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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 ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 ب 

 

ba 

 

B 

 

Be 

 ت 

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 ث 

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 

 

Jim J 

 

Je 

 ح 

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

Dal 

 

D 

 

De 

 ذ 

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

Ra 

 

R 

 

Er 

 ز 

 

Zai 

 

Z 

 

Zet 

 ش 

 

Sin 

 

S 

 

Es 

 ش 

 

Syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 

 

„ain 

 

„ 

 

apostrof terbalik 

 غ 

 

Gain 

 

G 

 

Ge 

 ف 

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 ق 

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 ك 

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 ل 

 

Lam 

 

L 

 

El 

 و 

 

Mim 

 

M 

 

Em 

 ٌ 

 

Nun 

 

N 

 

En 

 و 

 

Wau 

 

W 

 

We 

 هـ 

 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 ء 

 

hamzah 

 

‟ 

 

apostrof 

 ى 

 

Ya 

 

Y 

 

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

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

2. Vokal  

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هـَوَْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  ِا 
d}ammah u u  ُا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i  َْى  
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

  وَْ 
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Contoh: 

 ma>ta : يـاَتََ

 <rama : رَيَـي

 qila : لـِيْـمََ 

 yamutu : يـًَـوُْتَُ

4. Ta’ marbutah 

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

mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan }ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta‟ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfal :  رَوْضَـةََُالأطَْفاَلَِ

ـدِيْـُـَةََُانَْـفـاَضِــهةَ ًَ  al-madinah al-fadilah :  انَْـ

ــة ًَ  al-hikmah :  انَـحِْـكْـ

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ 

 

 ...َ  ا | ...َ  ى

d}ammah dan wau 

 

  ُ  و

a 

u 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya’ 

 

i i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

  ِ    ى
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5.  Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ََ ــّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana :  رَبـّـَُاََ

 najjaina :  َـَجّـيَْــُاََ

 al-haqq :  انَــْحَـكَّ

 nu“ima :  َعُّــِىََ

 aduwwun„ :  عَـدُوَ 

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

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِيَّ)

Contoh: 

 Ali (bukan „Aliyy atau „Aly)„ :  عَـهـِيَ 

 Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَـرَبــِيَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh 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 

-. 
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Contoh: 

ـصَُ ًْ ـ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّ

نــْسَنــَة  al-zalzalah (az-zalzalah) : انَسَّ

 al-falsafah : انَــْفـَهسَْـفةَ

 al-bila>du : انَــْبـــِلادََُ

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: 

ٌََ  ta‟muruna : تـأَيُْـرُوْ

وْعَُ  „al-nau : انَــُّـَ

 syai‟un : شَـيْءَ 

 umirtu : أيُِـرْتَُ

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‟an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

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

secara utuh. Contoh: 
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Fi Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz} al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

َاللهَِ ٍُ   Dinullah :  دِيـْ

   Billah :  باِللَِ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَِاللهَِـهَُ ًَ ىَْفيَِْرَحـــْ   :Hum fi rahmatillah 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 
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Inna awwala baitin wudi„a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

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

Nasir al-Din al-T{usi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

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

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

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

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subanahuwa ta„ala 

saw. = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A-li „Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

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

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

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

H{amid Abu) 
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ABSTRAK 

Nama : Muchsinati Zultatussakina  

Nim  : 80100221013 

Judul  : Sibaliparri pembuatan lopi sandeq etnik Mandar di Kelurahan 

Pangali ali Kabupaten Majene (studi nilai niali dakwah sibaliparri 

sebagai pesan dakwah  

Berdasarkan rumusan masalah bahwa penelitian ini bertujuan: 1. 

Mendeskripsikan nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam budaya sibaliparri 

pembuatan lopi sandeq, 2. Mendeskripsikan pelestarian budaya sibaliparri 

pembuatan lopi sandeq di Kelurahan Pangali-ali. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian etnografi dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. sumber data penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh 

agama, warga sekitar, nelayan, tukang, pemerintah setempat. pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data: 

reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Uji keabsahan data triangulasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Nilai nilai dakwah yang terkadung dalam 

budaya sibaliparri pembuatan lopi sandeq yaitu: Persaudaraan dalam pembuatan lopi 

sandeq dapat menjadi manifestasi nilai-nilai dakwah yaitu kesatuan dalam kerjasama, 

dan mengatasi tantangan bersama-sama sehingga adanya rasa peduli dan menghargai 

perbedaan. 2. Pelestarian budaya sibaliparri pembuatan lopi sandeq, menggunakan 

media sosial sebagai alat untuk melindungi budaya karena dapat dilihat oleh generasi 

mendatang dan menjadi promosi, masyarakat belajar berbagai keterampilan yang 

terkait dengan pembuatan lopi sandeq, secara bersama-sama. pelestarian budaya 

sibaliparri pembuatan lopi sandeq di Pangali Ali dilakukan dengan melibatkan 

berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun generasi muda. Hal ini 

menunjukkan komitmen masyarakat Pangali Ali untuk menjaga dan melestarikan 

warisan budayanya. 

Implikasi penelitian ini yaitu: 1. Penelitian ini dapat membantu dalam 

mempromosikan dan melestarikan nilai-nilai sibaliparri dalam masyarakat. nilai-nilai 

ini diaplikasikan dalam pembuatan lopi sandeq sebagai pesan dakwah, masyarakat 

dapat lebih sadar akan pentingnya sibaliparri dalam kehidupan sehari-hari. 2. 

Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan pesan dakwah dalam budaya 

dan tradisi. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pesan dakwah dalam mencapai 

dan mempengaruhi masyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Budaya gotong royong merupakan aspek penting dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia yang telah mendarah daging dalam sejarah dan tradisi bangsa. 

menjadi salah satu pilar utama membangun solidaritas sosial, menguatkan ikatan 

komunitas, dan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam 

masyarakat. Salah satu contoh di mana budaya gotong royong masih sangat nyata 

adalah dalam proses pembuatan perahu tradisional 

 Pembuatan perahu merupakan kegiatan yang melekat dalam kehidupan 

masyarakat pesisir dan pulau-pulau di Indonesia. Proses pembuatan perahu secara 

gotong royong melibatkan kolaborasi antara berbagai anggota masyarakat, mulai dari 

tukang kayu, nakhoda, hingga para pemuda yang membantu dalam berbagai tahapan 

konstruksi perahu. 

Dalam kaitannya dengan nilai-nilai dakwah, budaya gotong royong dalam 

pembuatan perahu memiliki potensi yang besar sebagai sarana untuk 

mengaplikasikan pesan-pesan keagamaan dan moral. Aktivitas gotong royong yang 

mendasari proses pembuatan perahu mencerminkan nilai-nilai seperti tolong-

menolong, kebersamaan, dan rasa saling peduli, yang sejalan dengan ajaran dakwah 

dalam Islam dan nilai-nilai keagamaan dalam agama-agama lainnya. proses 

pembuatan perahu juga mengajarkan ketekunan, kesabaran, dan ketelitian dalam 

menjalankan tugas, yang merupakan aspek-aspek penting dalam ajaran agama dan 

kehidupan beragama. Keterlibatan pemuda dan generasi muda dalam proses 

pembuatan perahu juga menjadi momentum untuk mengenalkan nilai-nilai dakwah 
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kepada generasi penerus agar dapat terus dilestarikan dan diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Namun, budaya gotong royong dalam pembuatan perahu juga menghadapi 

berbagai tantangan di era modern ini. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi telah 

membawa dampak terhadap keberlangsungan tradisi ini, dan potensi untuk 

menyebarkan nilai-nilai dakwah melalui praktik gotong royong dalam pembuatan 

perahu perlu dieksplorasi lebih lanjut. 

Di Sulawesi Selatan dan Barat terdapat empat etnik dominan dan utama, yakni 

Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Setiap kelompok etnik tersebut memiliki 

ragam budaya dan tradisi yang berbeda, meskipun cenderung memiliki kesamaan- 

kesamaan tertentu. Etnik Mandar mendiami hampir seluruh wilayah provinsi 

Sulawesi Barat, mulai dari Polewali sampai perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi 

Tengah di Mamuju Utara.
1
 Pangali-ali merupakan salah satu Kelurahan yang berada 

di Kabupaten Majene. mayoritas masyarakat Pangali-ali mulai menunjukkan 

perubahan budaya dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi 

semangat gotong-royong. Dalam masyarakat modern yang cenderung individualistik, 

nilai-nilai seperti saling tolong-menolong, kepedulian terhadap sesama, dan 

kesadaran kolektif dapat terabaikan. 

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh calon peneliti, contoh riil yang 

sekarang ini sudah sulit ditemui pada masyarakat Kelurahan Pangali ali, misalnya 

apabila dahulu masih menjumpai adanya budaya sibaliparri (gotong royong) dalam 

pembuatan lopi sandeq (perahu)  dan ingin menurunkan perahunya ke laut dimulai 

                                                           
1
Setiadi, E. dan Kolip, Usman.  Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasinya, dan Prencanaannya,h.610 
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ketika beberapa orang nelayan berbaris di tepi pantai. sesepuh atau tokoh masyarakat 

kemudian membacakan doa (mambaca barazanji)  yang intinya adalah terkait dengan 

rasa syukur yang berwujud ayam dimasak dengan bumbu lengkap dengan nasi uduk 

dan lauk. Sesaji itu kemudian ditata sedemikian rupa di atas baki dan dibacakan doa. 

Pembacaan ini dipimpin langsung oleh tokoh agama desa setempat. Masyarakat yang 

hadir di pantai juga ikut berdoa. Setelah doa selesai, kemudian beberapa orang 

nelayan memulai tugasnya yaitu beramai-ramai mendorong  perahu yang berada di 

tepi pantai. Setelah perahu mengapung, beberapa orang pria kemudian menaiki 

perahu, sedangkan lainnya menunggu di pinggir pantai.  

Perahu bergerak kembali ke pinggir dengan kecepatan yang tidak terlalu 

kencang. Dengan jarak kurang lebih lima meter dari  pantai, puluhan warga lain yang 

berada di pinggir pantai kemudian bergotong  royong untuk menarik perahu ke atas 

daratan. Setelah selesai ditarik dan hasil tangkapan ikan terkumpul, barulah nelayan 

pemilik perahu membaginya. Semua mendapat bagian Baik para pendorong perahu 

maupun  warga yang sukarela membantu menarik tali jaring, semua mendapatkan 

upah ikan. Akhir dari tradisi sibaliparri (gotong royong) adalah memakan dan 

menikmati hidangan yang disediakan yang sudah disajikan sebelum acara 

dimulai.Jika mengamati hal diatas inilah salah satu fungsi dari kebudayaan sibaliparri 

(gotong royong) dalam pembuatan lopi sandeq di daerah sekitar. 

Seperti yang diungkapkan salah satu warga Pangali-ali Pak Ciding (45 tahun) 

membenarkan hal itu “sekarang ini sudah sulit ditemui pada masyarakat Kelurahan 

Pangali-ali kecamatan Baggae, misalnya apabila dahulu masih menjumpai adanya 

budaya sibaliparri (gotong royong) dalam pembuatan lopi sandeq dan penarikan lopi 

berbobot puluhan ton dari laut ke daratan,ataupun sebaliknya, tanpa peralatan modern 
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yang dimana mereka memerlukan tenaga kerja yang banyak. jarang kita temuai 

dikalangan remaja pada saat ini.
2
 

Dengan demikian, calon peneliti menarik mengambil judul “sibaliparri 

pembuatan lopi sandeq di Kelurahan Pangali Ali  Kabupaten Majene (studi kasus 

nilai nilai dakwah sibaliparri sebagai pesan dakwah)” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus dimaksudkan sebagai batasan masalah 

dalam penelitian ini. Dari latar belakang tersebut calon peneliti memfokuskan pada 

penelitian ini yaitu:  

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai bagaimana nilai-

nilai dakwah terkandung dalam budaya sibaliparri (gotong royong) dalam pembuatan 

perahu tradisional lopi sandeq oleh masyarakat Etnik Mandar di Kelurahan Pangali 

Ali, Kabupaten Majene. Khususnya, penelitian ini akan menggali aspek-aspek 

kerjasama antar anggota tim dalam pembuatan lopi sandeq, serta dampaknya terhadap 

pembentukan rasa kebersamaan, solidaritas, dan pengaplikasian nilai-nilai dakwah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Deskripsi fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan sebagai 

berikut:  

                                                           
2
 Ciding (45 tahun), warga Pangali ali, wawancara, di  kediaman bapak Muliadi Jl. Melati 

pada tanggal 7 Mei 2023  
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a. Nilai-Nilai Dakwah Gotong Royong Dalam Pembuatan Lopi Sandeq: 

Penelitian ini akan secara mendalam menganalisis bagaimana kerjasama antar 

anggota tim yang terlibat dalam pembuatan lopi sandeq merefleksikan nilai-

nilai dakwah seperti, persaudaraan, kepedulian, dan keikhlasan. Analisis ini 

akan mengungkapkan sejauh mana kerjasama ini mempengaruhi pembentukan 

hubungan sosial yang kuat dan bagaimana nilai-nilai ini dapat menjadi pesan 

dakwah yang dapat diterapkan dalam interaksi sehari-hari. Solidaritas sebagai 

manifestasi nilai-nilai dakwah penelitian ini akan menginvestigasi bagaimana 

praktik budaya sibaliparri dalam pembuatan lopi sandeq di Etnik Mandar 

menciptakan rasa solidaritas di antara anggota komunitas. Dengan 

menganalisis interaksi sosial dan dinamika kelompok, penelitian ini akan 

mengidentifikasi bagaimana solidaritas ini berperan sebagai pesan dakwah 

yang mempromosikan solidaritas dalam masyarakat. 

b. Pelestarian Nilai-Nilai Dakwah Melalui Transformasi Budaya: Penelitian ini 

akan menganalisis pandangan dan sikap masyarakat Kelurahan Pangali Ali 

terhadap pelestarian budaya sibaliparri dalam konteks perubahan zaman. 

melalui wawancara dan survei, penelitian ini akan menggali faktor-faktor 

yang mendorong masyarakat untuk tetap melestarikan nilai-nilai dakwah 

dalam tradisi ini, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diadaptasi untuk 

tetap relevan dalam lingkungan modern. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang Masalah  di atas, pokok permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sibaliparri dalam pembuatan lopi sandeq Etnik 
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Mandar di Kelurahan Pangali ali Kabupaten Majene sehubungan dengan hal tersebut, 

calon peneliti mengemukakan beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam budaya sibaliparri 

pembutan lopi sandeq pada masyarakat Pangali ali Kabupaten Majene?  

2. Bagaimana masyarakat Pangali ali melestarikan tradisi sibaliparri pembuatan 

lopi sandeq? 

 

D. Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan  penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan ditemukan 

beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, 

diantaranya: 

Berdasarkan pada penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan ditemukan 

beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, 

diantaranya: 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid dengan judul Dakwah dalam 

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

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

pendekatan fenomenologi. dalam penelitian tersebut mengungkap tentang model 

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

terwujudnya perubahan sosial.
3
 

M. Nasor dalam jurnal berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Dakwah Dalam 

Membina Masyarakat Pluralitas Di Jati Agung Lampung Selatan, tahun 2017. Dalam 

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

Tabligh, Volume 19, Nomor 1, Juni 2018:1-19), h. 3. 
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jurnal ini lebih fokus terkait dengan masyarakat pluralitas, yakni ditinjau dari aspek 

implementasi nilai-nilai dakwah Sebagaimana dalam hal ini dijelaskan, Implementasi 

nilai-nilai dakwah membina masyarakat Pluralitas  serta batas-batasnya. Jenis 

penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. 

dalam penelitian tersebut mengungkap tentang Implementasi nilai nilai dakwah pada 

masyarakata pluralis, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang pluralitas 

mengacu pada prinsip yaitu: (1) peradaban Islam berdiri atas landasan tauhid, (2) 

peradaban yang bersifat manusiawi, (3) selalu memegang prinsip moral, (4) percaya 

pada ilmu pengetahuan yang benar, dan (5) memiliki toleransi dalam beragama.
4
 

Hasanuddin Journal of Sociology (HJS) yang berjudul “Tergerusnya Gotong 

Royong di Desa Tadang Palie Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone” karangan 

Bagas dan Mansyur Radjab.
5
  Dalam jurnal ini dibahas tentang gotong royong yang 

merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada tindakan untuk 

saling meringankan beban pekerjaan saat ini sudah mengalami penurunan secara 

drastis. Gotong royong sendiri merupakan warisan budaya yang harus tetap kita jaga, 

karena hal itu merupakan nilai kearifan lokal yang harus tetap eksis ditengah-tengah 

masyarakat.  

Disadari atau tidak sifat kegotongroyongan ini secara perlahan namun pasti 

telah semakin memudar. Suatu bentuk dan sikap hubungan gotong royong akan 

mundur ataupun punah sama sekali sebagai akibat pergeseran nilai-nilai budaya. 

Kondisi ini umumnya dipicu oleh pemikiran materialistik yang sangat mempengaruhi 

                                                           
4
 M. Nasor, Implementasi Nilai-Nilai Dakwah Dalam Membina Masyarakat Pluralitas Di Jati 

Agung Lampung Selatan, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan Volume 12, Nomor 2, 

Juli - Desember, 2017,h.1 
5
 Bagas dan Mansyur Radjab. Tergerusnya Gotong Royong di Desa Tadang  Palie Kecamatan 

Ulaweng Kabupaten Bone. Hasanuddin Journal of Sociologi (HJS). Vol  1 no 2 tahun 2019. 
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pola pikir masyarakat kita dewasa ini. Semua aktivitas diukur dengan untung rugi 

secara materi. Jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut maka tentunya 

memberikan suatu dampak yang negatif terhadap bangsa dan identitas negara 

perlahan akan memudar, sementara Negara kita dibangun di atas semangat gotong 

royong. Manfaat jurnal yang berjudul Tergerusnya Gotong Royong di Desa Tadang 

Palie Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone dalam penelitian ini adalah memberikan 

pemahaman tentang gotong royong, partisipasi masyarakat dalam bergotong royong 

serta tergerusnya gotong royong. 

Buku  berjudul “Budaya Gotong Royong dan Masa Depan Bangsa”. Karangan 

Sayidiman Suryohadiprojo.
6
 Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Budaya Gotong 

royong merupakan budaya asli bangsa Indonesia. Gotong Royong sendiri memiliki 

makna bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Gotong Royong 

sangat erat dengan Pancasila. Bahkan, gotong royong merupakan pancaran jiwa 

Pancasila itu sendiri yang menjiwai bangsa kita sejak dulu, sekarang dan masa depan. 

Masa depan bangsa dan pencapaian masyarakat yang adil dan sejahtera memerlukan 

kesediaan kita untuk menumbuhkan kembali sikap budaya gotong royong, sekaligus 

menghidupkan harmoni dan toleransi. Manfaat buku yang berjudul Budaya Gotong 

Royong dan Masa Depan Bangsa dalam penelitian ini adalah untuk membantu 

peneliti dalam menguraikan dan menjelaskan tentang gotong royong yang dalam 

penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk budaya sibaliparri dalam pembuatan lopi 

sandeq atau menarik perahu secara bersama-sama sertamengulas berbagai tantangan 

gotong royong yang dihadapi pada saat ini. 

                                                           
6
 Sayidiman Suryohadiprojo, Budaya Gotong Royong dan Masa Depan Bangsa, (Jakarta: 

Kompas, 2016) 
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Dari keempat hasil karya tulis ilmiah di atas yang dapat calon penulis himpun, 

memang ada berbagai persamaaan. diantaranya adalah nilai-nilai dakwah dan 

sibaliparri (gotong royong)  sebagai objek penelitian. Inilah yang menjadi salah satu 

persamaan antara calon peneliti dengan peneliti terdahulu. 

