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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut: 

1. Konsonan  

 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش
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 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrok terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه ـ

 hamzah ' apostrof ء

 ya y ye ى

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

tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

apostrof (’).  
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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: 

Tanda Nama Huruf Latin  Nama 

 fatḥah a a ا َ

 Kasrah i i ا َ

 ḍammah u u ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ــىَُ

 fatḥah dan wau au a dan u ــوَُ 

Contoh: 

 kaifa : كَي فَُ

لَُ  haula : هَو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Huruf dan 

Harokat 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ى َ...َا | ....  fatḥah dan alif atau 

yā’ 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan yā’ ῑ i dan garis di atas ـــِـى 

 ḍamah dan wau ū u dan garis di atas ـــُو 
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Contoh: 

 māta : مَاتَُ

 ramā : رَمَى

 qīla : قيِ لَُ

تُ  و   yamūtu : يمَ 

4. Tā’ marbūṭah 

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

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

فَالُِ الََط  ضَةُ   rauḍah al-aṭfāl : رَو 

الَ فَاضِلةَ ُُ  al-madīnah al-fāḍilah : الَ مَدِي نَةُ 

 al-ḥikmah :  الَ حِك مَة ُ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (ّــــ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

   Contoh: 

 rabbanā : رَبَّنَاُُ

ي نَاُ  najjainā : نَجَّ

al-ḥaqq : الَ حَقُ 
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مَُ  nu”ima : ن عِّ

 aduwwun‘ : عَد وُ 

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

kasrah (ُّــــى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī .  

Contoh:  

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىُ 

 Arabī  (bukan Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبـىُِ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘rifah) ال

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 (-).  

Contoh: 

سُ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَ شَم 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَ زَل زَلةَ ُ

 al-falsafah : الَ فَل سَفَة ُ

 al-bilādu : الَ بلََِد ُ

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: 

نَُ  و  ر   ta’murūna : تأَمَ 
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ع ُ  ’al-nau : الَ نوَ 

ءُ   syai’un : شَي 

تُ   umirtu : ا مِر 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a n), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh:  

Fī ẓilāl al-Qur’ān  

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

huruf hamzah.  

Contoh: 

اللهُدِي نُ   dīnullāh  ُباِلله  billāh  

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  
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Contoh:  

مَةُِالله ُرَح  ُفِي   hum fī raḥmatillāh ه م 

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 mā Muḥammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan  

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

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.  
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Contoh: 

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

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

 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibekukan adalah: 

swt.   = subh a nahu  wa ta‘a la   

saw.   = s allalla hu ‘alaihi wa sallam  

a.s.   = ‘alaihi al-sala m  

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 ‘Imra n/3: 4  

HR    = Hadis Riwayat.
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ABSTRAK 

Pokok masalah penelitian ini adalah nilai-nilai apa yang terkandung 

dalam budaya pabalian di desa Buntu Barana kecamatan Curio kabupaten 

Enrekang? Pokok masalah tersebut selanjutnya dirincikan ke dalam sub 

masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Apa saja bentuk-bentuk  

pabalian di desa Buntu Barana kecamatan Curio kabupaten Enrekang? 2) 

Bagaimana  realita  pabalian di desa Buntu Barana kecamatan Curio kabupaten 

Enrekang?, 3) Nilai-nilai apa yang terkandung dalam pabalian di desa Buntu 

Barana kecamatan Curio kabupaten Enrekang?. 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah: fenomenologi, sosiologi dan etnografi. Adapun sumber 

data dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun, tokoh pendidik dan 

masyarakat di desa Buntu Barana. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu Teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa ada enam bentuk pabalian  

yang ada di desa Buntu Barana yaitu mendirikan atau mengecor rumah, 

memindahkan rumah, menanam padi, syukuran, akikah dan acara pernikahan. 

Kemudian realita pabalian di desa Buntu Barana dari keenam bentuk pabalian 

yang sudah disebutkan sebelumnya ada satu bentu pabalian yang 

partisipannya sudah berkurang yaitu menanam padi disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, saling 

mengharapkan dan sudah adanya kebun dan tanaman jangka panjang. Adapun 

lima bentuk-bentuk pabalian lainnya seperti mendirikan atau mengecor 

rumah, memindahkan rumah, syukuran, akikah dan acara pernikahan masih 

sangat kuat dan masih berkembang. Dalam budaya pabalian terdapat nilai 

Pendidikan islam yaitu nilai I’tiqadiyah, nilai ubudiyah dan nilai amaliyah. 

Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pesan moral kepada 

masyarakat di desa Buntu Barana kecamatan Curio kabupaten Enrekang 

bahwa pentingnya budaya pabalian untuk tetap dipertahankan dan 

dikembangkan, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai Pendidikan Islam dan 

juga karena tolong menolong sangat dibutuhkan sebagai makhluk sosial. 
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ABSTRACT 

The main problem of this research is what values are contained in 

Pabalian culture in Buntu Barana village, Curio sub-district, Enrekang district. 

The main problem is divided into sub-problems or research questions: 1) What 

are the forms of pabalian in Buntu Barana village, Curio sub-district, Enrekang 

district? 2) What is the reality of Pabalian in Buntu Barana village, Curio sub-

district, Enrekang district? and 3) What values are contained in pabalian in 

Buntu Barana village, Curio sub-district, Enrekang district? 

This type of research is classified as qualitative, with phenomenology, 

sociology, and ethnography research approaches. The data sources in this 

research are the Village Head, Hamlet's Head, community leaders, and several 

ordinary people in Buntu Barana village. Furthermore, the data collection 

methods used were observation, interviews, and documentation. Then, the 

data processing and analysis techniques are carried out in three stages: data 

reduction, data presentation, and conclusions. 

The research results show the six forms of pabalian in Buntu Barana 

village, including building or casting a house, moving a house, planting rice, 

thanksgiving, aqiqah, and wedding ceremonies. Then, the reality of pabalian in 

Buntu Barana village is that of the six forms of pabalian mentioned previously. 

There is one form of pabalian whose participants have decreased, namely 

planting rice due to several factors, such as technological progress, scientific 

progress, mutual hope, and the presence of gardens and long-term crops. The 

other five forms of pabalian are still powerful and still developing. There is 

Islamic education culture in Pabalian culture, including I'tiqadiyah, Ubudiyah, 

and Amaliyah values. 

The implication of this research is to provide a moral message to the 

community in Buntu Barana village, Curio subdistrict, Enrekang district, that 

Pabalian culture needs to be maintained and developed because it contains the 

values of Islamic education and because mutual help is needed as social 

creatures. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berinteraksi dengan 

manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin 

mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Secara sosiologis setiap manusia 

dalam hidupnya senantiasa memiliki kebudayaan, artinya konsep kebudayaan 

hanya ada pada kelompok-kelompok pergaulan hidup individu dalam 

masyarakat.  

Kehidupan bermasyarakat memang tidak lepas dari gotong royong 

kebudayaan. Karena kebudayaan yang turun-temurun dari generasi ke 

generasi harus tetap terjaga walaupun silih berganti kematian dan kehidupan. 

Antara manusia dan kebudayaan terjalin hubungan yang sangat erat, karena 

menjadi manusia tidak lain adalah merupakan bagian dari hasil kebudayaan 

itu sendiri. Hampir semua tindakan manusia. merupakan produk kebudayaan. 

Kecuali sifatnya naluriah saja yang bukan merupakan kebudayaan.  

Tindakan yang berupa kebudayaan tersebut dibiasakan dengan cara 

belajar, seperti melalui proses internasional, sosialisasi, dan akulturasi. Karena 

itu, budaya bukanlah sesuatu yang statis dan kaku, tetapi senantiasa berubah 

sesuai perubahan sosial yang ada. Sebagaimana yang dikatakan Van Peursen 

bahwasanya budaya semestinya diperlakukan sebagai kata kerja, bukannya 

sebagai kata ganda. Sebab suatu budaya dalam masyarakat terus menerus 

berubah, bahkan meskipun itu adalah sebuah tradisi”.1 

 

