawal dari kisah anak seorang pendiri 

Kerajaan Wolio Buton yang bernama Betoambari. Betoambari mengalami 

penyakit yang langkah dan tumbuh kembangnya tidak seprti anak-anak pada 

umumnya. Maka dari situlah, Sipanjonga yang merupakan ayah dari 

Betoambari ini melakukan ritual pedhole-dhole tersebut, kemudian anaknya 

diguling-gulingkan di hamparan minyak kelapa asli dengan berlapiskan daun 

pisang. Setelah melakukan serangkaian prosesi tersebut, Betombari sembuh 

dari sakitnya dan beraktivitas sebagaimana anak-anak lainnya. Kemudian 

Sipanjongan menganjurkan kepada masyarakatnya untuk ikut melakukan ritual 

pengobatan tradisional itu, dan sampai sekarang ritual tersebut masih dilakukan 

oleh masyarakat Wolio pada umumnya. 

Masyarakat Wolio menjadikan tradisi pedhole-dhole ini sebagai wadah 

pengeresmian nama anak dari orang tuanya.  

2. Pelaksanaan tradisi pedhole-dhole ini merupakan ritual adat yang digelar 

masyarakat Wolio di Kesultanan Buton, sebagai pengobatan tradisional untuk 

menangkal dan mengobati segala macam penyakit yang terdapat pada tubuh 

anak dan pengresmian nama anak. Tradisi ini merupakan tradisi tertua di Buton, 

dilakukan secara turun temurn hingga saat ini. Pesertanya bocah dari umur 

beberapa bulan sampai umur 7 tahun. Tradisi ini diselenggarakan di rumah 

warga, kapan saja dan di mana saja, tradisi ini bisa dilaksanakan, tergantung 
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kesiapan dari pihak orangtua anak tersebut. Namun laizimnya tradisi ini 

dilakukan pada Pelaksanaan tradisi ini pula dihadiri oleh sanak keluarga, 

kerabat dan tetangga. Namun yang melihat atau terlibat langsung dalam prosesi 

adat ini adalah kaum perempuan.  

3. Ragam nilai yang terkandung dalam tradisi pedhole-dhole adalah: 

a.  Nilai Ketuhanan. Semua yang bersifat kelompok maupun individu memohon 

kepada Tuhan Yang Maha Esa agar anak tersebut senantiasa diberi kesehatan, 

keselamatan dan kecerdasan berpikir.  

b. Nilai ibadah. Tradisi pedhole-dhole mengandung unsur Ibadah yang 

pelaksanaannya tidak melenceng dari ajaran Islam, karena ini merupakan ritual 

adat pengobatan tradisional sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. 

c. Nilai akhlak. Menurut kacamata ilmiah peneliti, tradisi pedhole-dhole 

mengandung nilai akhlak karena perbuatannya sesuai tuntutan Rasulullah saw. 

Niatnya untuk menyembuhkan, menjauhkan anak dari segala macam penyakit dan 

bahaya yang akan menimpa anak di masa depan.  

d. Nilai jasmani. Seperti yang dikemukakan di muka, bahwa unsur penting pada 

tradisi pedhole-dhole ini adalah untuk memperkenalkan makanan bergizi pada 

anak dan sebagai pengobatan tradisional, berarti mengacu pada kesehatan fisik si 

anak, agar anak terhindari dari segala macam penyakit dan bala. 

e. Nilai sosial. Tradisi ini mengumpulkan sanak saudara, kerabat dan tetangga. 

Tradisi ini merupakan wadah menjalin silaturrahim, ada unsur sosial di dalamnya. 

f. Nilai toleransi. Melalui pelaksanaan tradisi budaya yang ada di Buton ini, 

khususnya tradisi pedhole-dhole, tidak membedakan berbagai agama, keyakinan 

serta status sosialnya. 
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g. Nilai gotong-royong. Dengan melaksanakan ritual adat, pasti terdapat gotong-

royong di dalamnya. Bergotong-royong membantu agar acara tersebut berlajan 

dengan lancar. 

B. Implikasi 

Secara umum pelaksanaan tradisi pdhole-dhole terkandung di dalamnya nilai-

nilai pendidikan Islam, seperti terjalinnya silaturrahim, memberi kesehatan, serta 

meresmikan nama yang diberikan oleh orangtuanya. Jadi banyak postifnya dalam 

tradisi ini. Peneliti tidak menemukan aroma negatif dalam tradisi ini. 

Materi ini diharapkan menambah wawasan kita semua, terutama bagi yang 

membaca tulisan ini agar mengetahui bagaimana awal pembentukkan tradisi pedhole-

dhole, bagaimana pelaksanaan tradisi tersebut dan ragam nilai yang terkandung dalam 

tradisi tersebut.  
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PEDOMAN INTERVIEW (WAWANCARA) 

 

A. Biodata Informan 

1. Nama    : 

2. Tempat, tanggal lahir  : 

3. Jabatan / Kesatuan  : 

4. Alamat    : 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana sejarah awal mulanya tradisi pedhole-dhole? 

2. Bagaimana sejarah masyarakat Wolio? 

3. Bagaimana prosesi dilakukaknnya tradisi pedhole-dhole tersebut? 

4. Kapan waktu pelaksanaannya dan bertempat di mana? 

5. Apakah waktu jadwal kegiatan dimusyawarahkan masyarakat setempat dan 

pemerintah? 

6. Apa tujuan dan manfaat dilaksanakan tradisi pedhole-dhole? 

7. Adakah masyarakat yang tidak mengikuti atau tidak melaksanaka tradisi 

pedhole-dhole? 

8. Pembiayaan kegiatan dibebankan kepada siapa? 

9. Bagaimana respon atau reaksi masyarakat di Buton khususnya di Kecamatan 

Kokalukuna ini tentang tradisi pedhole-dhole? 

10. Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan ritual pedhole-dhole mulai dari persiapan 

sampai acara puncak, dan berapa lama waktunya? 

11. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi pedhole-dhole berdasarkan 

sudut pandang pendidikan Islam?  

12. Apakah doa yang dibaca oleh seorang Bhisa mengandung unsur ajaran Islam? 
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(Foto di atas merupakan perlatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam prosesi 

pedhole-dhole) 

 

(Foto para orang tua/Bhisa yang akan melakukan proses pedhole-dhole. Foto di atas 

mempersiapkan bahan-bahan seperti minyak, ikan, nasi, telur dan lain-lain.) 

  

(Persiapan Prosesi Pedhole-dhole) 
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(Bhisa yang telah siap untuk memulai prosesi pedhole-dhole) 

 

(Prosesi anak di panimpa) 

M  

 (Prosesi inti yaitu didhole-dhole) 
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(Poses Pedhoe-dhole) 

  

(Foto Balita telah didhole-dhole kemudian di angkat untuk dimandikan air bersih) 

 

(Isi talang untuk dibagikan kesanak saudara yang hadir di acara pedhole-dhole) 
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(Wawancara dengan Tokoh Adat/Sapati Kesultanan Buton Bapak La Ode Djabaru) 

    

(Wawancara dengan Tokoh Adat Masyarakat Wolio, Bapak La Ode Ali) 
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(Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Wolio, Ibu Wa Ode Zaenab) 

 

  

(Melihat persiapan yang dilakukan oleh Bhisa) 
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