Sedangkan perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah meskipun sama-

sama menjadikan nilai-nilai dakwah dan Sibaliparri (gotong royong)  sebagai objek 

penelitian, namun fokus penelitian penulis berbeda dengan mereka. Abdul Wahid 

fokus pada Dakwah dalam Pendekatan nilai-nilai Kearifan Lokal. M. Nasor lebih 

fokus pada implementasi nilai-nilai dakwah dalam membina masyarakat pluralitas, 

adapun Hasanuddin lebih fokus pada gotong royong Kemudian yang terakhir 

Sayidiman Suryohadiprojo dalam bukunya berjudul Budaya Gotong Royong dan 

Masa Depan Bangsa lebih menitik beratkan pada budaya gotong royong. sedangkan 

dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang nilai-nilai dakwah Sibaliparri 

Pembuatan Lopi Sandeq  Etnik Mandar pada Masyarakat Pangali ali Kecamatan 

Banggae Kabupaten Majene. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam budaya 

sibaliparri pembuatan lopi sandeq pada masyarakat Pangali ali Kabupaten 

Majene 

b. Untuk mendeskripsikan pentingnya tradisi sibaliparri dilestarikan.  

 

 



10 
 

 
 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis  

Semoga dengan hadirnya penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif 

dalam pengenalan khazanah kebudayaan lokal yang ada di Indonesia pada umumnya 

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

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

pada khususnya.  

b. Kegunaan Praktis  

1) Untuk Mahasiswa 

Penelitian ini dapat memberikan injection Intelektual kepada mahasiswa 

bahwa eksistensi ajaran Islam pada dasarnya mempunyai seperangkat aturan yang 

komprehensip mengenai nilai-nilai dakwah pada budaya. 

2) Untuk Masyarakat dan Negara 

 Hadirnya penelitian ini diharapkan agar masyarakat tetap menjunjung tinggi 

dan melestarikan tradisi yang telah terbukti memberikan kemaslahatan bersama 

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

nilai-nilai keagamaan. Kemudian dengan hadirnya penelitian ini juga diharapkan 

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

membantu, menjaga, dan melestarikan budaya yang sangat banyak mengandung 

manfaat terutama dalam membangun kehidupan bersama dalam Masyarakat 
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F. Kerangka Teoritis 

Dakwah sibaliparri merupakan seruan untuk mengajak individu atau 

masyarakat secara kolektif untuk berpartisipasi dalam kegiatan sibaliparri yang 

didasarkan pada nilai-nilai agama dan etika. Pelestarian sibaliparri merupakan usaha 

untuk mempertahankan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan praktik 

sibaliparri dalam budaya masyarakat mesikupun ada perubahan dan evolusi 

kehidupan sehari-hari.  

Evolusi kebudayaan merujuk pada perubahan dan perkembangan yang terjadi 

sistem nilai, norma dan praktik budaya dari waktu ke waktu. Faktor- faktor yang 

mempengaruhi evolusi kebudayaan, teknologi, migrasi, modernisasi, perubahan sosial 

dan faktor- faktor lain yang dapat merubah cara hidup dan pandangan masyarakat. 

Nilai nilai dakwah sibaliparri solidaritas dan kemanusiaan mengutamakan kepentikan 

bersama dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama, tanggung jawab 

sosial menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan orang lain 

didalam masyarakat, keadilan dan persamaan memberikan perlakuan yang adil dan 

setara terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, 

kebersamaan dan keterlibatan aktif mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan 

sibaliparri dan membangun hubungan harmonis atar individu dan kelompok.  

Petingnya pelestarian budaya sibaliparri identitas dan jati diri 

mempertahankan nilai-nilai sibaliparri sebagai bagian dari identitas budaya suatu 

masyarakat, pembangunan sosial dan ekonomi sibaliparri memungkinkan kerjasama 

yang efektif dalam pembangunan sosial dan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan 

sosial, kelestarian lingkungan sibaliparri berperan dalam pelestarian likngkungan, 

alam dan pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, pemebentukan karakter dan 
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moral praktik sibaliparri membangun sikap dan karakter yang positif, seperti 

kerjasama, saling menghormati, dan empati. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI  

A. Tijauan Nilai nilai Dakwah  

Nilai-nilai dakwah Islam tidak berbeda dengan pokok-pokok ajaran Islam. 

Banyak klasifikasi yang diajukan para ulama dalam memetakan Islam. Endang 

Syarifudin Anshari yang dikutip oleh Ali Aziz, membagi pokok-pokok ajaran Islam 

sebagai berikut: Pertama, Akidah, yang meliputi iman kepada Allah SWT, iman 

kepada malaikat Allah, Iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rosul-rosul 

Allah, dan Iman kepada qada dan qadar. Adapun karakter nilai dakwah yaitu Original 

dari Allah swt mudah, lengkap, seimbang, universal, masuk akal, dan membawa 

kebaikan.
1
 

Nilai-nilai dakwah menurut Molton Rolceach dan James bank, nilai itu adalah 

semacam keyakinan yang berada dalam batas kerangka keyakinan yang membuat 

seseorang berdemonstrasi atau menjauhi suatu kegiatan. Sidi Ghazalba berpendapat 

bahwa kualitas dakwah adalah asal muasal teoritis yang agung, bukan ekspresif. 

Artikel non-substansial tidak hanya jelas atau palsu yang mengarah pada bukti 

eksperimental tetapi juga pertanyaan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, 

dinikmati, atau dibenci.
2
 

Nilai dicirikan sebagai asal mula yang tidak berbentuk pada orang dan 

masyarakat sehubungan dengan hal-hal yang dianggap agung, sah, dan hal-hal yang 

disebut agung dan mengerikan. Sedangkan nilai Kattsoff adalah objek keinginan, 

memiliki ciri-ciri yang dapat menimbulkan sikap pengesahan, atau memiliki sifat 

                                                           
1
 Zainuddin Faiz, Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum 

Islam, (Jurnal: Lisan Al-Hal, vol 9, No. 2, Desember 2015), hlm. 385. 
2
 Zainuddin Faiz, Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum 

Islam, h. 385. 
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nilai tertentu. Sedangkan dakwah memiliki makna menyambut, menyeru atau 

menyeru kepada agung dan meninggalkan munkar. Sebagaimana ditunjukkan oleh A. 

Hasymi, pentingnya dakwah Islam adalah untuk menyambut individu-individu untuk 

menerima dan melatih keyakinan dan syari'at Islam yang baru-baru ini diterima 

diamalkan sang pendakwah sendiri.
3
 

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

berhubungan dengan harga atau kualitas suatu barang yang berwujud uang, termasuk 

nilai yang berujud angka atau huruf. Yang kedua, nilai menunjuk pada suatu kriteria 

atau standar untuk menilai atau mengevaluasi.
4
 Oleh karena itulah nilai bersifat 

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

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

penelitian ini.
5
 

Lebih lanjut Fraenkel mengartikan nilai sebagai sebuah pikiran, ide atau 

konsep mengenai apa yang dianggap penting bagi seseorang dalam kehidupannya.
6
 

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

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

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

pandangan ini,nilai menjadi suatu hal yang sangat subjektif.
7
 

                                                           
3
 Rahmat Adha Hasibuan, Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tari Rapa‟i Geleng Di Sanggar Seni 

Seulaweue, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam – Banda Aceh, 2016), hlm. 6-7 
4
 M. Habib Thoha, Reformulasi Filsafat dan Pendidikan Islam (Semarang: IAIN Walisongo 

Press, 1996), h. 22. 
5
 Madyo Ekosusilo, Sekolah Unggul Berbasis Nilai (Sukoharjo: Univet Bantara Press, 2003), 

h. 23. 
6
 M. habib Thoha, Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam, h. 17. 

7
 M. habib Thoha, Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam, h. 17. 
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Sedangkan menurut Madyo Ekosusilo, nilai ialah suatu keyakinan atau 

kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau kelompok orang untuk memilih 

tindakannya.
8
 

Nilai-nilai menjadi sangat berarti karena dipercaya kebenaran dan 

keberadaannya diakui setiap individu dalam kelompok masyarakat sebagai sesuatu 

yang hidup dan efektif untuk mengatur perjalanan hidup yang mengakibatkan adanya 

ketundukan dan berusaha mewujudkan aturan-aturan yang ada dalam nilai.
9
 

Nilai merupakan pemandu dan arah hidup manusia, keberadaan nilai akan 

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

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

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

menurut Khoiron Rosyadi, nilai adalah ukuran untuk menghukum atau memilih 

tindakan dan tujuan tertentu.
10

 

Dalam kehidupan sehari-hari pemberian nilai terhadap sesuatu perbuatan, 

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
8
 Madyo Eko susilo, Sekolah Unggul Berbasis Nilai, h. 8 

9
 Edward Sallis, Total Quality Manajemen (Yogyakarta: Averrouz Press, 2007), h. 218 

10
 KhoironRosyadi, Pendidikan Profetik (Jakarta: Gema Insan i Press, 2004), h. 114. 
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nilai dan penilain tergantung apakah yang menjadi patokan kita dalam menilai 

sesuatu merupakan sebuah norma-norma sosial atau agama yang diyakini.
11

 

Adapun Pembahasan mengenai nilai-nilai budaya lokal masyarakat suatu 

kerangka fungsional imperative mengacu kepada tujuan dasar pemeliharaan pola 

kebiasaan yang telah lama berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.
12

 

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

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

seluruh yang diketahui tersebut.
13

 Teori nilai ini terkait dengan asumsi dan jawaban 

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

dapat dipergunakan sebagai dasar menjalani hidup. 

Menurut Mcgure, bahwah dalam setiap masyarakat memiliki bentuk sistem 

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

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

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

berfikir, bersikap dan bertindak.
14

 

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

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

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

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

yang dianggap baik, benar dan hal-hal yang dianggap buruk dan salah. Misalnya nilai 

                                                           
11

 Edward Sallis, Total Quality Manajemen (Yogyakarta: Averrouz Press, 2007), h. 218 
12

 Anang Husni, Hukum birokrasi dan Budaya (Cet, 1; Yogyakarta: genta Publishing, 2009), 

h. 187. 
13

Louis O. Kattsoff, Elements of philosophy, terj. Soejono Soemargono, Pengantar Filsafat 

(Cet. VI; Yogyakarta: PT. Tiara wacana Yogya, 1992), h. 325. 
14

 Jalaluddin, Filsafat Pendidikan Islam Telaah sejarah dan Pemikirannya (Cet. I; Jakarta: 

kalam Mulia, 2011), h. 132. 
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budaya, adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan 

bernilai dalm kehidupan manusia. 

Konsekuensi positif merupakan bentuk penghargaan bagi pelaksana dan 

pemegang nilai dan konsekuensi negatif akan diterimakan kepada mereka yang 

melanggar dan mengabaikan nilai-nilai sebagai bentuk hukuman yang harus 

dijalankan demi tegaknya nilai. Dari beberapa pengertian dan pandangan yang 

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

disimpulkan bahwa nilai memiliki ciri-ciri:
15

 

a. Bersifat abstrak, tidak memerlukan bukti empirik,  

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

benar salahnya tindakan, sikap, perilaku dan pendirian dasar,  

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

tergantung sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. 

1. Macam-macam Nilai  

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

nilai individu, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai agama.
16

 Didalam Islam, diajarkan 

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

manusia dengan sesama manusia (hubungan horizontal). 

Hubungan manusia dengan Tuhan membentuk suatu sistem ibadah yang 

dalam ilmu kebudayaan disebut dengan agama, sedangkan tata hubungan manusia 

dengan sesamanya membentuk system muamalat yang disebut dengan kebudayaan. 

Sasaran agama adalah akhirat, dan sasaran budaya adalah dunia, akhirat menjadi nilai 

utama dan pertama, dan dunia menjadi nilai yang kedua. Dengan demikian, akhirat 
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 M. habib Thoha, Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam, h.21 
16

 M. habib Thoha, Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam, h.22 
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menjadi ujung pangkal kehidupan dunia, baik buruknya dunia mengarah pada 

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

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

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

beda, jenisnya antara lain:
17

 

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

buruk, pantas-tak pantas, semestinya-tak semestinya, sopan santun-kurang 

ajar. Nilai-nilai baik dalam masyarakat yang dituntut untuk ditaati oleh 

setiap anggotanya, disebut dengan susila atau moral.  

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

karena kegunaannya. Dengan demikian, benda dikatakan bernilai jika ia 

berguna bagi manusia.  

c.  Nilai politik, erat kaitannya dengan pembentukan dan penggunaan 

kekuasaan.  

d.  Nilai pengetahuan, menyangkut nilai kebenaran.  

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

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

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

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

dalam baik dan buruk. 

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

hampir sama, yakni 5 macam nilai berdasarkan 5 lapangan kehidupan manusia yang 
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membuat manusia berbudaya, yaitu: lapangan pengetahuan, lapangan ekonomi, 

lapangan estetik, lapangan politik dan lapangan religi.
18

 

Selain terdiri dari beberapa macam bentuk, nilai juga memiliki fungsi dalam 

kehidupan sehari-hari:
19

 

a. Faktor pendorong cita-cita atau harapan bagi kehidupan sosial. 

b. Petunjuk arah seperti cara berpikir, berperasaan, dan bertindak dan 

panduan dalam menimbang penilaian masyarakat, penentu, dan terkadang 

sebagai penekan para individu untuk berbuat sesuatu dan bertindak sesuai 

dengan nilai yang bersangkutan, sehingga sering menimbulkan perasaan 

bersalah bagi para anggota yang melanggarnya. 

c. Alat perekat solidaritas sosial di dalam kehidupan kelompok. 

d. Benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau 

masyarakat. 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa nilai merupakan segala sesuatu yang indah, 

berharga, berguna, dan juga merupakan sebuah patokan atau tolak ukur bagi 

seseorang guna mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, pantas dan tidak 

pantas dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dalam suatu masyarakat. Selain 

sebagai sebuah benteng nilai juga bisa berperan sebagai alat pemersatu antara satu 

individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok dan juga sebagai 

pemersatu antara kelompok dengan kelompok lainnya sehingga dengan 

mempertahankan nilai-nilai kebaikan dan juga senantiasa menjaganya maka akan 
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 Eko MadyoSusilo, Sekolah Unggul Berbasis Nilai, h. 25. 
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memberi dampak yang baik untuk diri sendiri maupun keluarga, masayarat dan 

masyarakat luas pada umumnya. 

2. Dakwah  

1) Pengertian Dakwah 

Dakwah ditinjau dari segi bahasa berarti panggilan, seruan atau ajakan. 

Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa Arab disebut mashdar. Bentuk kata kerja 

(fi‟il)nya berarti memanggil, menyeru atau mengajak (Da‟a, Yad‟u, Da‟watan). 

Dakwah dalam pengertian istilah diartikan panggilan dari Allah SWT dan Rasulullah 

SAW untuk umat manusia agar percaya kepada ajaran islam dan mewujudkan ajaran 

yang dipercayainya itu dalam segala segi kehidupan.
20

 Saerozi
21

 dakwah adalah suatu 

proses mengajak, menyeru, dan membimbing umat manusia untuk berbuat baik dan 

mengikuti petunjuk Allah SWT dan RasulNya. Ishaq
22

 mendefinisikan dakwah 

sebagai upaya menciptakan suatu kondisi dan tatanan sosial yang dilandasi oleh nilai 

dan ajaran Islam agar umat manusia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Pimay
23

 menjelaskan bahwa dakwah merupakan upaya atau perjuangan untuk 

menyampaikan ajaran agama yang benar kepada umat manusia dengan cara yang 

simpatik, adil, jujur, tabah dan terbuka, serta menghidupkan jiwa mereka dengan 

janji-janji Allah SWT tentang kehidupan yang membahagiakan, serta menggetarkan 

hati mereka dengan ancaman-ancaman Allah SWT terhadap segala perbuatan tercela, 

melalui nasehat-nasehat dan peringatan-peringatan. Amin
24

 dakwah adalah suatu 
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aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan pesan agama 

Islam kepada orang lain agar mereka menerima ajaran Islam dan menjalankannya 

dengan baik dalam kehidupan individual maupun bermasyarakat untuk mencapai 

kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan menggunakan media 

dan cara-cara tertentu. Arifuddin memaparkan bahwa adalah mengajak umat manusia 

agar mengikuti jaln-jalan Allah (sistem Islam) secara menyeluruh, baik dengan lisan, 

tulisan maupun dengan perbuatan sebagai ikhtiar muslim mewujudkan ajaran Islam 

menjadi kenyataan dalam kehidupan individu, rumah tangga, jamaah dan umat dalam 

semua segi kehidupan secara berjamaah (terorganisir) sehingga terwujud khair al-

ummah.
25

 

Para ahli (ulama) juga mengemukakan pengertian dakwah sesuai dengan 

sudut pandang mereka masingmasing. Ali Mahfuz dalam Sukayat
26

 mendefinisikan 

dakwah sebagai pendorong/motivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan 

mengikuti petunjuk serta menyuruh mereka berbuat makruf dan mencegah dari 

perbuatan mungkar agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Toha 

Yahya Omar dalam Ishaq
27

 dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana 

kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk keselamatan dan 

kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. 

Menurut M. Arifin dalam Amin dakwah mengandung pengertian sebagai 

suatu kegiatan ajakan, baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya, 

yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, 
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baik secara individual maupun secara kelompok, agar timbul dalam dirinya suatu 

pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan serta pengamalan terhadap ajaran agama 

sebagai message (pesan) yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur paksaan. 

Ibnu Taimiyah dalam Pimay memandang bahwa dakwah merupakan suatu proses 

usaha untuk mengajak agar orang beriman kepada Allah , percaya apa yang telah 

diberitakan oleh Rasuldan taat terhadap apa yang telah diperintahkan, meliputi dua 

kalimat syahadat, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa bulan ramadhan, 

melaksanakan haji, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-

kitab, iman kepada para Rosul, hari kebangkitan, qadha dan qadar, serta mengajak 

agar hamba menyembah kepada Allah seakanakan melihatnya.
28

 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah 

usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengajak orang lain agar percaya kepada 

ajaran agama dan mengamalkannya dengan mematuhi segala perintah Allah dan 

menjauhi segala laranganNya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat 

menggunakan cara-cara tertentu. 

2) Dakwah Bil-hal 

Dakwah bil-hal sebenarnya bukanlah merupakan istilah baru dalam dunia 

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

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

dataran normatif maupun empirik. Ada beberapa pengertian tentang dakwah bil-hal. 

Secara harfiah dakwah bil-hal berarti menyampaikan ajaran Islam dengan amaliah 
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nyata atau suatu tindakan dan bukan tandingan dakwah bil-lisan tetapi saling 

melengkapi antara keduanya.
29

 

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

keseluruhan upaya mengajak orang secara sendiri-sendiri maupun kelompok untuk 

mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial 

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

menekankan pada masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan, 

keterbelakangan dengan wujud amal nyata terhadap sasaran dakwah.
30

 

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

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

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

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

lisan yang manis serta tulisan yang memikat tetapi dengan budi pekerti yang luhur.
31

 

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

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

panutan. Apa yang ia katakan dan ia lakukan akan ditiru oleh jama'ahnya. Itulah 

sebabnya apa yang ia katakan harus sesuai dengan apa yang ia perbuat, jika tidak 

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

gilirannya dia akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Kaitannya dengan pembangunan 

dan perubahan masyarakat maka dalam hal ini dai menjadi agen perubahan (agent of 

change) arena action (perbuatan nyata/perilaku) atau akhlaq dai akan ditiru oleh umat 
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(jamaah) Masih banyak istilah-istilah untuk menyebut dakwah bil-hal. Ada yang 

menyatakan bahwa dakwah bil-hal adalah kegiatan dakwah yang dilakukan dengan 

memberi bantuan materi.  