1Rusmin Tamanggur, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2010). h. 20. 
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Pendidikan tidak bisa dipungkiri memiliki peran yang sangat penting 

dalam menumbuh kembangkan kebudayaan manusia kearah peradaban yang 

lebih baik. Kemasan pendidikan dan kebudayaan hanya dapat berlangsung 

dalam hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan masyarakatnya, 

pada posisi ini tidak bisa tidak bersentuhan dengan wacana tradisi sebagai 

wujud ekspresi budaya. Mendesain sebuah pendidikan tanpa 

mempertimbangkan aspek-aspek budaya yang hidup ditengah kultur 

masyarakat maka akan melahirkan manusia yang kehilangan jati dirinya, 

manusia-manusia absurd yang tercabut dari akar budayanya, asing dengan 

dunia sekitarnya.2 

 Agama sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat hanya mencakup 

dan terpusat pada penyajian untuk pemenuhan kebutuhan adab yang 

integrative. Integrative adalah istilah yang mengacu pada proses 

penggabungan atau penyatuan berbagai bagian menjadi satu kesatuan. Dalam 

beberapa konteks, integratif dapat mengacu pada pendekatan yang 

menyatukan berbagai aspek, perspektif atau disiplin ilmu untuk memecahkan 

masalah atau memahami suatu fenomena. Karena itu, dalam hubungan antara 

agama dan kebudayaan setempat, agama berfungsi sebagai pedoman moral 

dan etika yang terwujud dalam nilai-nilai budaya. Dengan demikian, apabila 

dilihat dan diperlakukan sebagai kebudayaan oleh warga masyarakat yang 

bersangkutan ia menjadi suatu yang sakral dengan saksi-saksi gaib sesuai 

dengan aturan dan ajaran keagamaan.  

Fungsi kebudayaan dalam agama yaitu, pertama, sebagai alat 

metodologi untuk memahami corak keagamaan yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat. Pendekatan kebudayaan juga digunakan untuk dapat 

 

2Imam Bawani, Segi-Segi Pendidikan Islam (Surabaya: Usaha Offset, 1987). h. 224. 
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mengarahkan dan menambah keyakinan-keyakinan keagamaan yang dimiliki 

masyarakat sesuai dengan ajaran yang benar, tanpa harus menimbulkan 

gejolak. Kedua, suatu keyakinan agama yang damai dan kerap bisa berbeda 

dalam aspek-aspek lokalnya. Dengan memahami hal ini, pemeluk agama dapat 

menjadi lebih toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang lokal tersebut. 

Dengan alasan bahwa jika aspek-aspek lokal tersebut harus diubah, akan 

terjadi perubahan-perubahan yang drastis dan menyeluruh dalam 

kebudayaan bersangkutan yang ujung-ujungnya hanya akan menghasilkan 

berbagai bentuk komplik yang merugikan masyarakat.3 

Dalam perspektif sosiologis, agama dipandang sebagai sistem 

kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Ia berkaitan 

dengan pengalaman manusia, baik individu maupun kelompok. Sehingga, 

setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan, dan 

dari ajaran agama yang dianutnya.4 Dari zaman ke zaman, sejak kerajaan-

kerajaan Indonesia sebelum zaman penjajahan Belanda, agama Islam telah 

menjadi satu sistem pengubah tatanan sosial, adat kebiasaan masyarakat dari 

yang profan menuju ke satu hal yang sakral. 

 Sistem budaya juga berfungsi sebagai pedoman orientasi bagi segala 

tindakan manusia dalam hidupnya. Suatu sistem nilai budaya merupakan 

sistem tata tindakan yang lebih tinggi dari pada sistem tata tindakan lain, 

seperti sistem norma, hukum, hukum adat, aturan etika, aturan moral, aturan 

sopan-santun, dan sebagainya. Sejak kecil seorang individu telah diresapi 

dengan nilai-nilai budaya masyarakatnya, sehingga konsep itu telah berakar di 

 

3Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama:Pendekatan Teori Dan Praktek (Jakarta: Pt 
Raja Garafindo Persada, 2002). h. 78 

4Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Cet IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). 
h. 53. 
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dalam mentalitasnya dan kemudian sukar diganti dengan yang lain dalam 

waktu yang singkat.5 

Hubungan agama dan kebudayaan dapat digambarkan sebagai 

hubungan yang berlangsung secara timbal balik. Agama secara praksis 

merupakan produk dari pemahaman dan pengalaman masyarakat 

berdasarkan kebudayaan yang dimilikinya, sedangkan kebudayaan selalu 

berubah mengikuti agama yang diyakini oleh masyarakat. Jadi, hubungan 

agama dan kebudayaan bersifat dialogis.6 Agama akan mudah diterima oleh 

masyarakat apabila ajaran-ajaran agama tersebut memiliki kesamaan dengan 

kebudayaan masyarakat, sebaliknya agama akan ditolak masyarakat apabila 

kebudayaan masyarakat berbeda dengan ajaran agama.7 

Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, di dalamnya hidup 

berbagai suku bangsa. Antara suku bangsa tersebut mempunyai adat dan 

tradisi yang berbeda dan senantiasa dilestarikan secara turun-temurun dari 

generasi ke generasi. Arus globalisasi tradisi dan universalisasi nilai-nilai yang 

didukung dengan kemajuan sains dan teknologi, mengikis bahkan menggilas 

nilai-nilai kearifan lokal. Untuk itu adalah suatu keharusan melakukan kaji 

ulang tentang nilai-nilai budaya secara kritis dan kreatif dengan mengapresiasi 

secara objektif sehingga tidak terjebak pada penyembahan masa lalu. 