Menurut hemat penulis dakwah bil-hal merupakan upaya yang bersifat 

menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran dan kemampuan jama‟ah dalam 

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

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

upaya dakwah dengan melakukan perbuatan nyata, tentunya wujudnya beraneka 

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

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

 َََ   َ ََ َ    ََ َ  َ   َ َ َ

  َ  ََ َ   َ َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ ََ  َ

 ََ 

Terjemahnya: “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan 

membela orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita dan anak-anak yang 

semuanya berdoa: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang 

zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi engkau, dan berilah kami 

penolong dari sisi engkau.”
32

 

Dalam ayat ini terdapat dorongan yang kuat agar kaum muslimin membela 

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

cara mengetuk pintu hati setiap orang yang memiliki perasaan dan berkeinginan baik 

Menurut Jamaludin Al-Qasimi kalimat membantu yang lemah adalah membantu 

membebaskan orang muslim yang lemah dan sedang menghadapi masalah (kesulitan 
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dan kesusahan) serta menjaganya dari ancaman musuh. Masalah yang dihadapi 

berhubungan dengan kesusahan hidup baik bersifat materi maupun non materi. 

Dalam Alquran dijelaskan bahwah kehadiran para nabi dan rasul untuk 

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

upaya mengatasi degradasi moral atau dehumanisasi manusia.
33

 

Muhammad Sulthon merumuskan bahwah kata dakwah ditemukan dalam 

alquran sebanyak 198 kali.
34

 Sedangkan menurut Asep Muhiddin, kata dakwah 

terulang sebanyak 212 kali.
35

 

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

 َ  َ  ََ  َ ََ َ  َ َ ََ 

Terjemahnya: “Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan 

menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang Lurus (Islam).”
36

 

Dengan demikian dakwah secara etimologi (bahasa) adalah proses 

penyampaian pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan, himbauan atau seruan. 

Dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan, seruan atau himbauan tersebut. 

Menurut Quraish Shihab bahwah dakwah adalah sebagai seruan atau ajakan 

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

lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat.
37
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Menurut Ibnu Taimiyah bahwah dakwah adalah suatu proses tentang apa yg 

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

kepada Allah seakan-akan melihatnya.
38

 Sedangkan Kemudian Nurhidayat 

Muhammad said telah merumuskan sebuah definisi yang berkaitan dengan dakwah 

yaitu Suatu kegiatan atau aktivitas mengajak seseorang atau sekelompok orang untuk 

melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar baik lisan maupun 

tulisan.
39

 

 Dari pandangan tersebut, telah menawarkan dua metode dakwah yaitu 

dakwah lisan dan dakwah tulisan, karena kemampuan dai dalam menyampaikan 

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

berretorika atau berbicara dan ada dai yang pandai dalam merangkai sebuah kalimat 

melalui tulisan sehingga pesan-pesan dakwah yang ia sampaikan dapat merangsang 

atau menarik perhatian para mad‟u dalam melakukan kebaikan. 

Dari beberapa definisi diatas meskipun beragam, jika diamati secara seksama 

maka dapat disimpulkan bahwah dakwah adalah usaha mengajak seseorang atau 

sekelompok orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang 

dilarang oleh Allah swt.  

Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan, bahwah dakwah adalah proses 

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

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

mungkar. Penyampaian ajaran itu berupa perintah untuk melakukan kebaikan dan 
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mencegah dari perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya (amar ma‟ruf nahy 

al-munkar). 

 Dakwah sebaiknya dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk terbentuknya 

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

al-ummah), dengan cara taat menjalankan agama Islam yang bias dilakukan melalui 

bahasa lisan, tulisan maupun perbuatan/keteladanan. 
40

 

Syekh Muhammad Abduh sebagaimana yang dikutip oleh Wahyu, dkk 

mengatakan umat yang dihadapi seorang pendakwah secara garis besar ada 3 

golongan:
41

 

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

kritis, dan cepat dapat menangkap persoalan. Mereka harus diberi nasihat 

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

yang dapat diterima oleh kekuatan doa mereka.  

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

kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian 

yang tinggi. Mereka diberi nasihat dengan cara mauidzah hasanah yaitu 

dengan anjuran dan didikan yang baik dengan ajaran-ajaran yang mudah 

dipahami.  

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

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

membahasnya secara mendalam, mereka dinasihati dengan cara bertukar 

pikiran, guna mendorong berfikir secara sehat dengan cara yang lebih baik. 
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Sedangkan menurut imam al-ghazali, dalam menyajikan pengetahuan kpd 

ummat manusia telah membagi menjadi 3: Pertama, Masyarakat kebanyakan 

(awwam), yaitu kelompok pencari keselamatan yang berkemampuan intelektual 

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

ketajaman mata hati. Ketiga, diantara kelompok itu muncul kelompok ahli debat.
42

 

Dari kedu pendangan diatas, menurut penulis, bahwah dalam menyampaikan 

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

masyarakat atau sasaran dakwah. 

3) Dakwah Kultural 

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

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

kebudayaan yang berarti mengolah, mengerjakan, mengusahakan dan memelihara.
43

 

Dakwah kultural merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam 

seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderuangan 

manusia sebagai mahkluk budaya secara luas, dalam rangka mewujudkan masyarakat 

Islam yang sebenar-benarnya. Dakwah kultural tidak perlu disalahpahami, dalam 

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

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

kesejarahan dan hubungan dengan dakwah Islam itu sendiri.
44

 

Menurut paradigma Islam kultural, Islam sebagai agama universal terbuka 

untuk ditafsirkan sesuai dengan konteks budaya lokal tanpa perlu takut kehilangan 
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orisinalitasnya. Alur penegasan ini menegaskan, bahwa Islam pada dasarnya natural, 

artinya Islam selaras dengan kecenderungan alamiah manusia dimanapun ia berada. 

Islam tidak di batasi oleh suatu kultur tertentu.
45

 

Dakwah Islam menghendaki perubahan masyarakat baik secara individu 

mauun kelompok, untuk mewujudkan perubahan tersebut dibutuhkan upaya yang 

sungguh-sungguh dan professional oleh para aktivis dakwah.  

Dakwah yang dilakukan dengan pendekatan dialog antara Islam dan budaya 

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

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

dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi budaya lokal.  

Kedua, dengan menerima dakwah Islam, tidak berarti suatu kaum terputus 

dari tradisi masa lampaunya. Ketiga, universalisme Islam tidak hanya dianggap 

sebagai wacana, karena kehadiran Islam tidak dirasakan sebagai sesuatu yang lain. 

Tetapi bagian yang integral dengan budaya lokal. Kehadiran dakwah tidak akan 

dipandang sebagai ancaman untuk budaya lokal, karena dakwah Islam tidak hadir 

sebagai imperialis yang memusnahkan keseluruhan budaya lokal. Sebaliknya, 

dakwah Islam dengan pendekatan kulturalnya itu justru hadir untuk mengukuhkan 

kearifan-kearifan lokal yang ada pada suatu budaya tertentu dengan cara 

memisahkannya dari unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan 

universal di satu sisi, dan memberikan inspirasi inovatif disisi yang lain. Dengan 

pendekatan kultural ini, hadirnya dakwah Islam bukan hanya akan 
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menumbuhkembangkan budaya lokal, tetapi menyadarkan rasa butuh yang ada pada 

setiap sanubari manusia terhadap wahyu dan petunjuk Ilahi.  

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

kultural setidaknya dapat dikelompokkan dengan tiga tahap yakni: Pertama, Islam 

harus disebarkan kepada umat manusia dalam selalu berbasis bil-Hikmah. Artinya 

bahwa dakwah yang selalu berusaha memahami realitas umat secara totalitas, 

sehingga dai ini akan berusaha menampilkan dakwah yang gemar merangkul bukan 

memukul, terutama yang terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal. Walhasil dengan 

pendekatan al-Hikmah ini, kemudian seorang dai akan mampu menyesuaikan strategi 

serta model dakwah yang akan dikembangkan kepada umat tersebut. 

Hikmah dalam metode dakwah sebagaimana disebutkan oleh al-Qahthany 

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

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

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

baik pada tempatnya dan penentangnya.
46

 

 Dakwah yang hikmah dalam ranah dakwah kultural juga diartikan sebuah 

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

berdakwah dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam masyarakat. Wal 

hasil akan lahir sebuah parameter baru yakni mengislamisasi kebudayaan dalam 

masyarakat. Dakwah yang hikmah diartikan pula sebagai sebuah pergerakan dakwah 

yang diterapkan seorang dai melalui “adaptasi” antara ajaran Islam yang berbasis 
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kelangitan bisa dibumikan dalam kehidupan empiris. Hal ini relevan dalam satu ayat 

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

 َ   ََََ َ َ َََ َ ََ َ ََ ََ َ

  َ ََ 

Terjemahnya: “Kami tidak mengutus seorang Rasulpun, melainkan dengan 

bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada 

mereka”.
47

 

Menyimak ayat di atas dalam perspektif sosiologi maka dapat dipahami 

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

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

menjauhi kemungkaran dalam bahasa dakwah menyangkut ajakan dan seruan pada 

nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang universal dan masih abstrak.
48

 

 Secara filosofi sepertinya akan sulit Islam itu diterima oleh masyarakat Arab 

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

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

yang tujuannya dapat tercapai hanya dengan persetujuan tanpa paksaan dari objek 

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

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

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

merupakan sifat dan milik semua manusia.
49

 

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

dengan sosio-kultural masyarakat yang dihadapi. Agar dakwah dapat diperhitungkan 
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sekaligus dirasakan peran dan fungsinya oleh umat. Membahasakan dakwah sesuai 

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

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

dan pahami oleh mad‟u.  

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa 

hakikat dakwah menghendaki adanya perubahan sosial di tengah masyarakat, terkait 

dengan perubahan sosial tersebut oleh para ahli sosiologi memberikan klasifikasi 

perubahan yaitu: 

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

berbagai persoalan sosial dan budaya akan melahirkan pola pikir baru yang 

dianut oleh masyarakat di era modern.  

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

perubahan sistem-sistem sosial dimana masyarakat meninggalkan sistem 

yang lama dan beralih kepada sistem yang baru.  

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

atau budaya menyangkut perubahan artefak budaya yang digunakan oleh 

masyarakat seperti model pakaian, karya fotografi dan seterunsnya.
50

 

 Dalam pandangan Majdi Hilali dalam bukunya yang berjudul “Kaifa 

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

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

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

dengan pola sikap dan hawa nafsu artinya perubahan pola perilaku.
51
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 Kedua, Mengamalkan ajaran Islam secara konkrit. Sebagai langkah kedua 

dalam mendorong peran dakwah terhadap perubahan sosial adalah dengan berusaha 

mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata di masyarakat secara konsisten. 

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

masyarakat tidak berbanding lurus dengan semangat mengamalkan ajaran agama 

dalam kehidupan ril. 

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

diyakini tidak hanya menyuruh umatnya untuk meraih kehidupan dunia akan tetapi 

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

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

menganggap kehidupan dunia adalah sarana untuk ibadah dalam upaya menggapai 

kebahagiaan akhirat.
52

 

 Sejalan dengan hal tersebut, bahwa Islam berperan sebagai subyek sekaligus 

obyek, maka hakekat dakwah Islam adalah aktualisasi imani yang dimanifestasikan 

dalam suatu kegiatan manusia beriman, dalam bidang kemasyarakatan yang 

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

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

rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan umat 

manusia.
53

 

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

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

beriman (takwa), dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dan dari yang baik menjadi 
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lebih baik. Oleh karena itu, Islam dalam sistemnya, hendaklah memiliki fungsi 

mengubah lingkungan secara lebih terinci dengan meletakkan dasar eksistensi 

masyarakat yang berkultur dan berkarakter yang Islami, sehingga penanaman 

nilainilai keadilan, persamaan, persatuan, perdamaian, kebaikan, dan keindahan 

sebagai penggerak perkembangan masyarakat menjadi pilar dalam pengembangan 

Islam.
54

 

Dengan demikian dakwah kultural jika diaplikasikan secara universal maka 

akan mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat baik 

sebagai invidu maupun kolektif. 

B. Tinjauan tentang budaya sibaliparri (gotong royong) 

Kajian Islam dan tradisi menjadi wacana untuk melihat bagaimana 

perjumpaan antara agama dengan budaya lokal. Perkembangan terkini menunjukkan 

adanya harmoni dan interaksi diantara keduanya. Sehingga ada proses akulturasi 

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

Islam terbangun atas konfigurasi sosial yang terbentuk dari identitasi-dentitas 

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

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

Umat Islam di indonesia bukan suatu kelompok yang monolitik, terdapat 

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

yang merupakan ekspresi dari keislaman yang diyakininya. Pemahaman keagamaan 

mendorong munculnya gerakan keagamaan atau menjadi kelompok keagamaan 

tertentu yang membedakan dirinya dengan kelompok pemahaman yang lain. Ormas 
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atau organisasi kemasyarakatan bisa muncul membawa aspirasi pemahaman 

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

tertentu. 

Konfigurasi sosial umat Islam tidak bisa dipungkiri untuk menjadi potensi 

pemilahan sosial yang rawan konflik. Segregasi sosial akibat pemilahan ini 

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

kelompok bisa terbangun dalam bentuk sentimen kelompok ormas maupun kelompok 

etnis yang semakin mempertegas batas-batas tersebut. Batas-batas budaya ini apabila 

mengalami ketegangan maka dapat berpotensi menjadi konflik antar kelompok. 

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

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

lain.
55

 

1. Pengertian Budaya  

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

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

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

daya upaya yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi untuk 

memperbaiki sesuatu dengan tujuan mencapai kesempurnaan.
56

 

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

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

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

kata colera. Colera berarti mengolah, dan mengerjakan, menyuburkan, dan 
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mengembangkan tanah (bertani). Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti 

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

alam.
57

 

Merujuk pada kamus umum bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai 

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

pada kamus umum bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan 

penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat; dan 

berarti pula kegiatan (usaha) batin, akal budi dan sebagainya untuk menciptakan 

sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan.
58

 

Masyarakat yang menghuni disuatu tempat tertentu sudah dapat 

menyelesaikan permasalahannya dengan solusi yang penuh kearifan tanpa harus 

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

community) menjawab tantangan kehidupan ini dengan kearifan dan kebijaksanaan 

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

karena pengalaman yang selama ini terjadi telah menjadikannya sebagai jawaban dan 

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

pendahulu, nenek moyang, yang mewariskan tradisi tersebut kepada generasi 

berikutnya menjadi sangat penting bagi terjaganya kearifan tersebut.
59

 

Sementara dalam pandangan Sutan Tadir Alisjahban disebutkan, kebudayaan 

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

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

lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. 
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Adapun menurut H. Endang Saifuddin Anshari, mengemukakan bahwah: 

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

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

kehidupan. Potensi rohaniyah dan lahiriyah manusia mealahirkan sebuah karya 

sebagai jawaban atas segala tantangan, dan tanggung jawab, sehingga merasa 

terdorong untuk berekspresi dan menjalin kerja sama untuk memperoleh keterkaitan 

memenuhi kebutuhan demi kebahagiaan dan kesejahteraan (material dan spiritual) 

baik individu maupun masyarakat.
60

 

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, maka dapat dirumuskan bahwah 

kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia menggunakan dan mengarahkan segenap 

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

dan sebagainya. 

Budaya adalah gaya hidup yang unik suatu kelompok manusia tertentu. 

Budaya bukanlah sesuatu yang dimiliki sebagian orang dan tidak dimiliki sebagian 

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

faktor pemersatu. Budaya merupakan penge tahuan yang dapat dikomunikasikan 

sifat-sifat, perilaku dan dipelajari yang juga ada pada anggota anggota suatu 

kelompok sosial lainnya. Karena itu E.B. Taylor bapak antropologi budaya memberi 

definisi, budaya sebagai keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan kemampuan atau 

kebiasaankebiasaan lain yang diperoleh anggota suatu masyarakat.
61
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Sebagaimana kita maklum bersama bahwa Islam hadir ke tengah-tengah 

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

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

2. Unsur-Unsur kebudayaan 

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

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

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

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

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

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

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

Kluckhon dalam sebuah karyanya Universal Categories of Culture. dengan 

mengambil inti dari berbagai macam skema tentang cultural universal yang disusun 

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

sebagai cultural universal yang didapatkan pada semua bangsa di dunia, yaitu: 
62

 

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

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

mengambil inti dari berbagai macam skema tentang cultural universal yang disusun 

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

sebagai cultural universal yang didapatkan pada semua bangsa di dunia, yaitu: 
63
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a. Sistem Bahasa (lisan maupun tertulis). 

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya 

untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, 

studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut 

Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan 

pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan 

mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan 

demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia. 

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

  Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka 

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

antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang 

dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup 

dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan 

tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi 

merupakan bahasan kebudayaan fisik. 

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

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus 

kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian 

mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem 

perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 
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d. Organisasi Sosial (sistem kemasyarakatan).  

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan 

usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat 

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

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

manusia akan digolongkan ke dalam tingkatantingkatan lokalitas geografis untuk 

membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya. 

e. Sistem pengetahuan.  

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem 

peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan 

berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena 

mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam 

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

tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke 

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

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

alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu memunyai suatu himpunan pengetahuan 

tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di 

sekitarnya. 

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

 Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi 

mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang 

dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak 
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yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal 

tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknikteknik dan 

proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut 

juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu 

masyarakat. 

Sementara kemudian menurut Bronislaw Malinowski menngatakan bahwah 

ada 4 unsur pokok dalam kebayas yang meliputi:
64

 

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

masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. 

b.  Organisasi ekonomi  

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

d. Organisasi kekuatan politik 

Unsur-unsur kebudayaan dapat berupa benda baik yang bergerak maupaun 

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

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

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

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

buddhi dan bentuk jamaknya buddhayah, dengan demikian kebudayaan dapat 

diartikans sebagai akal pikiran.
65

 

Kebudayaan adalah segala hal yang dimiliki oleh manusia, yang hanya 

diperolehnya dengan belajar dan menggunakan akalanya.
66

Kebudayaan pada 
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dasarnya memuat tiga rangkaian gejala yang saling berkaitan yaitu peralatan dan 

teknik ringkasnya teknologi, pola prilaku yang diikuti individu sebagai anggota 

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

manusia sabagai alat untuk mendefinisikan hubungan mereka satu sama lain maupun 

dengan lingkungan alam sekitarnya.
67

 Manusia adalah makhluk yang dapat meniru 

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

menekankan pada proses sosialisasi untuk menyerap kebudayaan yang berkembang 

ditempat kelahiranya.
68

 

3. Wujud Kebudayaan 

Menurut Koenjtaraningrat, wujud kebudayaan dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu:
69

 

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

nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.  

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat.  

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

Ketiga wujud yang telah disebutkan diatas, dalam kenyataan kehidupan 

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

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

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

Sebaliknya kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang 
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semakin lama semakin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga 

mempengaruhin pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikirnya.
70

 

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

budaya memiliki beberapa elemen atau komponen sebagai berikut:
71

 

a. Kebudayaan Materil 

Kebudayaan meteriil mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, 

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

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

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

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

b. Kebudayaan Non materiil 

 Kebudayaan non material adalah ciptaan abstrak yang diwariskan dari 

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

tradisional. 

c. Lembaga Sosial 

 Lembaga sosial dan Pendidikan memberikan peran yang banyak dalam 

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

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

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

wanita tidak perlu sekolah tinggi, apalagi bekerja disatu instansi atau perusahaan. 
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Akan tetapi, di kota-kota besar, seorang wanita yang memiliki karier dianggap 

sebagai sesuatu yang wajar. 

Sosiologi adalah ilmu yang yang mempelajari cara hidup bersama dalam 

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

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

tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu, serta pula kepercayaan 

Sosiologi adalah ilmu yang yang mempelajari cara hidup bersama dalam masyarakat 

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

mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta 

berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu, serta pula kepercayaan.
72

 

d. Sistem Kepercayaan  

Cara masyarakat mengembangkan dan membangun system kepercayaan atau 

keyakinan terhadap sesuatu akan memengaruhi sistem penilaian yang ada dalam 

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

dan kehidupan, cara berkonsumsi, sampai cara berkomunikasi. 

e. Estetika 

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

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

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

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

disampaikan mencapai tujuan dan efektif. Misalkan dibeberapa wilayah dan bersifat 

kedaerahan, setiap membangun bagunan jenis apa saja, masyarakatnya meletakan 
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janur kuning dan buah buahan, sebagai simbol di setiap daerah yang berbeda. Akan 

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

f. Bahasa Bahasa 

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

negara memiliki perbedaan bahasa yang sangat kompleks. Dalam ilmu komunikasi, 

bahasa merupaka komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa memiliki sifat 

unik yang hanya dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. Jadi, keunikan bahasa ini 

harus dipelajari dan dipahami agar komunikasi lebih baik dan efektif dengan 

memperoleh niai empati dan simpati dari orang lain.
73

 

4. Sifat-sifat kebudayaan  

Kendati kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, 

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

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

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

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

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

berlaku umum bagi semua budaya di manapun. 

Sifat hakiki dari kebudayaan tersebut antara lain:
74

 

a. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.  
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b. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu 

dan tidak akan mati dengan habisnya usai generasi yang bersangkutan.  

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

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

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

tindakan-tindakan yang diijinkan. 

5. Fungsi Kebudayaan  

Sesungguhnya kebudayaan adalah hasil karya manusia yang diwujudkan 

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

nyata ditengah-tengah masyarakat, kebudayaanlah yang akhirnya mengatur manusia 

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

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

kebudayaan memiliki fungsi sebagai:
75

 

a. Suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompok.  

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

c. Pembimbing kehidupan manusia  

d. Pembeda antara manusia dan binatang.  

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat. Bermacam-macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan 

anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, kekuatan-kekuatan itu tidak selalu baik 

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

                                                           
75

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



47 
 

 
 

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

besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.
76

 

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

untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan karsa merupakan daya 

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

masyarakat. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana harusnya 

bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang 

lain.
77

 

Jadi, kebiasaan tersebut menunjukan pada suatu gejala bahwa seseorang di 

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

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

lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan atas kebiasaan seseorang sehingga 

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

Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan yang teratur oleh seseorang, kemudian dijadikan 

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

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

timbul dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat lazimnya 

dinamakan adat istiadat (Custom).
78

 Jadi fungsi kebudayaan adalah sebagai pengatur 

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

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

wadah segenap perasaan manusia. 
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6. Pelestarian Budaya  

Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 

lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian, dalam 

kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, pengunaan awalan pe- dan akhiran –an artinya 

digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi 

berdasarkan kata kunci lestari ditambah awalan pe- dan akhiran –an, maka yang 

dimaksud pelestarian adalah upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap 

selamalamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk 

mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya.
79

 

Berdasarkan definisi pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia diatas, saya 

mengartikan pelestarian budaya, termasuk budaya lokal, sebagai usaha untuk menjaga 

agar budaya tetap utuh dan tidak berubah dari keadaan aslinya. 

A.W. Widjaja mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan 

secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang 

mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan 

selektif.
80

 Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar mengemukakan 

bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-

nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat 

dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan 

berkembang.
81

 Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk 

melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Mengenai revitalisasi budaya Prof. 
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A.Chaedar Alwasilah mengatakan adanya tiga langkah, yaitu : (1) pemahaman untuk 

menimbulkan kesadaran, (2) perencanaan secara kolektif, dan (2) pembangkitan 

kreatifitas kebudyaaan pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini 

disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar 

dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian 

mengenal strategi atapun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya 

masing-masing.
82

 

Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan 

dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup. Kelestarian merupakan 

aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan kelangsungan hidup merupakan 

percerminan dinamika. 
83

 Menjadi sebuah ketentuan dalam pelestarian budaya akan 

adanya wujud budaya, dimana artinya bahwa budaya yang dilestarikan memang 

masih ada dan diketahui, walaupun pada perkembangannya semakin terkisis atau 

dilupakan. Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang 

dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan budaya itu tak lagi 

digunakan maka budaya itu akan hilang. Kapan alat-alat itu tak lagi digunakan oleh 

masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang.
84

 

Pelestarian budaya dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencakup 

perlindungan, pengembangan, dan partisipasi masyarakat. Perlindungan budaya 

melibatkan upaya untuk melindungi warisan budaya dari kemusnahan atau kerusakan, 

seperti situs cagar budaya. Pengembangan budaya melibatkan upaya untuk 

mempertahankan nilai-nilai luhur budaya, meskipun telah melalui proses perubahan 
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bentuk budaya. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian budaya 

dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti partisipasi uang, harta benda, tenaga, 

dan keterampilan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal. Selain 

itu, cara-cara melestarikan budaya daerah juga mencakup menghargai keberagaman 

budaya daerah, tidak menjelek-jelekan atau menghina suku dan ras bangsa lain, serta 

menghormati adat istiadat daerah lain. Memperhatikan dan mempelajari budaya 

daerah, serta senantiasa mau mengenal adat istiadat dari berbagai budaya suku yang 

ada di Indonesia juga merupakan langkah-langkah penting dalam melestarikan 

budaya daerah. Indikator kebudayaan juga dianggap sebagai tolok ukur pembangunan 

nasional, selain indikator ekonomi. Pembangunan kebudayaan diartikan sebagai 

pembangunan yang bukan berdasarkan indikator-indikator ekonomi, melainkan 

kesejahteraan dan kebahagiaan manusianya sebagai subjek pembangunan.
85

 

7. Pandangan Alquran tentang Budaya 

 Pandangan Alquran terhadap eksistensi budaya, Islam tidak menjadikan 

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

disebutkan dalam QS al-A‟raf/7:199. 

 َ  َ َ َ  ََ   ََ 

Terjemahnya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
86

 

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

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

istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran 
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agama. Ia adalah kebajikan yang jelas dan diketahui semua orang, serta diterima 

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

didiskusikan apalagi diperdebatkan.
87

 

Pendapat lain yang dikemukkan oleh bebrapa ulama terkait makna kata urf 

dalam ayat diatas, diantaranya: 
88

 

1.  Imam abu al-Muzhaffar al-Sam‟ani, urf adalah sesuatu yang dikenal oleh 

masyarakat dan dijadikan sebagai tradisi dalam proses interaksi diantara 

masyarakat.  

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

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

3.  Imam Burhanuddin Ibrahim bin Umar al-Biqai, juga memberikan pendapatnya 

tentang urf dengan mengkaji “suruhlah orang mengerjakan yang urf”, yaitu 

setiap kegiatan yang telah dikenal baik oleh syara‟ dan dibolehkan. Karena hal 

tersebut termaksud sifat pemaaf yang ringan dan mulia.
89

 ada dimasyarakat dan 

didalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan yang secara subtansi tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. oleh karena itu tradisi dan budaya termasuk 

bagian dari salah satu pertimbangan dalam membentuk hukum agama. Artinya 

tidak selamanya budaya tersebut harus dibenturkan dengan ajaran Islam; tetapi 

seharusnya budaya dijadikan sebagai mitra dalam kehidupan beragama.
90
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Budaya tidaklah bebas dari nilai, sebab biasanya di dalam budaya terdapat 

ajaran akhlak dan moral yang berfungsi untuk mengatur tata hubungan manusia 

disuatu tempat, sehingga diharapkan masyarakat tersebut terwujud sebuah masyarakat 

yang aman dan damai. 

8. Pengertian sibaliparri (gotong royong) 

Secara etimologi Sibaliparriq terdiri atas tiga suku kata; si yang artinya saling, 

berhadapan; bali artinya lawan atau musuh, sedangkan parri mengandung arti susah 

dan duka. Demikian jika ketiga suku kata ini digabung, maka menjadilah sebuah frase 

“Sibaliparriq” yang mengandung arti berbagi rasa dalam suka maupun duka antara 

dua orang atau lebih.
91

 

Menurut Muh. Idham Kholid Bodi Sibaliparriq sebuah konsep dan sistem 

nilai budaya Mandar yang bermakna kepedulian, masyarakat terhadap berbagai 

aktifitasaktifitas sosial kemasyarakatan, utamanya kepedulian masyarakat terhadap 

pembangunan di dalam wilayah komunitas masyarakatnya.
92

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sibaliparriq adalah budaya saling tolong 

menolong, bekerja sama atau gotong royong untuk menciptakan kehidupan yang 

sejahtera. 

Nilai- nilai yang terkandung dalam budaya Sibaliparriq yaitu : 

1) Persaudaraan (Palluluareang) 

 Sibaliparriq muncul tak dapat dipungkiri sebagai rasa persaudaraan kepada 

sesama. Hal inilah yang menjadi dasar dari konsepsi Sibaliparriq bahwa semua 
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manusia adalah saudara. Sehingga, Sibaliparriq dalam eksistensinya merupakan pilar 

jati diri amandaran yang tetap dimiliki oleh orang Mandar. 

2) Kepedulian (siamanaoang pa‟mai)  

Sibaliparriq juga tidak dapat dipungkiri lahir dari rasa peduli (sense of 

solidarty) kepada sesama. Seperti itulah yang tampak pada masyarakat Mandar. 

Mereka tidak tega melihat parri (kesusahan/penderitaan) yang dialami saudaranya. 

3) Ikhlas (Sukku mattulung)  

Makna terpenting yang dikandung sibaliparri adalah keikhlasan dalam 

membantu parri (kesusahan/penderitaan) saudaranya. Dalam Sibaliparriq, tidak akan 

pernah ditemukan menagih pamrih luluare‟ (saudara). Ada 4 hal untuk 

mempertahankan kokohnya tatanan Sibaliparriq yaitu ta‟ruf (siamasei), tafahum 

(sikasibiangngi), ta‟awun (situlung) dan takaful (siasa‟bi‟i). 

Konsep budaya sibaliparri sejalan dengan apa yang di ajarkan di dalam 

AlQur‟an tentang konsep kerjasama berupa gotong royong atau saling membantu 

dalam ajaran moral atau pendidikan akhlak bagi manusia. Allah SWT. Berfirman QS. 

A-lMaidah 5:2 

َ  َ َ  َ  َََ  َ َ َ  ََ َََََ

 َ  َََ

Terjemahnya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
93

 

                                                           
93

 Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 157 



54 
 

 
 

Masyarakat pedesaan kini mengalami proses dimana unsur-unsur sosial-

ekonomi masyarakat mulai menunjukkan perubahan pada nilai-nilai dan norma-

norma kemasyarakatan ke arah pola-pola baru. Dengan keadaan tersebut maka 

masyarakat dari waktu ke waktu akan terdorong untuk meninggalkan budaya kegiatan 

(sibaliparri) gotong royong meskipun masyarakat tersebut tidak menghendakinya. 

Perubahan tersebut bukan hanya wacana semata, kini gotong royong telah mengalami 

pergeseran. Perubahan ini dari waktu ke waktu terjadi secara perlahan. 

Setiadi dan Kolip menyatakan bahwa perubahan ini ditunjukkan oleh sikap 

dan perilaku masyarakat yang menyesuaikan dirinya dengan adanya pergeseran sosial 

sesuai dengan keperluan, keadaan, dan kondisi yang baru dan sejalan dengan proses 

pertumbuhan masyarakat. Hal ini ditandai dengan perubahan sikap dan perilaku 

inidividu dalam suatu lingkungan masyarakat.
94

 

Perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang menyesuaikan dirinya dengan 

adanya pergeseran sosial sesuai dengan keperluan, keadaan, dan kondisi yang baru 

dan sejalan dengan adanya proses pertumbuhan. Dalam teori Unlinier Theories Of 

Evolution yang dikemukakan August Comte. 

Setiadi dan kolip mengungkapkan bahwa manusia dan masyarakat (termasuk 

kebudayaannya) senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan 

tertentu dari bentuk kehidupan yang sederhana ke bentuk kehidupan yang sempurna 

(kompleks).
95

 Menurut artikel yang berjudul Perubahan Sosial oleh Jelamu Ardu 

Marius tahun 2006 mengungkapkan bahwa dinamika peradaban manusia dalam 
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sejarahnya selalu tumbuh dan berkembang secara dinamis sejalan dengan perubahan- 

perubahan yang terjadi dalam setiap sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai 

makhluk yang terus mencari dan menyempurnakan dirinya, manusia senantiasa 

berusaha dan berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya untuk tetap eksis dan 

“survive” di tengah kebersamaannya di tengah manusia lainnya. Perjuangan 

memenuhi kebutuhan hidup ini telah memotivasi manusia untuk menggunakan akal 

budinya secara maksimal di manapun manusia itu berada. Karena tuntutan 

pemenuhan kebutuhan naluri kehidupannya, maka manusia sebagai makluk yang 

berakal budi (rational animal) selalu berpikir untuk bagaimana ia menghadapi 

tuntutan-tuntutan naluriah itu.
96

 

Situasi ini menciptakan sikap, prilaku, dan kebiasaan masyarakat pedesaan 

yang berbeda antara saat ini dengan yang dahulu. Permasalahan perubahan sibaliparri 

(gotong royong) ini dipicu oleh faktor ketidakpuasan manusia yang didorong oleh 

keinginan hidup yang lebih mudah, lebih mapan, dan lebih baik dan kemudian faktor 

tersebut mempengaruhi satu sama lain. Orientasi ekonomi tersebut dipengaruhi oleh 

doktrin- doktrin industrialisasi yang merambah pedesaan sehingga menyebabkan 

banyak masyarakat yang bekerja di bidang industri. Sesuai dengan pemikiran Karl 

Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber
97

 ketiga ahli tersebut menuangkan 

pemikirannya bahwa dalam perkaitan dengan proses industrialisasi juga mulai 

dirasakan perubahan pada pola hubungan antar individu manusia (social relationship). 

Secara positif industrialisasi dapat diartikan sebagai salah satu langkah yang populer 

untuk mencapai kemajuan bangsa dan sarana untuk mengejar ketertinggalan 

kehidupan yang kemudian industrialisasi akan diiringi oleh tingkat kebutuhan sarana 
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bekerja yang lebih efektif dan efisien. Proses perubahan sosial yang lebih luas 

akhirnya dirasakan hingga saat ini, ketika industrialisasi memasuki sendi- sendi 

kehidupan masyarakat. Menurut artikel yang berjudul Relijiusitas Dan Perubahan 

Sosial Dalam Masyarakat Industri oleh Nur Mazidah tahun 2011 mengungkapkan 

bahwa kepribadian, cara berpikir dan tingkah laku masyarakat tidak terlepas dari 

faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Bagi masyarakat yang sedang 

berkembang, menjadi masyarakat modern merupakan suatu impian. modernisasi 

adalah proses perubahan masyarakat dan kebudayaan dalam seluruh aspeknya. 

masyarakat yang sudah mencapai taraf industrialisasi dan modern sudah barang tentu 

akan mengalami perubahan baik dalam hal perilaku maupun tingkat pendapatan 

ekonominya. 

Namun dengan adanya perubahan- perubahan pada gotong royong akibat dari 

modernisasi dan globalisasi melahirkan corak kehidupan yang sangat kompleks, 

maka hal ini akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat dan lingkungan. 

Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Ferdinand Tonnies Setiadi dan Kolip 

dikemukakan bahwa dalam teori evolusi (evolusionary theory), evolusi memengaruhi 

cara pengorganisasian masyarakat, terutama adalah yang berhubungan dengan sistem 

kerja. Kondisi ini ditandai oleh lemahnya ikatan solidaritas sosial dan berubahnya 

pola-pola kehidupan yang individualistis. Gejala ini dapat dilihat di dalam struktur 

sosial masyarakat yang bergerak kearah pola-pola masyarakat perkotaan. Berubahnya 

gotong royong merupakan indikasi dari solidaritas yang mulai memudar pada 

masyarakat.
98

 Menurut artikel Modernisasi Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dalam 

Pembangunan Pertanian: Suatu Tinjauan Sosiologis oleh Hardiana Marhaeni Muthe 
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tahun 2007 menyatakan bahwa merosotnya nilai-nilai tradisional dan norma-norma 

kekeluargaan yang saling membutuhkan dan ketergantungan yang hidup di pedesaan. 

Seiring perkembangan modernisasi kehidupan gotong royong pada 

masyarakat yang lambat laun mengalami perubahan merupakan suatu permasalahan 

yang seharusnya mendapat perhatian dari semua pihak, termasuk pemerintah dan 

masyarakat itu sendiri. Permasalahan serius ini merupakan tantangan yang harus 

menjadi prioritas yang dihadapi. Perubahan kehidupan gotong royong yang terjadi 

adalah bentuk kurangnya kepedulian sesama manusia. Oleh karena itu upaya dan 

solusi yang dilakukan adalah dengan berfokus pada nilai nilai dakwah tindakan 

pembinaan kepada masyarakat. 

C. Tinjauan tentang pembuatan lopi sandeq  

Perahu sandeq adalah salah satu jenis perahu bercadik ganda Mandar. 

Bentuknya ramping memanjang, mirip dengan perahu pakur tapi berbeda posisi 

baratang dan ukuran tinggi tiang layar. Pembuatan perahu Sande‟ diawali dengan 

pemilihan kayu sebagai bahan utama pembuatan perahu Sande‟. Setelah persiapan 

kayu dasar perahu telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan persiapan memulai 

pembuatan lopi sandeq (perahu). 

Proses dalam pembuatan lopi sandeq mengandung nilai-nilai kearifan lokal 

atau nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-

hari. Nilai-nilai itu antara lain kerja sama atau gotong royong, kerja keras,  ketelitian, 

keindahan dan religius. Nilai kerjasama tercermin dalam hubungan antara punggawa 

(kepala tukang) atau para sawi (tukang lainnya). Nilai kerja keras tercermin dalam 

pencarian dan penebangan kayu welengreng atau dewata yang tidak mudah karena 

tidak setiap tempat ada. Nilai ketelitian tercermin dalam pemotongan kayu yang harus 
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tepat, nilai keindahan dari bentuk yang dibentuk sedemikian rupa sehingga tampak 

kuat, gagah, dan indah. Nilai religius tercermin dalam dua tiang layar utama 

berdasarkan 2 kalimat syahadat dan tujuh buah layar merupakan jumlah dari surah 

Al-Fatihah.
99

 

Nilai budaya apabila diberikan contoh dalam masyarakat Indonesia seperti 

halnya pandangan tentang kerjasama. Masayarakt di Indonesia pada umumnya nilai 

tertinggi dalam hidupnya adalah jika manusia mampu dan biasa bekerjasama dalam 

menyelesaikan suatu kegiatan, baik dikerjakan secara gotong royong maupun secara 

tolong menolong dan memiliki rasa empati mereka akan merasa memiliki keterikatan 

yang lebih kuat satu sama lain.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum 

Pengertian kelurahan menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 

Tahun 2005 tentang Kelurahan yaitu: kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai 

perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan 

merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di kecamatan, 

biasanya dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

bupati/walikota melalui camat. Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan 

beberapa kelurahan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau 

lebih. 