Kearifan-kearifan masa lalu yang berwujud dalam budaya kehidupan 

masyarakat dijadikan salah satu acuan untuk mengenali diri sendiri sekaligus 

demi merekayasa masa depan. 

 

5Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi II (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 
1990). h. 77. 

6Abdul Jamil, Islam Dan Budaya Lokal (Yogyakarta: Pokja Akademik, 2005). h. 13. 

7Abdul Jamil, Islam Dan Budaya Lokal, h. 15 
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Manusia dalam mengemban amanah kebudayaan, tidak dapat 

melepaskan diri dari komponen-komponen kehidupan yang juga merupakan 

unsur-unsur pembentukan kebudayaan yang bersifat universal, seperti 

bahasa, sistem teknologi harian, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, 

sistem pengetahuan, religi dan kesenian.8 Suatu hal yang tak dapat dipungkiri 

salah satu kekayaan dan daya tarik bumi Nusantara adalah keragaman budaya. 

Keragaman corak pesan dan makna yang terekspresi dalam bentuk tradisi 

lokal yang tersebar di pelosok nusantara sudah pasti menjadi sumber utama 

dari kekayaan budaya bangsa. 

Budaya sebagai proses memiliki dua sifat; di satu sisi menentang 

perubahan dan mempertahankan identitas, di sisi lain setiap kebudayaan 

mempunyai kebutuhan dalam berbagai tingkatannya untuk menerima 

perubahan dan mengembangkan identitasnya lebih lanjut, di sinilah pertautan 

antara pendidikan dan kebudayaan. Mempertahankan sebuah nilai budaya 

sekaligus mewariskannya di satu sisi dan di sisi lain gugatan kesadaran 

kemanusiaan yang butuh akan perubahan, pengembangan dan pembentukan 

budaya baru serta pemaknaannya di tengah dinamika perkembangan 

masyarakat akan berlangsung secara cerdas melalui wahana pendidikan. 

Pendidikan bukan hanya wahana mewarisi dan mewariskan budaya namun 

juga sekaligus menjadi transformator pengembangan, pembentukan dan 

pemaknaan budaya.9 

Ada banyak tradisi yang tersebar di Indonesia, tanpa terkecuali di 

daerah bugis. Seperti tradisi tradisi yang senantiasa dipertahankan 

masyarakat bugis khususnya bugis Bone ialah tradisi Mabbarasanji. 

 

8Sugira Wahid, Manusia Makassar (Cet I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2007). h. 4. 

9Abd Rahman Getteng, Pendidikan Islam Di Sulawesi Selatan: Tinjauan Historis Dari 
Tradisional Hingga Modern (Cet I; Yogyakarta: Graha Guru, 2005). h. 31. 
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Mabbarasanji atau pembacaan kitab al Barazanji secara bersama-sama 

merupakan tradisi yang sangat populer di masyarakat di Kabupaten Bone 

khususnya di Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang. Kegiatan 

tersebut merupakan bagian dari khazanah kesusastraan dan prosa khas di 

kalangan pesantren yang hidup lestari sejak dulu dan terus dipertahankan.10 

Tradisi lain juga terdapat di Bima, yakni akulturasi Islam dengan 

budaya Bima, diantaranya terlihat dalam acara pernikahan di Bima yang sering 

dikaitkan dengan upacara adat pernikahan Ziki Labo Peta Kapanca. Adat 

pernikahan Ziki Labo Peta Kapanca merupakan salah satu tradisi yang ada 

sejak zaman `dahulu dan telah melekat dengan kuat serta utuh di dalam 

tatanan kehidupan masyarakat adat Bima, bahkan beberapa kalangan 

masyarakat baik itu tokoh agama dan tokoh masyarakat adat itu sendiri 

menyatakan bahwa jika tidak melaksanakan upacara adat ini akan menjadi aib 

bagi keluarga dan masyarakat setempat.11 Berbeda pula dengan salah satu 

tradisi di Enrekang tepatnya di desa Buntu barana, Kecamatan Curio, 

Kabupaten Enrekang yang masih melestarikan budaya pabalian. 