Kabupaten Majene adalah salah satu kabupaten dalam wilayah provinsi 

Sulawesi Barat dengan panjang pantai 125 km. Terletak di pesisir pantai Sulawesi 

Barat memanjang dari selatan ke utara dengan luas 947,84 km. Pangali-ali merupakan 

salah satu kelurahan yang terletak di wilayah pesisir kabupaten Majene yang dimana 

didaerah tersebut masyarakat sekitar berprofesi sebagai nelayan, Kelurahan Pangali-

ali juga dikenal sebagai kelurahan dengan sebagian mayoritas penduduknya 

berprofesi sebagai nelayan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya  perahu-perahu yang 

bersandar berada dipesisir daerah tesebut. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. 

Etnografi adalah penelitian empiris dan teoritis yang bertujuan mendapatkan deskripsi 

dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang 
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intensif. Tujuan penelitian etnografi adalah untuk memberi suatu gambaran holistik 

subyek penelitian dengan penekanan pada pemotretan pengalaman sehari-hari 

individu dengan mengamati dan mewawancarai mereka dan orang lain yang 

berhubungan. memperluas pendekatan ini dengan menggunakan jenis etnografi 

partisipatif, yang melibatkan subjek penelitian secara aktif dalam proses penelitian, di 

mana mereka dianggap sebagai mitra penting dalam mengumpulkan data dan 

menganalisis hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan untuk berkolaborasi dengan subjek 

penelitian dalam menggambarkan budaya yang diteliti.
1
 

Penelitian ini menggunakan penelitian etnografi karena peneliti melakukan 

penelitian budaya yang ada di Kelurahan Pangali ali Kabupaten Majene yaitu 

mengenai nilai-nilai dakwah sibaliparri sebagai pesan dakwah. Penelitian ini 

dilakukan secara menyeluruh dan mendalam mengenai nilai-nilai dakwah sibaliparri 

sebagai pesan dakwah. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pangali Ali, Kabupaten Majene, karena 

belum ada penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi nilai-nilai dakwah sibaliparri 

sebagai pesan dakwah. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif, yaitu mengkaji objek yang mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada 

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

                                                           
1
 Linda C. Powell, Doing Participatory Research: A Feminist Approach, 2019 
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unsur sebagai satuan objek kajian yang saling terkait selanjutnya 

mendeskripsikannya. maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk 

menggali suatu fakta lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang 

ditemukan di lapangan.  

Lexy. J. Moleong mendefenisikan metode penelitian kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
2
 Dengan metode ini penulis 

mengharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta 

yang ada di lapangan. Secara alternatif, pendekatan kualitatif merupakan salah satu 

pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan 

pandangan konstruktivitas (seperti makana jamak dari pengalaman individual, makna 

yang Secara sosial dan histori dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori 

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

kolaboratif atau orintasi perubahan) atau keduanya. Peneliti mengumpulkan data 

penting secara terbuka terutama dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari 

data.
3
 

D. Sumber Data  

Sumber data dalam penyusunan tesis diambil dalam proses penelitian yang 

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

1. Sumber Data Primer  

Data Primer yakni data yang diperoleh di lapangan seperti informasi yang 

bersumber dari pengamatan langsung kelokasi penelitian dengan cara observasi dan 

                                                           
2
 Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya 2007), h. 23 

3
Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2013), h. 28. 
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wawancara dengan unsur pemerintahan, tokoh adat, maupun data yang diperoleh dari 

masyarakat di Kelurahan Pangali – Ali. 

2. Sumber Data Sekunder  

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

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

berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dan 

berbagai perpustakaan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

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

teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang ada 

hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan hasil penelitian yang berasal dari 

wawancara kelak dengan informan agar diperoleh data yang akurat untuk 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

2. Wawancara 

Mengadakan wawancara mendalam, merupakan proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka 
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mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan 

secara mendalam dan detail.
4
 

 Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

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

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
5
 

 Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti 

dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:
6
 

a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya.  

c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadannya adalah sema dengan apa yang dimaksudkan peneliti.  

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh suatu data berupa informasi dari 

informan, selanjutnya peneliti dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut 

melalui pengolahan data secara komperensif, sehingga wawancara tersebut dapat 

memungkinkan peneliti untuk dapat mengetahui bagaimana nilai-nilai dakwah 

budaya sibaliparri sebagai pesan dakwah di Kelurahan Pangali ali Kabupaten Majene. 

Wawancara ini dilakukan dengan tokoh adat, tukang pembuatan Lopi, dan 

masyarakat Pangali ali. 

 

                                                           
4
Isbandi Rutminto Adi, Kesejahteraan Sosial: Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial dan 

Kajian Pembangunan (Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2012), h. 50. 
5
 Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2007), h. 70. 
6
 Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 67-68. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
7
 

Dokumen digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. 

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

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

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

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

penelitian. Adapun secara dokumentasi yaitu foto-foto dengan pihak pemerintah, 

tokoh adat serta pihak lain yang memberi informasi, dan lokasi dari mana peneliti 

mendapatkan informasi. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang terjun ke 

lapangan untuk mencari informasi melalui observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi dengan daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, kamera, 

alat perekam dan buku catatan. di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan antar orang per orang, artinya selama proses penelitian akan lebih banyak 

mengadakan kontak dengan orang-orang di sekitar lokasi penelitian yaitu di 

Kelurahan Pangali ali Kabupaten Majene. Dengan demikian peneliti lebih leluasa 

mencari informasi dan data yang rinci tentang berbagai hal yang diperlukan dalam 

penelitian. 

                                                           
7
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Cet. 10; Bandung: Alfa Beta, 2018), h. 326. 
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Sejalan dengan hal tersebut menurut pendapat Nasution
8
 tentang instrumen 

penelitian kualitatif/naturalistik yaitu bahwa “dalam penelitian naturalistik tidak ada 

pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama”. 

Alasannya ialah bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Segala 

sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang 

tidak pasti dan tidak jelas itu maka tidak ada pilihan lain selain peneliti itu sendiri 

yang dapat menghadapinya. 

G. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah poreses mencari dan menyusun secara sistematis data 

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

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang panting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah 

oleh peneliti sendiri maupun orang lain.
9
 

Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha 

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

merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan 

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

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

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan 

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

dengan maksud dapat memberikan informasi yang berguna untuk dianalisis. 

                                                           
8
 Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.2003. h. 55-56 

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, h. 333. 
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Suryabrata menyatakan bahwa analisis data merupakan langkah yang paling 

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

mengolah atau menganalisis data hasil penelitian yang selanjutnya dicari kesimpulan 

dari hasil penelitian yang diperoleh.
10

 

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu upaya 

yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dikelolah, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
11

 

Adapun teknis analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai 

dari: 

1. Reduksi Data  

Dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan-pemilihan data yang 

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

yang sedang berkembang. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian kemudian dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan dengan 

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

                                                           
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Sosial (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 

67-68. 
11

 Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 

40 
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penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan data yang 

substantive dengan data pendukung. 

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan 

Selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan 

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

juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung, juga merupakan tinjauan ulang pada 

catatan-catatan lapangan yang ada. 

H. Pengujian keabsahan Data 

Untuk penelitian kualitatif maka data tersebut harus di uji kredibilitas data 

atau kepercayaan terhadap data. Menurut Sugiyono, kredibilitas data dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi (tringulasi sumber, tringulasi waktu, tringulasi teknik), diskusi, analisis 

kasus, dan member check (pengecekan data yang diperoleh penliti kepada pemberi 

data).
12

 

Demikianlah tahap pengujian keabsan data yang akan dilakukan dalam 

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

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

supaya hasil penelitian yang diperoleh benar-benar valid. 

                                                           
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, h. 365. 
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BAB IV 

SIBALIPARRI DALAM PEMBUATAN LOPI SANDEQ ETNIK MANDAR  

DI KELURAN PANGALI ALI KABUPATEN MAJENE  

A. Nilai nilai Dakwah yang Terkandung dalam Budaya Sibaliparri Pembuatan 

Lopi Sandeq 

Hasil penelitian nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam budaya sibaliparri 

pembuatan lopi sandeq yaitu:  

a. Persaudaraan  

Persaudaraan merujuk pada rasa dan pertalian kesosialan yang ada di antara 

masyarakat seperti yang terlibat dalam pembuatan lopi sandeq. sibaliparri salah satu 

bentuk persaudaraan yang umum dijumpai di masyarakat Kelurahan Pangali-ali, di 

mana orang-orang saling membantu satu sama lain dalam melakukan suatu pekerjaan. 

pembuatan lopi sandeq khususnya, persaudaraan dapat terlihat dalam bentuk 

kerjasama antarwarga yang saling membantu dalam mempersiapkan bahan-bahan, 

merakit lopi sandeq, dan menyelesaikan pekerjaan lainnya. persaudaraan merujuk 

pada kesatuan dan kebersamaan yang ada di antara masyarakat yang terlibat dalam 

pembuatan lopi sandeq. persaudaraan dapat diartikan sebagai semangat untuk bekerja 

sama dan saling membantu demi mencapai tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan 

pembuatan lopi sandeq. persaudaraan juga dapat terlihat dalam bentuk kebersamaan 

dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang muncul selama proses 

pembuatan lopi sandeq. hasil wawancara penulis dengan pak Rasyidin selaku warga 

Kelurahan Pangali ali bahwa:  

“Budaya sibaliparri pada masyarakat Pangali ali saling membantu dalam 

berbagai kegiatan, termasuk pembuatan lopi sandeq, ini mencerminkan 

semangat dakwah dalam Islam, yang mengajarkan pentingnya bekerja sama 



69 
 

 
 

dan membantu sesama dalam mencapai tujuan, baik itu pembuatan lopi 

sandeq, persaudaraan ini diterapkan dengan cara saling membantu dalam 

memilih bahan-bahan yang dibutuhkan, serta saling memberikan ide dan 

masukan dalam proses pembuatan lopi sandeq. dan mengajarkan tentang cinta 

budaya serta memperkenalkan lopi sandeq yang dibuat sebagai produk budaya 

Mandar kepada generasi muda.”
119

 

Ketikan di atas memberikan informasi bahwa pembuatan lopi sandeq tidak 

hanya sebagai kegiatan praktis, tetapi juga sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-

nilai dakwah, sibaliparri, dan persaudaraan pada masyarakat Pangali ali. 

Kondisi itu terlihat dari pengamatan yang menunjukkan bahwa budaya 

sibaliparri di masyarakat Pangali Ali adalah cerminan dari semangat dakwah dalam 

Islam, yang mengajarkan nilai-nilai kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. salah 

satu kegiatan yang menonjol dalam budaya ini adalah pembuatan lopi sandeq. dalam 

proses ini, persaudaraan menjadi kunci, di mana anggota saling membantu dalam 

berbagai aspek. dalam pembuatan lopi sandeq, semangat saling membantu tercermin 

dalam pemilihan bahan-bahan yang dibutuhkan. anggota komunitas saling 

berkolaborasi untuk memastikan bahwa setiap elemen yang digunakan memiliki 

kualitas terbaik. lebih dari sekadar proses fisik, ini mencerminkan pengenalan nilai-

nilai Islam tentang kebaikan, kejujuran, dan perhatian terhadap sesama. selain itu, 

budaya sibaliparri juga menyoroti kolaborasi dalam aspek ide dan masukan. setiap 

individu berkontribusi dengan gagasan dan pengetahuannya, menciptakan lingkungan 

kreatif dan inklusif. hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya 

untuk saling memberikan dorongan positif dan bimbingan. pentingnya melestarikan 

budaya juga terwujud dalam upaya untuk mencintai dan memahami warisan budaya 

mandar. melalui pembuatan lopi sandeq, generasi muda diperkenalkan pada 
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 Rasyidin (50 tahun) warga Pangali ali, wawancara, di kediaman pak Muliadi, 31 Agustus 

2023 
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keindahan dan keunikan produk budaya mereka sendiri. Ini tidak hanya menjadi 

pengenalan terhadap seni tradisional, tetapi juga menjadi cara untuk mentransmisikan 

nilai-nilai moral dan etika yang ditanamkan dalam Islam. 

Dengan demikian, budaya Sibaliparri di masyarakat Pangali Ali bukan hanya 

sekadar aktivitas fisik, tetapi sebuah wujud nyata dari semangat dakwah Islam yang 

mengajarkan solidaritas, kerjasama, dan cinta terhadap budaya lokal. Proses 

pembuatan lopi sandeq tidak hanya menjadi kegiatan praktis, tetapi juga sarana untuk 

memperkuat ikatan sosial dan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat." 

Dalam pembuatan lopi sandeq konsep keadilan ekologi dan sosial juga dapat 

diterapkan. keadilan ekologi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan 

lingkungan dan alam sekitar dalam proses pembuatan lopi sandeq. sedangkan 

keadilan sosial menekankan pentingnya adanya persamaan dalam pembagian tugas 

dan tanggung jawab dalam proses pembuatan lopi sandeq. dengan menerapkan 

konsep keadilan ekologi dan sosial, maka proses pembuatan lopi sandeq dapat 

berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat. sebagaimana 

diungkapkan oleh pak Amrullah selaku tokoh Agama di Kelurahan Pangali ali bahwa:  

Budaya sibaliparri menekankan pada kesetaraan antar anggota masyarakat. 

baik dalam pembuatan lopi sandeq, semua orang bekerja bersama-sama tanpa 

pandang bulu. yang masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih kuat, 

hasil kerja yang berkualitas, dan suasana yang positif di dalam komunitas. 

bisa kita lihat sendiri nak disini ada anggota DPR, ASN, pengusaha ini mereka 

sendiri yang mau hadir tampa dipanggil  dan tapi silahkan lihat sendiri disini 

persaudaraan dapat dilihat bahwasanya bukan hanya nelayan saja tetapi siapa 

saja yang ingin membantu.
120

  

                                                           
120

 Pak Amrullah (52 tahun) tokoh Agama Kelurahan Pangali ali, wawancara, di Cilallang, 

pada tanggal 11 September 2023 
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Ketikan diatas memberikan informasi bahwa betapa inklusifnya budaya 

sibaliparri, dan bagaimana nilai-nilai dakwah, dan persaudaraan terwujud dalam 

praktik sehari-hari, terutama dalam pembuatan lopi sandeq. pesan ini tidak hanya 

menciptakan hubungan yang erat di dalam komunitas tetapi juga memberikan contoh 

positif bagi masyarakat luas. 

Kondisi itu terlihat dari pengamatan yang menunjukkan bahwa budaya 

sibaliparri, yang menjadi landasan dalam pembuatan lopi sandeq, merangkul prinsip 

kesetaraan di antara seluruh anggota masyarakat. dalam proses ini, semua individu, 

tanpa memandang latar belakang atau profesi, berkontribusi bersama-sama tanpa 

pandang bulu. Ini menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan hubungan 

yang erat, produksi hasil kerja yang berkualitas, positif di dalam komunitas. keunikan 

budaya ini tercermin dalam keterlibatan beragam lapisan masyarakat, bukan hanya 

nelayan yang terjun tapi yang berada disekitar merekan juga ikut termasuk anggota 

DPR, ASN, dan pengusaha. mereka tidak hanya hadir tanpa dipanggil, tetapi dengan 

sukarela memilih untuk berpartisipasi. fenomena ini memberikan gambaran nyata 

tentang keberagaman dalam persaudaraan, menunjukkan bahwa semua pihak, tanpa 

memandang latar belakang atau profesi, memiliki kepentingan dan dedikasi yang 

sama terhadap keberhasilan komunitas. 

Pentingnya persaudaraan dapat dengan jelas diamati di sini, bukan hanya 

melibatkan nelayan, melainkan juga siapa saja yang memiliki niat untuk membantu. 

dalam budaya sibaliparri, setiap individu dihargai atas kontribusinya, menghadirkan 

gambaran komprehensif tentang inklusivitas dan solidaritas. hal ini memperkuat 

keyakinan bahwa kebersamaan tidak terbatas pada satu kelompok saja, tetapi 

merangkul semua elemen masyarakat yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama. 
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dengan demikian, budaya Sibaliparri bukan sekadar proses pembuatan lopi sandeq, 

melainkan pilar fundamental yang membangun fondasi hubungan setara, 

menghasilkan karya berkualitas, dan menciptakan harmoni di tengah-tengah 

komunitas yang beragam. 

b. Ikhlas (sukku mattulung) 

Budaya sibaliparri adalah suatu nilai dan prinsip dalam masyarakat Kelurahan 

Pangali ali  yang mengedepankan kerjasama, saling membantu, dan berbagi tugas 

dalam mencapai tujuan bersama. dalam budaya sibaliparri, setiap individu berperan 

aktif dalam memberikan kontribusi dan bantuan kepada orang lain tanpa 

mengharapkan imbalan. Budaya sibaliparri memperkuat ikatan sosial dalam 

masyarakat dan mempromosikan solidaritas serta kebersamaan. dalam pembuatan 

lopi sandeq, bantuan dalam budaya sibaliparri sangat penting. dengan adanya 

bantuan membantu, anggota masyarakat saling membantu dalam mengerjakan 

berbagai tahap pembuatan lopi sandeq, seperti memotong kayu, merakit, dan 

melakukannya dengan efisien dan efektif. Budaya sibaliparri juga memperkuat ikatan 

sosial dalam masyarakat dan menumbuhkan solidaritas serta kebersamaan. 

Tolong-menolong dalam budaya sibaliparri sangat penting dalam pembuatan 

lopi sandeq dan berbagai aspek kehidupan masyarakat tradisional. Sibaliparri  

merujuk pada semangat saling membantu dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan 

bersama. Dalam pembuatan lopi sandeq, memiliki beberapa implikasi penting 

menurut bapak Anto
 
sebagai nelayan Pangali ali menuturkan bahwa: 

“mappapia lopi sandeq tu‟u nak maaiddi waktu nande anna marekko toi tia 

mappapia, iyamo nadiang sanga sibaliparri malai tau maita mai‟di tau ndana 

tu‟u maillongi nak elona totia melo makkalulu, bassa di‟e pua mesa  

manaranggi maita ayu, diang manarang mattuyu pokokna ma‟idi. Mua siola 

olai tau manjama mala i masiga apa ndani tau sisatta, apa mua mappapiai 
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tau lopi sandeq towopa i tia maiddi toi tia parewana, bassa ayu, gulang tapi 

mua siola olai tau mala toi to melo mingguru miita “
121

 

Proses pembuatan lopi sandeq melibatkan banyak tahap dan keterampilan 

yang berbeda. dalam budaya sibaliparri, masyarakat bekerja sama untuk 

membagi tugas sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing. Ada 

yang ahli dalam mengukir kayu, ada yang pandai mengikat tali, dan lain 

sebagainya. dengan bekerja bersama, lopi sandeq dapat dibuat dengan lebih 

cepat dan efisien. Pembuatan lopi sandeq memerlukan bahan-bahan seperti 

kayu, tali, dan lain-lain. dalam budaya sibaliparri , masyarakat dapat saling 

membantu dalam mengumpulkan sumber daya yang diperlukan. mencakup 

penebangan kayu, pengambilan tali alami, bahkan pengumpulan bahan cat 

alami untuk melindungi perahu dari air.orang-orang yang sudah 

berpengalaman dalam membuat lopi sandeq dapat mengajarkan keterampilan 

ini kepada generasi muda dan orang-orang yang kurang berpengalaman. Ini 

memastikan bahwa tradisi pembuatan lopi sandeq dan pengetahuan terkait 

tidak punah. 

Ketikan diatas memberikan informasi bahwa keikhlasan, sibaliparri , dan 

pelestarian tradisi dalam konteks pembuatan lopi sandeq. Ini menciptakan narasi 

positif tentang bagaimana masyarakat dapat berkolaborasi secara berkesinambungan, 

tidak hanya untuk menciptakan sesuatu yang fisik tetapi juga untuk meneruskan nilai-

nilai dan tradisi budaya yang kaya. 

Kondisi itu terlihat dari pengamatan yang menunjukkan bahwa nilai nilai dari 

keihlasan masyarakat sibaliparri terlihat dalam proses pembuatan lopi sandeq, 

budaya sibaliparri memperlihatkan kolaborasi yang harmonis di antara masyarakat, 

dengan setiap tahap dan keterampilan yang berbeda dipecahkan dan ditangani oleh 

individu yang memiliki keahlian dan kemampuan spesifik. keterampilan yang 

beragam, seperti mengukir kayu, mengikat tali, dan lainnya, diterapkan dalam 

pembuatan lopi sandeq, memperlihatkan peran penting dari kerja sama dan 

penghargaan terhadap keahlian individu. dalam semangat kesetaraan, tugas-tugas 
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dibagikan sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing anggota 

masyarakat. melalui pendekatan ini, proses pembuatan lopi sandeq dapat 

dilaksanakan dengan lebih cepat dan efisien, menggambarkan betapa pentingnya 

peran setiap individu dalam mencapai tujuan bersama. 

Pembuatan lopi sandeq juga melibatkan pengumpulan bahan-bahan seperti 

kayu, tali, dan sumber daya lainnya. dalam budaya sibaliparri, masyarakat bersatu 

untuk saling membantu dalam mengumpulkan sumber daya ini, termasuk penebangan 

kayu, pengambilan tali alami, dan bahkan pengumpulan bahan cat alami untuk 

melindungi perahu dari air. Ini menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar 

dan keterlibatan bersama dalam pemeliharaan sumber daya alam. peran penting dari 

orang-orang berpengalaman dalam proses ini juga tidak dapat diabaikan. mereka 

berfungsi sebagai mentor untuk mengajarkan keterampilan kepada generasi muda dan 

individu yang kurang berpengalaman, memastikan bahwa tradisi pembuatan lopi 

sandeq dan pengetahuan terkait terus dijaga dan dilestarikan. dengan cara ini, budaya 

sibaliparri bukan hanya merayakan keindahan hasil akhir, tetapi juga memastikan 

kelangsungan dan pewarisan nilai-nilai tradisional kepada generasi yang akan 

datang."Sejalan yang dikatakan oleh bapak Wahab selaku tokoh masyarakat  

Kelurahan Pangali ali bahwa: 

sibaliparri tidak hanya tentang menciptakan objek fisik, tetapi juga 

memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Kerja sama dalam pembuatan lopi 

sandeq membantu membangun rasa kebersamaan, saling percaya, dan saling 

peduli di antara anggota masyarakat. Ini juga menciptakan suasana harmoni 

dan solidaritas. Pembuatan lopi sandeq dengan semangat sibaliparri adalah 

bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan. Praktik-praktik ini 

mengandung nilai-nilai tradisional yang membangun identitas budaya suatu 
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masyarakat. dengan melibatkan generasi muda dalam proses ini, budaya 

tersebut dapat terus diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
122

 

Ketikan diatas memberikan informasi pembuatan lopi sandeq dengan 

semangat sibaliparri adalah bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan. 

praktik-praktik ini mengandung nilai-nilai tradisional yang membangun identitas 

budaya masyarakat. dengan melibatkan generasi muda dalam proses ini, budaya 

tersebut dapat terus diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Kondisi itu terlihat dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sibaliparri 

tidak sekadar berkaitan dengan pembuatan objek fisik semata, melainkan juga 

menjadi pilar yang kuat dalam memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas. melalui 

kerja sama yang terjadi dalam proses pembuatan lopi sandeq, terbentuklah rasa 

kebersamaan, saling percaya, dan saling peduli di antara anggota masyarakat. Ini 

bukan hanya sekadar penciptaan lopi sandeq , tetapi juga penciptaan solidaritas yang 

mendalam. proses pembuatan lopi sandeq dengan semangat sibaliparri menjadi 

bagian integral dari warisan budaya yang harus dilestarikan. di sini, praktik-praktik 

ini bukan hanya menyuarakan nilai-nilai tradisional, tetapi juga membangun identitas 

budaya suatu masyarakat. mereka menciptakan pondasi kuat yang menghubungkan 

masa lalu, kini, dan masa depan, memperkaya makna dari setiap perahu yang 

dihasilkan. 

Melibatkan generasi muda dalam proses ini menjadi kunci untuk meneruskan 

warisan budaya ini dari satu generasi ke generasi berikutnya. dengan cara ini, nilai-

nilai tradisional, semangat kebersamaan, dan keterampilan kuno yang terkandung 

dalam pembuatan lopi sandeq dapat diwariskan secara langsung kepada mereka yang 
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akan membentuk masa depan komunitas. hal ini tidak hanya tentang melestarikan 

karya seni, melainkan juga memastikan bahwa esensi dan makna di balik sibaliparri 

tetap hidup dan relevan dalam perjalanan waktu yang terus berlanjut." 

Pentingnya tolong-menolong dalam budaya sibaliparri tidak hanya berlaku 

dalam pembuatan lopi sandeq, tetapi juga mencerminkan cara hidup dan pandangan 

dunia masyarakat yang menjunjung tinggi kerjasama dan solidaritas dalam segala 

aspek kehidupan. dalam sibaliparri, orang membantu satu sama lain secara sukarela.  

c. Kepedulian (siamanoang pa’mai) 

Budaya sibaliparri suatu nilai dan prinsip dalam masyarakat yang 

mengedepankan kerjasama, kepedulian, dan berbagi tugas dalam mencapai tujuan 

bersama sedangkan kebersamaan adalah nilai yang terkandung dalam budaya 

sibaliparri yang menumbuhkan rasa solidaritas dan saling mendukung antar anggota 

masyarakat dan rela berkorban adalah nilai yang terkandung dalam budaya 

sibaliparri yang menunjukkan kesiapan anggota masyarakat untuk saling membantu 

dan berkorban demi kepentingan bersama.  

Dalam budaya sibaliparri pembuatan lopi sandeq, kebersamaan sangat 

penting untuk mengatasi permasalahan yang muncul. dengan adanya kebersamaan, 

anggota masyarakat dapat bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai tahap 

pembuatan lopi sandeq, seperti memotong kayu, merakit, dan melakukannya dengan 

efisien dan efektif. Selain itu, dengan adanya nilai rela berkorban, anggota 

masyarakat siap membantu dan berkorban demi kepentingan bersama dalam 

pembuatan lopi sandeq. dalam al-qur'an  juga terdapat ayat yang mengajarkan untuk 

saling tolong-menolong dalam kebajikan dan mengucapkan perkataan yang lebih baik 

untuk mencegah perselisihan. 
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Dalam budaya sibaliparri, kebersamaan memainkan peran penting dalam 

mengatasi permasalahan yang muncul selama proses pembuatan lopi sandeq. 

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Paris selaku Punggawa tukang 

mengatakan bahwa: 

“ mua mappapia lopi sandeq sillaengani anaranganna anggota nak...mua 

diang ndang maissang bassa mallenter lopi to manarang mallenter manjama, 

mua sibaliparri tu‟u tia sikalu kalulu i tau nak.... apa mua diang ndang 

dissang diang mapatam pandapana....apa bassa maake ayu massorong lopi 

parallui tau maiddi tau.... “
123

 

Setiap anggota komunitas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

berbeda-beda. dalam proses pembuatan lopi sandeq, masalah teknis atau 

tantangan yang muncul dapat diatasi dengan berbagi pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki oleh anggota komunitas. Misalnya, jika ada 

masalah dalam mengukir kayu, seseorang yang ahli dalam hal tersebut dapat 

memberikan bimbingan kepada yang lain. dalam budaya sibaliparri, anggota 

komunitas bekerja bersama untuk menemukan solusi kreatif terhadap masalah 

yang muncul. diskusi dan pemikiran kolektif dapat menghasilkan ide-ide baru 

yang mungkin tidak akan muncul jika bekerja secara individu. Kreativitas 

bersama ini bisa membantu dalam mengatasi hambatan yang mungkin terjadi 

dalam pembuatan lopi sandeq, ada saat-saat di mana diperlukan bantuan fisik 

dan tenaga tambahan. masyarakat sibaliparri dapat memberikan dukungan 

dengan memberikan bantuan fisik dalam mengangkat bahan-bahan berat atau 

melakukan pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga. Ini dapat mengatasi 

keterbatasan individu dan mempercepat proses pembuatan. kebersamaan 

dalam proses pembuatan lopi sandeq mendorong semangat solidaritas dan 

persatuan. Saat menghadapi tantangan atau kesulitan, adanya dukungan dari 

anggota komunitas lainnya dapat memberikan dorongan moral dan motivasi. 

Ini dapat membantu anggota komunitas untuk tetap termotivasi dan fokus 

pada tujuan bersama. dalam proses pembuatan lopi sandeq, tanggung jawab 

harus dibagi dengan adil. dengan bekerja sama dan membantu satu sama lain, 

anggota komunitas dapat memastikan bahwa semua tugas terlaksana dengan 

baik tanpa memberatkan sebagian anggota. 

Ketikan di atas menginformasikan bahwa budaya sibaliparri dalam 

pembuatan lopi sandeq tidak hanya menciptakan lopi sandeq secara fisik, tetapi juga 
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memperkuat hubungan sosial, mengembangkan keterampilan individu, dan 

menciptakan rasa kebersamaan yang kuat dalam masyarakat. sibaliparri dalam 

pembuatan lopi sandeq menunjukkan bahwa ketika masyarakat bersatu, mereka dapat 

mengatasi permasalahan atau kesulitan dengan lebih efektif.  

Dalam budaya sibaliparri pembuatan lopi sandeq, membangun hubungan 

yang harmonis sangat penting. dengan adanya kebersamaan, anggota masyarakat 

dapat bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan berbagai tahap pembuatan lopi 

sandeq. persatuan yang terjalin dalam budaya sibaliparri juga melahirkan rasa 

persatuan antar anggota masyarakat, sehingga mereka menjadi lebih kuat dan mampu 

menghadapi permasalahan yang muncul. Selain itu, nilai rela berkorban dalam 

budaya sibaliparri membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu 

sama lain.  

Membangun hubungan yang harmonis adalah salah satu pilar dalam budaya 

sibaliparri baik pada saat pembuatan lopi sandeq. hubungan yang baik dan harmonis 

antara anggota komunitas tidak hanya mendukung kelancaran proses pembuatan lopi 

sandeq, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan nilai-nilai positif dalam budaya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sahabuddin  sebagai Pandekkeng lopi 

sandeq bahwa:  

“ apa dio nak......mua bassa ita pandekkeng melo i tau dipiiranggi apa mua 

bassa ita die inna bassa seimbangi lopi apa pandekkeng jadi ndani tau 

sisala..jadi rapangi tau ndang siita ita...apa diang toiita tanggung jawabta 

apa diooo maseimbangkan lopi apa panddengkkeng...jadi ita para 

pandekkeng sangging mappatama i tau pandapa...jadi sisayanggi tauu ndani 

tau sisala”
124
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Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting dalam membangun 

hubungan harmonis. Anggota komunitas harus merasa nyaman untuk 

berbicara tentang masalah, ide, dan perasaan mereka. Ini membantu mencegah 

terjadinya ketidaksepahaman atau konflik yang mungkin muncul. dan 

mendengarkan dengan penuh perhatian adalah kunci untuk memahami 

pandangan dan perspektif anggota komunitas lainnya. Ini juga menciptakan 

rasa dihargai dan dihormati, yang merupakan fondasi dari hubungan 

harmonis. Ketika seseorang merasa didengar, mereka lebih cenderung merasa 

terlibat secara emosional dan berkontribusi dengan baik. memastikan bahwa 

tugas dan tanggung jawab didistribusikan secara adil adalah penting untuk 

mencegah frustrasi atau perasaan tidak adil di antara anggota komunitas. 

ketika semua orang merasa bahwa beban pekerjaan dibagi dengan adil, 

mereka lebih cenderung berkontribusi dengan semangat positif. respek 

terhadap keterampilan dan Pengetahuan Setiap anggota komunitas memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang berbeda. menghormati dan mengakui 

kontribusi yang dibawa oleh setiap individu adalah cara penting untuk 

membangun hubungan yang harmonis. Tidak ada keterampilan yang lebih 

tinggi atau lebih rendah;semua kontribusi dihargai. 

Ketikan diatas menginformasikan bahwa nilai-nilai budaya sibaliparri, seperti 

komunikasi terbuka, mendengarkan, distribusi tugas yang adil, dan rasa hormat 

terhadap keterampilan individu, menjadi pondasi dalam membangun hubungan 

harmonis dalam pembuatan lopi sandeq. 

Kondisi itu terlihat dari pengamatan yang menunjukkan bahwa komunikasi 

yang terbuka dan jujur menjadi landasan utama dalam membangun hubungan 

harmonis di dalam komunitas. setiap anggota komunitas diundang untuk merasa 

nyaman dalam berbicara tentang masalah, ide, dan perasaan mereka, menciptakan 

lingkungan di mana ketidak sepahaman atau konflik dapat dicegah sejak dini. 

mendengarkan dengan penuh perhatian menjadi kunci untuk memahami pandangan 

dan perspektif anggota komunitas lainnya, membentuk dasar dari hubungan yang 

diwarnai oleh rasa dihargai dan dihormati.ketika setiap individu merasa didengar, 

mereka cenderung lebih terlibat secara emosional dan lebih mungkin untuk 

berkontribusi dengan baik. Inilah dasar dari hubungan yang harmonis dan produktif. 
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selain itu, distribusi tugas dan tanggung jawab yang adil sangat penting untuk 

mencegah terjadinya frustrasi atau perasaan ketidakadilan di antara anggota 

komunitas. ketika beban kerja didistribusikan dengan adil, masing-masing anggota 

komunitas merasa termotivasi untuk memberikan kontribusi positif. Pentingnya 

menghormati keterampilan dan pengetahuan setiap anggota komunitas menjadi pilar 

lain dalam membangun hubungan yang harmonis. tidak ada keterampilan yang lebih 

tinggi atau lebih rendah; semua kontribusi dihargai. mengakui keberagaman 

keterampilan dan pengetahuan membantu menciptakan lingkungan inklusif di mana 

setiap individu merasa diakui atas kontribusinya. 

Dengan demikian, komunikasi yang terbuka, distribusi tanggung jawab yang 

adil, dan pengakuan terhadap keberagaman keterampilan dan pengetahuan menjadi 

pondasi utama dalam membentuk hubungan yang harmonis dan berdaya tahan di 

dalam komunitas." 

Juga dipertegas dalam wawancara oleh bapak Ramang sebagai anggota tukang 

bahwa:  

“ Tapi mua siola olai tau na biasa apa tu‟u tau sisala tapi sanggi mapatama i 

tau pandapa innamo risetui nasang iyamo tu‟u apa siola olai tau... tapi ita 

di‟ee dipikkir inna bassa marasa, malolo  mala selesai”
125

 

Konflik mungkin timbul dalam setiap kelompok. penting untuk menghadapi 

konflik dengan cara yang konstruktif, yaitu dengan fokus pada solusi daripada 

menyalahkan. diskusi terbuka dan penyelesaian bersama dapat membantu 

mengatasi konflik tanpa merusak hubungan. Pentingnya Kebersamaan 

memahami bahwa tujuan bersama lebih penting daripada ego individu adalah 

inti dari budaya sibaliparri. hubungan yang harmonis tumbuh saat anggota 

komunitas memiliki tujuan yang sama dan berusaha untuk mencapainya 

bersama-sama. 
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Dari hasil wawancara diatas menginformasikan bahwa dengan menerapkan 

nilai-nilai seperti komunikasi terbuka, rasa menghargai, dan kerja sama dalam budaya 

sibaliparri, hubungan yang harmonis dapat diperkuat.  Menciptakan lingkungan yang 

mendukung pertumbuhan sosial dan emosional, serta mencerminkan semangat 

sibaliparri  yang mendasarinya. sibaliparri memperkuat hubungan sosial dan 

mengurangi konflik di antara anggota masyarakat.  

Kondisi itu terlihat dari pengamatan yang menunjukkan bahwa konflik 

merupakan bagian alami dari setiap kelompok, namun, penanganan konflik dengan 

cara yang konstruktif menjadi kunci utama dalam mempertahankan hubungan yang 

sehat. fokus pada solusi daripada menyalahkan menjadi pendekatan yang efektif 

untuk menghadapi konflik. dalam budaya sibaliparri, penting untuk mengadopsi 

diskusi terbuka dan mencari solusi bersama, sehingga konflik dapat diatasi tanpa 

merusak hubungan di dalam komunitas. menghargai bahwa tujuan bersama lebih 

penting daripada ego individu adalah inti dari budaya sibaliparri. dalam hubungan 

yang harmonis, anggota komunitas memahami bahwa kebersamaan dan kerja sama 

untuk mencapai tujuan bersama merupakan prioritas utama. Ini menciptakan fondasi 

yang kuat bagi pertumbuhan hubungan yang positif di mana setiap individu merasa 

terlibat dan memiliki peran yang berarti. pentingnya kebersamaan menjadi daya 

penggerak dalam memahami bahwa memiliki tujuan bersama adalah kunci untuk 

mencapai harmoni. dalam budaya sibaliparri, anggota komunitas bekerja bersama-

sama, bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. dengan demikian, ketika anggota 

komunitas memiliki visi yang serupa dan berusaha untuk mencapainya bersama-

sama, hubungan yang harmonis bukan hanya menjadi mungkin tetapi juga 

berkembang menjadi kekuatan yang memperkuat komunitas secara keseluruhan. 
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Dengan cara ini, pendekatan konstruktif terhadap konflik dan pengakuan 

terhadap kepentingan bersama menjadi landasan bagi budaya Sibaliparri, yang tidak 

hanya menciptakan hubungan yang harmonis tetapi juga memupuk semangat 

kolaboratif di dalam komunitas." 

Dalam Islam, nilai-nilai seperti persaudaraan, keikhlasan, dan kepedulian  

sangatlah penting. Pesan dakwah melalui budaya sibaliparri dalam pembuatan lopi 

sandeq dapat mengajarkan umat Islam untuk menghargai dan menerapkan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Persaudaraan dalam pembuatan lopi sandeq dapat menjadi manifestasi nilai-

nilai dakwah yang kuat. seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dakwah adalah 

upaya menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan mengajak orang lain menuju jalan yang 

benar. Berikut adalah cara di mana persaudaraan dalam pembuatan lopi sandeq dapat 

menjadi manifestasi nilai-nilai dakwah berdasarkan observasi peneliti lakukan: 

sibaliparri adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang 

pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat 

serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. dukun merupakan 

bentuk kerja sama dalam pembuatan lopi sandeq, yang harus melalui proses sakral 

dan penuh nilai kebudayaan. Sibaliparri  adalah bentuk kerja sama untuk mencapai 

tujuan tertentu dengan asas timbal balik yang dapat mempererat tali persaudaraan 

antarwarga.  budaya sibaliparri  masyarakat Kelurahan Pangali-ali dapat memperkuat 

persatuan dan kesatuan karena dapat menunjukkan adanya kebersamaan dan 

mempererat tali persaudaraan antarwarga dalam membangun peradaban dan 

pertumbuhan global, kita harus saling bekerja sama, saling membantu, saling 

menghormati, dan saling menguntungkan. 
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Budaya sibaliparri pembuatan lopi sandeq, sangat penting untuk mencapai 

tujuan bersama. kerja sama yang dilakukan harus dilandasi oleh nilai-nilai 

kebersamaan, persaudaraan, dan saling membantu. dengan demikian, kegiatan 

sibaliparri dapat memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat serta mempererat 

tali persaudaraan antarwarga. kesatuan dalam kerja sama adalah aspek kunci dalam 

budaya sibaliparri  dalam pembuatan lopi sandeq di Kelurahan Pangali-ali sebagai 

konsep sosial yang menekankan persaudaraan, keikhlasan, dan kepedulian untuk 

mencapai tujuan bersama. dalam pembuatan lopi sandeq, budaya sibaliparri  

memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pembuatan lopi sandeq  

berjalan lancar dan efisien. 