Pabalian adalah kegiatan tolong menolong, bantu membantu antara 

masyarakat, pabalian ini memiliki makna yang hampir sama dengan gotong 

royong yakni tolong menolong antara warga desa dalam berbagai macam 

aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, hubungan kekerabatan, 

maupun hubungan yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis yang dianggap 

berguna bagi kepentingan umum. Melalui aktivitas pabalian ini tercipta rasa 

 

10Wahyu Sastra Negara, ‘Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Mabbarasanji 
Pada Masyarakat Bugis Di Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten 
Bone’ (UIN Alauddin Makassar, 2017). h. viii. 

11Fajrin, ‘Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Ziki Labo Peta Kapanca 
Pada Acara Pernikahan Di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima’ (UIN alauddin 
Makassar, 2017). h. 6. 
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kebersamaan dan hubungan emosional antar warga, keakraban dan saling 

mengenal satu sama lain.12 Keberadaan pabalian tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Secara turun temurun pabalian 

menjadi warisan budaya leluhur yang telah berakar kuat dalam kehidupan 

masyarakat pedesaan sekaligus merupakan kepribadian bangsa Indonesia. 

Bintarto mengungkapkan bahwa “dalam artian yang sebenarnya 

Gotong royong dilaksanakan oleh sekelompok penduduk di suatu daerah yang 

datang membantu atau menawarkan tenaganya tanpa pamrih atau dengan lain 

perkataan secara sukarela menolong secara bersama”.13 Perilaku pabalian 

tersebut tentu saja dapat menjadi aset bangsa jika tetap dipelihara oleh 

masyarakat pedesaan karena merupakan sebuah manifestasi budaya yang 

telah ada dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat. Namun melihat 

kondisi saat ini harapan kehidupan masyarakat pedesaan sebagai standar dan 

pemeliharaan adat istiadat pabalian sepertinya sulit terwujud. Hal ini dapat 

dilihat dari kondisi masyarakat pedesaan mulai berkembang yang menjadikan 

keberadaan pabalian mulai bergeser. 

Perkembangan masyarakat pedesaan dapat disebabkan oleh saling 

mempengaruhinya masyarakat satu dengan masyarakat lain. Hal itu 

disebabkan karena kebudayaan dengan masyarakat sistem terbuka. Dengan 

keadaan tersebut, maka kebudayaaan lambat laun akan mengalami pergeseran 

seiring dengan perkembangan masyarakat terutama di pedesaan. Proses 

tersebut secara bertahap-berkesinambungan dinamakan “Evolusi 

kebudayaan”. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan 

 

12Cucu Widati, ‘Perubahan Kehidupan Gotong Royong Masyarakat Pedesaan Di 
Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran’, Pendidikan Sosiologi Antropologi II No. 1 
(2020), 9. 

13Binarto, Gotong Royong Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia (Yogyakarta: PT. Bina 
Ilmu Surabaya, 1980). h. 14. 



8 
 

 
 

perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi 

tantangan hidup dari waktu ke waktu. 

Tonnies mengungkapkan bahwa “gejala ini dapat dilihat di dalam 

struktur sosial masyarakat desa yang identik dengan masyarakat pedesaan 

yang bergerak ke arah pola-pola masyarakat perkotaan yang justru 

menekankan pada aspek individualisme”.14 Menurut artikel Perubahan Sosial 

Kultural Masyarakat Pedesaan oleh Rauf Hatu tahun 2011 mengungkapkan 

bahwa Perubahan kultural masyarakat khususnya masyarakat desa lebih 

banyak terfokus pada segi-segi non material, sebagai akibat dari penemuan 

baru atau modernisasi.15 Modernisasi merupakan suatu proses yang 

berlangsung dalam masyarakat dan dapat mempengaruhi dinamika 

kehidupannya, serta merupakan suatu bentuk dari perubahan sosial budaya 

masyarakat yang terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan yang 

bersifat positif maupun negatif sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta transformasi masyarakat tradisional ke 

dalam masyarakat pra- modern. Keadaan evolusi kebudayaan tersebut 

menyebabkan suatu kondisi ditandai dengan perkembangan masyarakat yang 

lebih kompleks. Perkembangan masyarakat yang terjadi di pedesaan 

merupakan suatu bentuk perubahan yang mencakup perubahan dalam segala 

aspek kehidupan, tidak hanya dialami, dihayati, dan dirasakan oleh anggota 

masyarakat, melainkan telah diakui serta didukungnya. Jika proses tersebut 

telah terjadi demikian, maka dapat dikatakan masyarakat itu telah mengalami 

“perubahan sosial”. Modernisasi ini menimbulkan konsekuensi yaitu 

 

14Setiadi dan Kolip E.M, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Kencana Prenada Group 
Subagyo, 2011). h. 612. 

15Rauf Hatu, ‘Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan 
Teoritik-Empirik)’, Jurnal Inovasi VIII No.4 (2011), 8. 
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mengubah masyarakat tradisional ke arah modern. Ini terjadi akibat dari 

dinamika masyarakat ikut mempengaruhi terjadinya perubahan sikap dan 

mentalitas bangsawan terhadap modernitas. Bentuk sikap dan mentalitas 

bangsawan terhadap modernitas meliputi: pemeliharaan tradisi, gaya hidup, 

respon politik lokal dan demokrasi, serta respon pendidikan. 

Disadari atau tidak pabalian di Kabupaten Enrekang perlahan namun 

pasti telah bergeser di sebagian wilayah, namun ada juga yang masih kuat. 

Suatu bentuk dan sikap hubungan pabalian akan mundur atau pun punah 

sama sekali sebagai akibat pergeseran nilai-nilai budaya. Kondisi ini umumnya 

dipicu oleh pemikiran materialistik yang sangat memengaruhi pola pikir 

masyarakat kita dewasa ini. Semua aktivitas diukur dengan untung rugi secara 

materi. Dalam arus globalisasi dan modernisasi sekarang ini, menyebabkan 

masyarakat desa yang terkenal dengan budaya pabalian mulai mengalami 

pergeseran dikarenakan adanya peralihan nilai-nilai yang bersifat tradisional 

ke proses modernisasi. Dengan kurangnya semangat pabalian sudah 

mendekati titik yang mengkhawatirkan maka masyarakat menjadi tidak peka 

terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Perubahan aktivitas pabalian 

ini ditandai oleh semakin menguatnya sikap individualis pada masyarakat 

desa sebagai akibat masuknya industri dalam lingkungan desa. Kurangnya 

parisipan pabalian ini mungkin disebabkan karena rasa malas yang ada dalam 

diri seseorang sehingga malas untuk menghadiri pabalian tersebut yang 

berakibat pada saat dia yang melakukan acara sangat sedikit juga orang yang 

datang membantu. 

Contoh riil yang sekarang ini sudah sulit ditemui pada masyarakat di 

Desa Buntu Barana, misalnya apabila dahulu masih menjumpai adanya budaya 

pabalian dalam mata pencaharian pertanian tradisional memanen padi seperti 
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ketika orang menggarap tanah, mereka memerlukan tenaga kerja yang banyak 

untuk mencangkul tanah, menanam benih, mengatur saluran air, memupuk 

tanaman dan menyiangi tanaman. Demikian juga pada saat musim panen tiba. 

Warga masyarakat itu pabalian memetik padi, mengeringkannya, serta 

memasukkannya ke dalam tempat penyimpanan padi yang sudah kering 

(lumbung). Namun hanya pabalian menanam padi yang isunya mengatakan 

bahwa partisipannya berkurang, sehingga akan dikaji di pembahasan terkait 

realita pabalian di desa Buntu Barana. 

Salah satu wilayah yang masih kuat pabalian di Kabupaten Enrekang 

yaitu desa Buntu Barana, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti nilai-nilai 

Pendidikan yang ada di dalam budaya pabalian. 