Beberapa cara di mana kesatuan dalam kerja sama tercermin dalam budaya 

sibaliparri  pembuatan lopi sandeq yang peneliti dapatkan dibagi secara adil di antara 

anggota komunitas. Setiap orang memiliki peran khusus, seperti memilih kayu yang 

tepat, memahat bagian-bagian lopi sandeq, atau mengatur peralatan dan bahan. 

pembuatan lopi sandeq melibatkan berbagai aspek seperti desain, konstruksi, dan 

dekorasi. dalam budaya sibaliparri, Anggota komunitas akan berkumpul untuk 

mendiskusikan ide-ide kreatif, berbagi pengetahuan tentang teknik pembuatan, dan 

bersama-sama merancang lopi sandeq yang indah. dalam pembuatan lopi sandeq, ada 

momen di mana diperlukan keahlian dan tenaga ekstra. anggota komunitas yang 

memiliki keahlian khusus dalam pahat kayu dan pengukuran, misalnya, akan 

membantu anggota lain yang mungkin kurang berpengalaman dalam aspek tersebut. 

sibaliparri  juga melibatkan pengumpulan sumber daya bersama. Ini bisa berupa 

pengumpulan kayu, bambu, atau bahan-bahan lain yang diperlukan untuk pembuatan 

lopi sandeq. anggota komunitas bekerja bersama untuk mengumpulkan bahan-bahan 

ini dan memastikan bahwa semua kebutuhan terpenuhi. 
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Dikatakan oleh pak Paris sebagai punggawa tukang bahwa: 

“ mua mappapi i tau lopi sandeq tattaita mabaca baca sebelum atau puralai 

ripapi tapi biasanna purapa i rijama lopi apa assalamakan toitia dio 

mesa..mua mabaca baca i tau sangging dio tau siola ola....”
126

 

 

Pembuatan lopi sandeq  dalam budaya sibaliparri sering kali disertai dengan 

ritual dan tradisi yang menguatkan ikatan sosial antara anggota komunitas. Ini 

bisa termasuk upacara doa sebelum memulai pekerjaan atau upacara 

penyambutan lopi sandeq  yang selesai dibuat. 

Ketikan diatas menginformasikan bahwa kesatuan dalam kerja sama dalam 

budaya sibaliparri  pembuatan lopi sandeq tidak hanya menciptakan hasil fisik, tetapi 

juga memperkuat ikatan sosial dan budaya di antara anggota komunitas. Ini 

mencerminkan nilai-nilai seperti persaudaraan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap 

lingkungan dan warisan budaya. Pembuatan lopi sandeq melibatkan kerja sama antara 

banyak individu. Persaudaraan dalam proses ini menunjukkan bahwa ketika orang 

bekerja bersama dengan tujuan yang sama, mereka dapat mencapai hasil yang lebih 

baik.  

Kondisi itu terlihat dari pengamatan yang menunjukkan bahwa pembuatan 

lopi sandeq dalam budaya sibaliparri tidak hanya sekadar kegiatan praktis, tetapi juga 

sarat dengan makna melalui ritual dan tradisi yang menguatkan ikatan sosial di antara 

anggota komunitas. sebelum memulai pekerjaan, seringkali dilakukan upacara doa 

yang melibatkan anggota komunitas, menciptakan momen kebersamaan dan 

penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual. proses pembuatan lopi sandeq juga sering 

diakhiri dengan upacara penyambutan yang meriah ketika perahu tradisional tersebut 

selesai dibuat. upacara ini menjadi momen penting dalam budaya sibaliparri, di mana 

anggota komunitas berkumpul untuk merayakan hasil kerja bersama dan mengakui 
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kontribusi setiap individu. ritual dan tradisi ini menciptakan lebih dari sekadar objek 

fisik, melainkan juga ikatan emosional dan sosial di antara anggota komunitas. 

mereka membawa makna mendalam dan spiritualitas ke dalam setiap langkah dalam 

proses pembuatan lopi sandeq, menghubungkan generasi lama dan baru, serta 

memperkuat kesatuan dalam komunitas. 

Dengan demikian, pembuatan lopi sandeq tidak hanya menjadi kegiatan 

praktis, tetapi juga perayaan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya dalam budaya Sibaliparri." 

Dalam budaya sibaliparri pembuatan lopi sandeq, komunitas menghadapi 

berbagai tantangan bersama-sama. Melalui kerja sama dan kolaborasi, mereka 

mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah. berikut adalah beberapa cara 

bagaimana komunitas dalam budaya sibaliparri mengatasi tantangan pembuatan lopi 

sandeq yang peneliti dapatkan tidak semua anggota komunitas mungkin memiliki 

keterampilan yang diperlukan untuk semua aspek pembuatan lopi sandeq. dalam hal 

ini, anggota yang memiliki keterampilan khusus dapat membantu melatih anggota 

lainnya atau bahkan melakukan tugas-tugas yang lebih rumit, sambil memberikan 

pelatihan kepada mereka yang ingin belajar.  

Dikatakan pula pak Paris sebagai Punggawa tukang bahwa: 

“apa mua mapapia i tau lopi sandeq diang maawasi dia toitia matanggung 

jawabi bassa yau diee lopi iyaupa mauwa patengani di‟e patengani die pani 

na anu bomi apa yau topai tia punggawa tapi mua salah sipai pangarangi 

tau”
127

 

usaha bersama dalam skala besar dapat menjadi tantangan. dalam budaya 

sibaliparri, ada anggota yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan 

mengawasi pembuatan lopi sandeq, memastikan bahwa semua tugas 

terkoordinasi dengan baik. 
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Ketikan di atas menginformasikan bahwa dalam era modern saat ini, budaya 

tradisional dan praktik sibaliparri terancam oleh perubahan sosial dan ekonomi. 

dalam budaya sibaliparri pada masyarakat Pangali ali  komunitas berupaya untuk 

melestarikan warisan budaya mereka dengan cara mengikuti lomba lopi sandeq dan 

terus menerus melibatkan generasi muda. 

Kondisi itu terlihat dari pengamatan yang menunjukkan bahwa dengan 

mengatasi tantangan bersama-sama dalam budaya sibaliparri, komunitas tidak hanya 

berhasil dalam pembuatan lopi sandeq, tetapi juga memperkuat ikatan sosial, 

memelihara tradisi, dan mendorong solidaritas di antara anggota komunitas. 

Pembuatan lopi sandeq bisa menjadi menantang. ketika masyarakat bekerja 

bersama dalam sibaliparri, mereka dapat mengatasi rintangan dan kesulitan dengan 

lebih efektif. dalam konteks dakwah, solidaritas dan kebersamaan mengajarkan 

bahwa menghadapi tantangan dakwah memerlukan dukungan dan kerjasama dari 

semua pihak, kasih sayang dan peduli pembuatan lopi sandeq melibatkan saling 

tolong-menolong dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. nilai ini diwujudkan 

dengan merangkul orang-orang yang baru belajar tentang Islam, memberikan 

dukungan, dan menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Dan 

menghargai perbedaan pembuatan lopi sandeq mungkin melibatkan berbagai individu 

dengan latar belakang dan keterampilan yang berbeda. persaudaraan dalam proses ini 

mengajarkan untuk menghargai perbedaan dan memanfaatkannya sebagai kekuatan 

dalam mencapai tujuan bersama.  

Dengan menerapkan nilai-nilai persaudaraan dalam pembuatan lopi sandeq, 

masyarakat dapat menginspirasi dan memberikan contoh positif bagi orang lain 



87 
 

 
 

tentang betapa pentingnya bekerja bersama dan menjalin persatuan dalam mencapai 

tujuan bersama. 

B. Budaya Sibaliparri Pembuatan Lopi Sandeq Perlu Dilestarikan  

Untuk melestarikan budaya sibaliparri dalam pembuatan lopi sandeq. budaya 

sibaliparri adalah bagian identitas budaya suatu masyarakat dan memiliki dampak 

yang positif dalam beberapa aspek, sebagaimana diungkapkan oleh bapak Rustam 

Rauf sebagai budayawan bahwa:  

Budaya sibaliparri  merupakan warisan budaya yang unik dan berharga. yang 

telah diwariskan dari generasi ke generasi dan mencerminkan nilai-nilai, 

tradisi, dan pengetahuan kuno yang harus dijaga agar tidak terlupakan. 

Apalagi saat ini generasi muda sudah mulai memudar jadi dengan ini  budaya 

sibaliparri  memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di dalam 

masyarakat. kolaborasi dalam pembuatan lopi sandeq mengajarkan kerja tim, 

saling menghormati, dan saling bergantung, yang semuanya membantu 

membangun hubungan yang kuat di antara anggota masyarakat.
128

 

Ketikan di atas memberikan informasi bahwa pelestarian budaya sibaliparri 

dalam pembuatan lopi sandeq tidak hanya tentang menjaga tradisi, tetapi juga 

membangun pondasi sosial yang kuat di masyarakat. dengan demikian, upaya 

pelestarian budaya tidak hanya menyangkut ketahanan budaya tetapi juga 

pembangunan sosial dan hubungan antaranggota masyarakat. 

Kondisi itu terlihat dari pengamatan yang menunjukkan bahwa alasan 

pelestarian budaya sibaliparri pembuatan lopi sandeq adalah adanya rasa 

persaudaraan yang tinggi dimana tampa pandang latar belakang mereka ikut terjung 

membantu. 
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Dan juga diunkapkan oleh ibu Nurmiati sebagai Lurah Pangali ali bahwa: 

Dalam budaya sibaliparriq, anggota masyarakat belajar berbagai keterampilan 

yang terkait dengan pembuatan lopi sandeq. Ini mencakup pahat kayu, 

pengukuran, dan banyak lagi. melestarikan budaya ini berarti memastikan 

bahwa keterampilan tradisional tidak hilang, tetapi diwariskan kepada 

generasi mendatang. budaya sibaliparriq membantu memperkuat identitas 

lokal dan regional. ketika masyarakat terlibat dalam kegiatan bersama seperti 

pembuatan lopi sandeq, mereka merasa lebih terhubung dengan sejarah dan 

lingkungan mereka. dengan melestarikan budaya sibaliparri, masyarakat 

memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk belajar tentang nilai-

nilai tradisional, kerja tim, dan tanggung jawab sosial. Ini juga mendorong 

pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan budaya leluhur.
129

 

Ketikan diatas memberikan informasi bahwa pelestarian budaya sibaliparriq 

dalam pembuatan lopi sandeq melibatkan pembelajaran keterampilan, penguatan 

identitas lokal, keterlibatan masyarakat, dan memberikan peluang pendidikan kepada 

generasi muda.  

Kondisi itu terlihat dari pengamatan yang menunjukkan bahwa alasan 

pelestarian budaya sibaliparri pembuatan lopi sandeq adalah memberikan 

kesempatan belajar bagi generasi muda untuk belajar nilai- nilai tradisional dan kerja 

tim  

Sebagaimana juga diungkapkan oleh bapak Paris sebagai Punggawa tukang 

bahwa: 

“mappapia tau sola anggota nagayi ta mua bassa tukang tapi mua immai 

topole  melo mikalulu ndani tia...mammula manjama anna mua diang 

mepasang maalli lopi tappolo jari indio tomi ita dita nak ooo.....”
130

 

Pembuatan lopi sandeq dalam budaya sibaliparri  dapat menjadi sumber mata 

pencaharian bagi kami masyarakat. melestarikan praktik ini dapat membantu 

pertumbuhan ekonomi lokal melalui pekerjaan dan penjualan lopi sandeq. 
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Ketikan di atas memberikan informasi bahwa pelestarian budaya sibaliparriq 

dalam pembuatan lopi sandeq tidak hanya memiliki nilai dalam hal identitas budaya, 

tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal. menjaga tradisi budaya bukan hanya 

tentang mempertahankan warisan, tetapi juga memberikan kontribusi konkret pada 

kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Kondisi itu terlihat dari pengamatan yang menunjukkan bahwa alasan 

pelestarian budaya sibaliparri pembuatan lopi sandeq adalah adanya hubungan 

pelestarian budaya dan pekerjaan juga penjualan lopi sandeq. 

Pelestarian budaya dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencakup 

perlindungan, pengembangan, dan partisipasi masyarakat. perlindungan budaya 

melibatkan upaya untuk melindungi warisan budaya dari kemusnahan atau kerusakan, 

seperti situs cagar budaya. pengembangan budaya melibatkan upaya untuk 

mempertahankan nilai-nilai luhur budaya, meskipun telah melalui proses perubahan 

bentuk budaya. sementara itu, partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian budaya 

dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti partisipasi uang, harta benda, tenaga, 

dan keterampilan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal. Selain 

itu, cara-cara melestarikan budaya daerah juga mencakup menghargai keberagaman 

budaya daerah, tidak menjelek-jelekan atau menghina suku dan ras bangsa lain, serta 

menghormati adat istiadat daerah lain. Memperhatikan dan mempelajari budaya 

daerah, serta senantiasa mau mengenal adat istiadat dari berbagai budaya suku yang 

ada di Indonesia juga merupakan langkah-langkah penting dalam melestarikan 

budaya daerah. Indikator kebudayaan juga dianggap sebagai tolok ukur pembangunan 

nasional, selain indikator ekonomi. Pembangunan kebudayaan diartikan sebagai 
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pembangunan yang bukan berdasarkan indikator-indikator ekonomi, melainkan 

kesejahteraan dan kebahagiaan manusianya sebagai subjek pembangunan.
131

 

Pelestarian nilai-nilai dakwah dalam pembuatan lopi sandeq dapat dilakukan 

melalui transformasi budaya. transformasi budaya berarti mengintegrasikan nilai-nilai 

Islam dan pesan dakwah ke dalam praktik dan tradisi budaya lokal, seperti proses 

pembuatan lopi sandeq. dengan cara ini, nilai-nilai dakwah dapat terus dilestarikan 

dan diteruskan dari generasi ke generasi.  

Sibaliparriq suatu nilai luhur budaya yang telah mendarah daging dalam 

masyarakat Mandar. nilai ini mencerminkan semangat persaudaraan, keikhlasan, dan 

kepedulian untuk mencapai tujuan bersama. meskipun budaya sibaliparriq dalam 

pembuatan lopi sandeq ini telah melalui proses perubahan bentuk, tetapi melibatkan 

upaya untuk mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut tetap menjadi bagian integral 

dari kehidupan masyarakat. perlindungan, pengembangan dan partisipasi masyarakat 

dalam budaya sibaliparri pembuatan lopi sandeq bapak Rustam Rauf selaku 

budayawan Mandar menjelaskan sebagai berikut  

Pemerintah turut serta dalam upaya mempertahankan, melestarikan, menjaga, 

dan mewarisi budaya lokal melalui dukungan dalam acara perlombaan 

pembuatan lopi sandeq yang diadakan setiap hari jadi Majene, festival 

budaya, dan perayaan 17 Agustus. Ini dianggap sebagai bentuk promosi dan 

tindakan pengikat untuk memperkuat pelestarian warisan budaya.
132

 

Ketikan di atas memberikan informasi bahwa perlindungan budaya 

sibaliparriq dalam pembuatan lopi sandeq melalui berbagai inisiatif yang mencakup 

kegiatan perayaan-perayaan khusus, serta promosi budaya secara lebih luas. Ini 
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mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan dan pelestarian 

kekayaan budaya lokal. 

Kondisi itu terlihat dari pengamatan yang menunjukkan bahwa perlindungan 

budaya sibaliparriq dalam pembuatan lopi sandeq yakni pemerintah terlibat dalam 

upaya perlindungan budaya melalui dukungan dalam acara perlombaan pembuatan 

lopi sandeq. dukungan dapat dianggap sebagai tindakan perlindungan terhadap tradisi 

pembuatan lopi sandeq pemerintah dalam festival budaya dan acara perlombaan 

pembuatan lopi sandeq dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari upaya 

pengembangan budaya. mempertahankan dan mengembangkan praktik budaya 

tradisional. pemerintah turut serta dalam perayaan 17 Agustus, yang dapat dilihat 

sebagai bentuk partisipasi dalam pelestarian budaya. Keterlibatan dalam perayaan 

nasional ini menciptakan ikatan antara budaya lokal dengan identitas nasional. 

pemerintah ikut memberikan dukungan pada vestifal budaya dan perayaan sebagai 

bentuk promosi.  

Sebagaimana yang dikata oleh bapak Paris sebagai punggawa tukang bahwa 

“ ita die nak ee tomauwen sangga malai tau maccarita anu pura riola jadi 

immai nanaeke melo mingguru lo‟mai tappai miita inna bassa cara 

mapapia...tapi bisa tobandi mittule”
133

 

kami sebagai yang lebih tua hanya bisa ambil bagian dalam mengumpulkan 

cerita dan pengetahuan lokal mengenai pembuatan lopi sandeq. membagikan 

pengalaman pribadi serta berbagi pengetahuan kepada generasi muda yang 

ingin belajar. 

Ketikan di atas memberikan informasi bahwa perlindungan budaya 

sibaliparriq dalam pembuatan lopi sandeq orang lebih berpengalaman berpartisipasi 

aktif dalam pengumpulan, dan penyebaran cerita serta pengetahuan terkait pembuatan 
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lopi sandeq, berkontribusi secara signifikan pada pelestarian dan perlindungan 

budaya. berperan sebagai penjaga warisan budaya yang berusaha menjaga agar 

budaya ini tetap menyala pada generasi-generasi mendatang. 

Kondisi itu terlihat dari pengamatan yang menunjukkan bahwa perlindungan 

budaya sibaliparriq dalam pembuatan lopi sandeq yakni pentingnya peran sebagai 

mentor yang membimbing dan memberikan pengetahuan kepada generasi muda yang 

tertarik untuk belajar tentang pembuatan lopi sandeq.  mencerminkan aspek 

perlindungan budaya. dengan mengumpulkan cerita dan pengetahuan lokal tentang 

pembuatan lopi sandeq, sebagai generasi lebih tua terlibat dalam pelestarian warisan budaya. 

pengembangan budaya dengan berbagi pengalaman pribadi dan pengetahuan kepada generasi 

muda, mereka berkontribusi pada transfer pengetahuan dan keterampilan, yang merupakan 

langkah penting dalam pengembangan budaya. dengan mengambil bagian dalam 

mengumpulkan cerita, berbagi pengalaman, dan memberikan pengetahuan kepada generasi 

muda, mereka secara aktif terlibat dalam upaya menjaga keberlanjutan dan relevansi praktik 

pembuatan lopi sandeq. 

Selaras yang dikatakan oleh bapak Zulkifli sebagai penonton setia lopi sandeq  

bahwa :  

Sangat penting perlindungan budaya menggunakan media sosial karena 

memungkinkan informasi mengenai proses pembuatan lopi sandeq dan nilai-

nilai sibaliparriq dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. karena media 

sosial, komunitas lokal dan global dapat lebih mudah terlibat dalam upaya 

pelestarian budaya. foto dan video dalam media sosial seperti youtube, 

instagram, faceboo khususnya dapat menjadi arsip digital untuk generasi 

mendatang, membantu melestarikan warisan budaya secara visual. karena 

generasi muda cenderung lebih terhubung dengan media sosial, sehingga 

memanfaatkan ini dapat membantu menjaga minat dan keterlibatan mereka 

dalam pelestarian budaya sibaliparriq.
134
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Ketikan diatas memberikan informasi bahwa perlindungan budaya 

sibaliparriq dalam pembuatan lopi sandeq yakni pentingnya media sosial sebagai alat 

untuk memperkuat dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya perlindungan dan 

pelestarian budaya, terutama terkait pembuatan "lopi sandeq" dan nilai-nilai 

"sibaliparriq." 