Budaya pabalian ini sangat relevan dengan Pendidikan Islam karena 

adanya perintah untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan 

sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Maidah/5:2. 
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:Terjemahan  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 
siksaan-Nya.”16 

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengemukakan bahwa demikian 

kebiasaan al-Qur’an menyebut dua hal yang bertolak belakang secara 

bergantian ditemukan lagi di sini. Dan jangan sekali-kali kebencian yang telah 

mencapai puncaknya sekalipun kepada suatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjid al-Haram, mendorong kamu berbuat 

 

16Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Cet XII; 
Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005). h. 904. 
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aniaya kepada mereka atau selain mereka. Dan tolong menolonglah kamu 

dalam mengerjakan Kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang 

membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga 

tolong menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala Upaya yang dapat 

menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-

orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran.17 

Dalam tafsir ini menjelaskan untuk menyeru kepada kebajikan seperti 

tolong menolong, disebutkan juga bahwa tolong menolong dalam hal apapun 

dan dengan siapapun asalkan dalam hal kebaikan. Pabalian merupakan tolong 

menolong yang telah menjadi kebiasaan di Desa Buntu Barana sehingga 

Masyarakat di desa itu haruslah tetap menjaga budaya pabalian tersebut. 

Pada ayat ini, Allah swt. memerintahkan untuk saling tolong menolong 

dalam kebaikan, bukan dalam melakukan dosa atau melanggar aturan-Nya. 

Syaikh Wahbah Az Zuhaili menjelaskan, al birr (البر) adalah segala perintah dan 

larangan syariat atau setiap sesuatu yang hati merasa tenang dan nyaman. Al 

Itsm (الإثم) adalah setiap hal yang dilarang syariat atau sesuatu yang membuat 

hati gusar. Sedangkan al udwan (العدوان) adalah pelanggaran terhadap hak 

orang lain. 

Dari fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang nilai-nilai Pendidikan Islam dalam budaya pabalian di Desa Buntu 

Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, untuk mengungkap nilai-nilai 

yang terdapat di dalamnya dan untuk mengetahui penyebab pergeseran 

budaya pabalian tersebut. 

 

 

17M Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah, Volume 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2009). h. 13. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam budaya 

pabalian di Desa Buntu Barana Kec. Curio Kab. Enrekang” penelitian ini 

memfokuskan pada Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terdapat pada budaya 

pabalian di Desa Buntu Barana Kec. Curio Kab. Enrekang. Fokus penelitian ini 

dimaksudkan agar tidak keluar dari apa yang ingin dicapai peneliti dan 

kemudian sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar sehingga 

menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat menjadi bahan referensi peneliti-

peneliti berikutnya.  

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus ini dimaksudkan untuk menjelaskan batasan dan 

cakupan penelitian. Jadi berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka 

deskripsi fokus yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut: Nilai-nilai 

dalam Budaya Pabalian di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten 

Enrekang. Nilai-nilai pendidikan Islam ialah suatu seperangkat keyakinan atau 

perasaan dalam diri manusia yang sesuai dengan norma dan ajaran Islam 

untuk menciptakan insan kamil (manusia sempurna). Ajaran pokok dalam 

pendidikan Islam meliputi nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai akhlak: 

a. Nilai i’tiqadiyah adalah iman, bagaimana seseorang percaya bahwa Ketika ia 

mengikuti pabalian maka ia percaya bahwa itu adalah perintah Allah swt. dan 

ia percaya bahwa ketika ia melakukan kebaikan seperti pabalian maka 

malaikat akan mencatat amal baiknya. Adapun nilai-nilai I’tiqadiyah dalam 

budaya pabalian yaitu ketulusan atau keikhlasan dan ketaatan. 
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b. Nilai ubudiyah secara bahasa adalah jalan, sedangkan arti istilahnya 

merupakan peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, 

bagaimana seseorang ingat ketika ia ikut dalam kegiatan pabalian ini maka ia 

memahami bahwa menolong orang lain seperti dalam bentuk pabalian adalah 

bagian dari ibadah. Atau ketika sedang berjalan menuju pabalian muncul 

dalam diri bahwa saya ikut pabalian berarti saya telah menjalankan ibadah. 

c.  Nilai amaliyah meliputi akhlak manusia kepada Allah, kepada Nabi dan 

Rasulullah, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada 

sesama muslim, kepada non muslim. Nilai ini berbicara tentang baik dan 

buruk. Nilai ini juga berbicara tentang bagaimana seseorang merasa bahwa 

ketika ia membantu orang lain maka orang lain juga akan membantunya. 

Adapun nilai amaliyah dalam budaya pabalian yaitu silaturrahmi, gotong 

royong, tanggung jawab, kesantunan, kesetiaan, keadilan, kerendahan hati, dan 

kesabaran. 