Kondisi itu terlihat dari pengamatan yang menunjukkan bahwa perlindungan 

budaya sibaliparriq dalam pembuatan lopi sandeq yakni menggunakan media sosial 

sebagai alat untuk melindungi budaya karena dapat diakses oleh generasi mendatang 

dan menjadi promosi global. perlindungan budaya dengan menyoroti pentingnya 

media sosial sebagai alat untuk melindungi informasi mengenai proses pembuatan 

lopi sandeq dan nilai-nilai sibaliparriq. dengan menggunakan media sosial, informasi 

tersebut dapat diabadikan dan dipertahankan. penggunaan media sosial juga 

berkontribusi pada pengembangan budaya. dengan memperbolehkan informasi dan 

konten budaya tersebar luas, media sosial membantu mengenalkan dan 

mengembangkan pemahaman global terhadap praktik tradisional seperti pembuatan 

lopi sandeq dan nilai-nilai sibaliparriq. dan menggambarkan partisipasi dalam 

pelestarian budaya. media sosial membuka pintu bagi partisipasi komunitas lokal dan 

global dalam upaya pelestarian budaya. komunitas dapat terlibat lebih aktif dan 

merasa terkoneksi dengan warisan budaya melalui platform-media sosial. dengan 

memanfaatkan media sosial mencakup tiga aspek penting pelestarian budaya, yaitu 

perlindungan informasi, pengembangan pemahaman global, dan partisipasi 

komunitas. media sosial menjadi alat yang efektif untuk melestarikan dan 

memperkenalkan warisan budaya secara luas.  
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Dari hasil wawancara dan observasi di atas perlindungan, pengembangan, dan 

partisipasi dalam pelestarian budaya merupakan langkah-langkah yang saling 

terhubung dan saling mendukung guna merawat dan mempertahankan warisan 

budaya. oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi 

dan bekerja sama secara efektif dalam melaksanakan upaya pelestarian warisan 

budaya, sehingga masyarakat dapat tumbuh dan memiliki kesadaran yang lebih 

mendalam terhadap kebudayaan hal ini juga berkontribusi pada pemeliharaan cagar 

budaya yang bermanfaat untuk berbagai kepentingan secara luas. 

C. Pembahasan Penelitian  

1. Nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam budaya sibaliparri pembuatan 

lopi sandeq di Kelurahan Pangali ali Kabupaten Majene  

Nilai niai dakwah yang terkandung dalam budaya sibaliparri pembuatan lopi 

sandeq, didasarkan pada mencapai tujuan bersama. kerja sama yang dilakukan harus 

dilandasi oleh nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan saling membantu. dengan 

demikian, kegiatan sibaliparri dapat memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat 

serta mempererat tali persaudaraan antarwarga. kesatuan dalam kerja sama adalah 

aspek kunci dalam budaya sibaliparri  dalam pembuatan lopi sandeq di Kelurahan 

Pangali-ali sebagai konsep sosial yang menekankan persaudaraan, keikhlasan, dan 

kepedulian untuk mencapai tujuan bersama.  

Sejalan denga QS. Ali Imran 103 menjelaskan: 

    َ  ََ  ََ  ََ 
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Terjemahnya:   

“dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 

kamu bercerai-berai"
135

 

 

Sebagai komunitas yang diilhami oleh iman yang kokoh dan amal perbuatan 

yang memberikan manfaat maksimal kepada umat manusia, kalian dianggap sebagai 

kelompok terbaik yang Allah hadirkan di dunia ini. Kalian mendorong pelaksanaan 

tindakan yang baik sesuai dengan ajaran syariat dan yang dianggap positif oleh akal 

sehat. sebaliknya, kalian dengan tegas menolak perilaku yang bertentangan dengan 

norma-norma syariat dan dianggap merugikan menurut penilaian akal sehat. 

Keimanan kalian kepada Allah sangat teguh dan tercermin dalam setiap tindakan 

yang kalian lakukan, membuktikan kesungguhan iman kalian melalui amal perbuatan 

yang positif.
136

 

Ayat tersebut menekankan pentingnya memegang erat prinsip-prinsip agama, 

menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan harus menjadi dasar utama dalam 

kehidupan sosial. dalam konteks pembuatan lopi sandeq, hal ini dapat diartikan 

sebagai dorongan untuk menjadikan kerjasama dan budaya sibaliparri dalam proses 

tersebut berlandaskan nilai-nilai agama yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, 

dan kolaborasi. larangan terhadap perpecahan mencerminkan kepentingan persatuan 

dalam masyarakat. dalam pembuatan lopi sandeq, dapat diartikan sebagai ajakan 

untuk masyarakat bekerja bersama tanpa terpecah belah, membangun kerjasama yang 

kuat.Sebagaimana juga di jelaskan dalam Q.S Al-Hujurat : 9: 

                                                           
135
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 َ  َ َ    َ    َ  َ   ََ َ َ  َ  َ َ  َ

 َ ََ   َ  َ َ ََ َ َ  َ    َ   َ   َََ َ َ

   ََ 

 

Terjemahnya: 

"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka 

damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim 

terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat 

zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.."
137

 

 

Allah menyatakan bahwa ketika dua kelompok mukmin terlibat dalam 

konflik, upaya perdamaian harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum Allah 

dan prinsip keadilan demi kemaslahatan mereka. Jika upaya perdamaian tidak 

berhasil dan ada kelompok yang masih melakukan kekakuan dan menindas kelompok 

lain, kelompok yang agresif tersebut harus dihadapi agar mereka patuh kepada hukum 

Allah. Apabila kelompok yang membangkang itu tunduk dan mengikuti perintah 

Allah, maka kedua kelompok yang sebelumnya bermusuhan harus diperlakukan 

dengan adil dan bijaksana, dengan kesadaran agar permusuhan tidak terulang di masa 

depan. Allah menegaskan pentingnya menjalankan keadilan dalam semua aspek 

kehidupan, karena Allah menyukainya dan akan memberikan pahala kepada mereka 

yang berlaku adil dalam segala urusan.
138

 

Ayat di atas mengimformasikan bahwa setiap anggota masyarakat, termasuk 

dalam pembuatan lopi sandeq, memiliki tanggung jawab untuk terlibat penuh dalam 

penyelesaian konflik dan menjaga persatuan. Ini sejalan dengan semangat budaya 

sibaliparriq yang mendorong keterlibatan aktif dari setiap individu untuk 

menciptakan keharmonisan. penyelesaian konflik harus dilakukan dengan mematuhi 

                                                           
137
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perintah Allah, mencerminkan keinginan untuk memelihara nilai-nilai keadilan dan 

ketertiban. dalam budaya sibaliparri, pemeliharaan nilai-nilai ini menjadi dasar dalam 

menjaga harmoni dan persaudaraan di antara masyarakat. 

dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat : 13 

   َ َ َ    ََ  ََ    ََ   َ  َََ   ََ َ

   ََََ َ ََ 

Terjemahnya: 

 "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."
139

 

 

Ayat ini mengurai tentang prinsip dasar hubungan manusia. Ayat ini juga 

menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat 

kemanusiaan manusia. Tidak wajar jika seseorang berbangga dan merasa diri lebih 

tinggi dari yang lain. Sebab, semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi 

Allah SWT. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain.
140

 

Ayat diatas menginformasikan bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, 

diciptakan dengan persamaan hak dan martabat, serta memiliki tanggung jawab untuk 

saling mengenal dan menghormati satu sama lain. serta penekanan pada nilai-nilai 

moral dan ketakwaan sebagai dasar persaudaraan dan kerja sama. 

Sebagaimana dijelaskana dalam Q.S As-Saff :4 

َ َ َ َ  َ ََ َ   َ  َ َََ 
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Terjemahnya:  

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlari di jalan-Nya dalam 

barisan yang teratur seolah-olah mereka adalah suatu bangunan yang tersusun 

kokoh."
141

 

Menurut penafsiran dari Kementerian Agama Saudi Arabia dalam Tafsir Al-

Muyassar, ayat yang menyatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berperang 

di jalan-Nya dengan berbaris rapi diumpamakan sebagai struktur yang kuat dan stabil, 

sehingga musuh tidak dapat menembus pertahanan mereka. Ayat ini 

menggarisbawahi keutamaan jihad dan para mujahidin, karena Allah mengasihi 

hamba-hamba yang beriman ketika mereka bersatu dalam barisan yang teratur 

menghadapi musuh-musuh Allah, serta bersungguh-sungguh berjuang di jalan-

Nya.
142

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai pengingat akan pentingnya bekerja 

sama secara terkoordinasi dan terorganisir. Ini menekankan nilai persatuan dan kerja 

tim, di mana individu bersatu sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. 

Dengan bekerja secara disiplin dan terorganisir maka proses pembuatan lopi sandeq 

dapat terlaksana secara efisien dan efektif. 

Hasil penelitian ini didukung oleh peneltian yang dilakukan oleh Abdul 

Wahid dakwah dalam pendekatan nilai nilai kearifan lokal (tinjauan dalam perspektif 

internalisasi islam dan budaya) disebutkan dalam penelitian ini mengunkap tentang 

model dakwah kultural dan dakwah al- hikmah dalam perspektif kearifan lokal 

sehingga terwujud perubahan sosial.  
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2. Pelestarian budaya sibaliparri dalam pembuatan lopi sandeq di Kelurahan 

Pangali ali Kabupaten Majene  

Pelestarian budaya sibaliparri dalam pembuatan lopi sandeq tidak hanya 

berkaitan dengan menjaga tradisi, tetapi juga memiliki dampak yang positif dalam 

berbagai aspek masyarakat. budaya sibaliparriq, seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Rustam Rauf, merupakan warisan budaya yang unik dan berharga. Pelestarian 

budaya ini tidak hanya tentang mempertahankan warisan, tetapi juga membangun 

pondasi sosial yang kuat di masyarakat. Kolaborasi dalam pembuatan lopi sandeq 

mengajarkan nilai-nilai seperti kerja tim, saling menghormati, dan saling bergantung, 

yang semuanya membantu membangun hubungan yang kuat di antara anggota 

masyarakat. Selain memberikan identitas budaya, pelestarian budaya sibaliparriq 

dalam pembuatan lopi sandeq juga dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi 

masyarakat. Proses pelestarian ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi lokal 

melalui pekerjaan dan penjualan lopi sandeq. Dengan demikian, menjaga tradisi 

bukan hanya berkontribusi pada ketahanan budaya, tetapi juga memberikan 

kontribusi konkret pada kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Pelestarian budaya dapat diukur melalui indikator perlindungan, 

pengembangan, dan partisipasi masyarakat. Perlindungan budaya melibatkan upaya 

melindungi warisan budaya dari kemusnahan atau kerusakan, seperti yang dilakukan 

oleh pemerintah melalui dukungan dalam berbagai acara budaya. Pengembangan 

budaya mencakup upaya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya, sementara 

partisipasi masyarakat melibatkan kontribusi masyarakat dalam menjaga dan 

melestarikan budaya lokal.
143
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Pelestarian budaya sibaliparriq dalam pembuatan lopi sandeq memiliki dampak 

positif tidak hanya pada identitas budaya suatu masyarakat, tetapi juga pada aspek 

ekonomi, pembangunan sosial, dan hubungan antaranggota masyarakat. upaya 

pelestarian ini melibatkan peran penting pemerintah, generasi tua sebagai penjaga 

warisan budaya, dan pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk melibatkan lebih 

banyak pihak dalam pelestarian budaya. dengan demikian, pelestarian budaya 

sibaliparriq bukan hanya tanggung jawab individu atau komunitas, tetapi juga 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Hasanuddi Journal of Sosiology (HJS) yang 

berjudul Tergerusnya gotong-royong di Desa Tadang Palie Kecamatan Ulaweng 

Kabupaten Bone, dalam jurnal ini membahas tentang gotong-royong yang merupakan 

kegiatan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada tindakan untuk saling 

meringankan beban pekerjaan saat ini sudah mengalami penurunan secara drastis. 

gotong-royong sendiri merupakan warisan budaya yang harus tetap dijaga, karena hal 

itu nilai kearifan lokal harus tetap eksis ditengah-tengah masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang di dapatkan, disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai dakwah yang terkadung dalam budaya sibaliparri pembuatan lopi 

sandeq yaitu: Persaudaraan dalam pembuatan lopi sandeq dapat menjadi 

manifestasi nilai-nilai dakwah yaitu kesatuan dalam kerjasama, dan mengatasi 

tantangan bersama-sama sehingga melahirkan kasih sayang dan peduli dan 

menghargai perbedaan.  

2. Pelestarian budaya sibaliparri pembuatan lopi sandeq di Kelurahan Pangali-ali 

yaitu: media sosial digunakan sebagai alat untuk melindungi budaya karena 

dapat di lihat oleh generasi mendatang dan menjadi promosi, masyarakat 

belajar berbagai keterampilan yang terkait dengan pembuatan lopi sandeq, dan 

masyarakat terlibat dalam kegiatan pembuatan lopi sandeq secara bersama-

sama. dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, baik 

pemerintah, masyarakat, maupun generasi muda. hal ini menunjukkan 

komitmen masyarakat Pangali Ali untuk menjaga dan melestarikan warisan 

budayanya. 

B. Implikasi Penelitian  

1. Penelitian ini dapat membantu dalam mempromosikan dan melestarikan nilai-

nilai sibaliparri dalam masyarakat. dengan memahami bagaimana nilai-nilai ini 

diaplikasikan dalam pembuatan lopi sandeq sebagai pesan dakwah, masyarakat 

dapat lebih sadar akan pentingnya sibaliparri dalam kehidupan sehari-hari. 
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2. Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan pesan dakwah dalam 

budaya dan tradisi. hal ini dapat meningkatkan efektivitas pesan dakwah dalam 

mencapai dan mempengaruhi masyarakat. dan temuan dari penelitian ini dapat 

menjadi landasan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang 

hubungan antara nilai-nilai sibaliparri dan dakwah dalam konteks budaya dan 

tradisi tertentu. 
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DOKUMENTASI 

 

 

Gambar sibaliparri dalam pemahatan kayu  

 

Gambar ritual pada saat ingin berlayar dalam mengikuti perlombaan  
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Gambar ritual selamatan setelah selesainya pembuatan  lopi sandeq   

 

 

Gambar mengadakan perlombaan pembuatan lopi sandeq buat generasi muda  
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Gambar pada saat beberapa masyarakat membatu dalam pemotongan kayu  

 

 

Gambar pada saat pengukiran gambar lopi sandeq 
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Gambar antusiasnya warga setempat saat ingin membatu menurukan dan 

memperbaiki  lopi sandeq  yang rusak 
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PEDOMAN WAWANCARA 

NILAI-NILAI DAKWAH YANG TERKANDUNG DALAM BUDAYA 

SIBALIPARRI PEMBUATAN LOPI SANDEQ 

1. Bagaimana nilai-nilai dakwah sibaliparri tercermin dalam proses pembuatan 

perahu? 

2. Apa arti sibaliparri dalam konteks pembuatan lopi sandeq di masyarakat Anda? 

3. Bagaimana kerjasama dan kolaborasi antara individu atau kelompok menjadi 

bagian integral dalam pembuatan perahu? 

4. Apa peran sibaliparri dalam proses pembuatan lopi sandeq? 

5. Bagaimana nilai-nilai kesetiakawanan, solidaritas, dan kebersamaan diaplikasikan 

dalam kerja sama tim yang terlibat dalam pembuatan lopi sandeq? 

6. Bagaimana proses pembuatan lopi sandeq menjadi ajang dakwah sibaliparri di 

kalangan masyarakat? 

7. Apakah ada praktik atau tradisi tertentu yang melibatkan sibaliparri dalam 

pembuatan lopi sandeq? 

8. Bagaimana nilai-nilai agama dan etika terintegrasi dalam pembuatan lopi sandeq 

dengan semangat sibaliparri? 

9. Bagaimana pembuatan lopi sandeq melibatkan partisipasi aktif dan kontribusi dari 

berbagai anggota masyarakat? 

10. Apakah ada kegiatan atau upacara khusus yang terkait dengan pembuatan lopi 

sandeq yang menghormati dan memperkuat nilai-nilai sibaliparri? 

11. Apa manfaat sosial dan budaya yang dihasilkan dari praktik dakwah sibaliparri 

dalam pembuatan lopi sandeq? 
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12. Bagaimana pembuatan lopi sandeq dengan semangat sibaliparri membentuk dan 

memperkuat identitas budaya masyarakat? 

13. Bagaimana generasi muda terlibat dalam pembuatan lopi sandeq dan bagaimana 

nilai-nilai sibaliparri diwariskan kepada mereka? 

14. Apakah ada tantangan dalam menjaga praktik dakwah sibaliparri dalam 

pembuatan lopi sandeq di tengah perubahan budaya dan lingkungan? 

15. Apa harapan dan pandangan masyarakat terkait pelestarian nilai-nilai dakwah 

sibaliparri dalam pembuatan lopi sandeq di masa depan? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PELESTARIAN BUDAYA SIBALIPARRI DALAM PEMBUATAN 

LOPI SANDEQ 

1. Bagaimana budaya sibaliparri dalam pembuatan lopi sandeq telah beradaptasi 

seiring dengan evolusi kebudayaan di masyarakat Anda? 

2. Apa nilai-nilai budaya sibaliparri yang masih relevan dan dipertahankan dalam 

pembuatan lopi sandeq, meskipun adanya perubahan budaya yang signifikan? 

3. Bagaimana masyarakat mengenali pentingnya pelestarian budaya sibaliparri 

dalam pembuatan lopi sandeq di tengah perubahan budaya dan lingkungan? 

4. Apa bentuk adaptasi atau inovasi yang dilakukan dalam pelestarian budaya 

sibaliparri dalam pembuatan lopi sandeq agar tetap relevan dan berkelanjutan? 

5. Bagaimana perubahan teknologi dan peralatan dalam pembuatan lopi sandeq 

mempengaruhi praktik sibaliparri? 

6. Apakah ada pergeseran dalam peran dan tanggung jawab individu atau kelompok 

dalam proses pembuatan lopi sandeq akibat evolusi kebudayaan? 

7. Bagaimana komunitas atau lembaga budaya mendukung pelestarian budaya 

sibaliparri dalam pembuatan lopi sandeq di era evolusi kebudayaan? 

8. Apakah generasi muda masih terlibat dan tertarik dalam pembuatan lopi sandeq 

dengan semangat sibaliparri? 

9. Bagaimana pelestarian budaya sibaliparri dalam pembuatan lopi sandeq 

berkontribusi terhadap identitas budaya masyarakat? 

10. Bagaimana kegiatan sibaliparri dalam pembuatan lopi sandeq mempengaruhi 

hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat di era evolusi kebudayaan? 
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11. Apakah ada kolaborasi antara masyarakat lokal dan pihak eksternal dalam 

pelestarian budaya sibaliparri dalam pembuatan lopi sandeq? 

12. Apa dampak pelestarian budaya sibaliparri dalam pembuatan lopi sandeq 

terhadap lingkungan dan keberlanjutan? 

13. Bagaimana pandangan masyarakat terkait pelestarian budaya sibaliparri dalam 

pembuatan lopi sandeq di masa depan, mengingat perubahan budaya yang terus 

terjadi? 

14. Bagaimana kegiatan dan perayaan budaya terkait pembuatan lopi sandeq 

diadakan untuk mempromosikan dan mempertahankan praktik sibaliparri? 

15. Apa harapan dan rekomendasi dari masyarakat terkait langkah-langkah yang 

dapat diambil untuk mengintegrasikan pelestarian budaya sibaliparri dalam 

pembuatan lopi sandeq dengan perubahan budaya yang terjadi? 
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