Agar lebih mudah memahami fokus penelitian dan deskripsi fokus ini, 

berikut penyusun juga mendeskripsikannya dalam bentuk matriks: 

    Fokus Deskripsi Fokus 

Nilai-nilai dalam Budaya 

Pabalian di Desa Buntu 

Barana Kecamatan Curio 

Kabupaten Enrekang 

➢ Budaya pabalian 

➢ Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam 

budaya Pabalian di Desa Buntu 

Barana Kecamatan Curio 

Kabupaten Enrekang yang terdiri 

atas: 

a. Nilai i’tiqadiyah 

b. Nilai ubudiyah 

c. Nilai amaliyah 
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C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi           

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa saja bentuk-bentuk pabalian di desa Buntu Barana Kec. Curio 

Kab. Enrekang? 

2. Bagaimana realita pabalian di desa Buntu Barana Kec. Curio Kab. 

Enrekang? 

3. Apa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam budaya 

pabalian di desa Buntu Barana Kec. Curio Kab. Enrekang? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini merupakan beberapa hasil 

penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan tesis ini. Selain itu, 

kajian pustaka dalam sub bab ini ingin menunjukkan letak perbedaan kajian-

kajian sebelumnya dengan tesis ini, sehingga dipandang layak menjadi sebuah 

kajian ilmiah. Beberapa hasil penelitian yang membahas tentang nilai-nilai 

pendidikan Islam dan yang terkait dengan budaya  antara lain: 

1. Artikel yang ditulis oleh Teresia Noiman Derung dengan judul “Gotong 

Royong dan Indonesia”. Tulisan ini bermaksud  memaparkan  keanekaragaman  

suku,  bahasa,  agama  dan kepercayaan di Indonesia. Adanya keanekaragaman 

tersebut memang di satu pihak adalah sebuah potensi yang besar untuk 

membangun bangsa Indonesia, tetapi di lain pihak juga ada bahaya sektarian, 

di mana masing-masing mau  mementingkan kelompoknya  sendiri  dan  tidak  

jarang  terjadi  pertikaian  antarsuku.  Dan jika itu didiamkan akan dapat 

memecah belah kesatuan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

pengikat yang dapat mempersatukan semua suku, bahasa, agama dan 
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kepercayaan.  Salah satu  budaya  yang  dimiliki  oleh  semua  suku  di  Indonesia 

adalah  gotong  royong.  Dengan gotong royong inilah dapat  mempersatukan 

seluruh  bangsa  menuju  Indonesia  yang  adil  dan  makmur.  Melalui gotong 

royong seluruh bangsa Indonesia bekerja sama membangun negeri ini menjadi 

negeri yang sejahtera. Gotong royong yang berlandaskan Pancasila, yaitu  

Persatuan   Indonesia membawa  masyarakat  Indonesia  yang  walaupun  

majemuk,  tetap  hidup  rukun  dan bersatu.  Nilai gotong royong memang  

sudah  mulai  menurun  tetapi  masih  juga bergema dan ada dalam masyarakat, 

terutama masyarakat desa dan lingkup-lingkup kecil.  Kegiatan yang 

mempersatukan  masyarakat  setempat  lewat  gotong  royong masih tetap 

berjalan dengan baik, misalkan saat bencana alam, kematian, dan masih 

banyak  kegiatan  lain  yang  mendukung  masyarakat  dapat  hidup  berdamai  

dalam perbedaan. 18 

2. Artikel Meta Rolitia dkk, dengan judul “Nilai Gotong Royong Untuk 

Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga”. 

Penelitian ini memaparkan mengenai permasalahan gotong royong pada 

masyarakat adat Kampung Naga untuk memperkuat solidaritas. Nilai dalam 

kegiatan gotong royong yakni adanya nilai toleransi semenjak ramai oleh 

pengunjung melalui pemaparan masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa 

(1) bentuk gotong royong di masyarakat Kampung Naga terdiri dari pertanian, 

perbaikan atau renovasi rumah, acara ritual, dan upacara adat (2)Setiap 

kegiatan gotong royong dimaknai kebersamaan oleh masyarakat baik melalui 

nilai kebahagian, nilai kesedihan dan nilai toleransi (3) Kegiatan gotong royong 

tidak terlepas dari peran para pemangku adat dan masyarakat sesuai dengan 

fungsinya masing-masing (4) Ramainya kunjungan membutuhkan usaha dan 

 

18Teresia Noiman Derung, ‘Gotong Royong Dan Indonesia’, SAPA 4 No.1 (2019), 5. 
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upaya dari masyarakat untuk dapat mempertahankan gotong royong dengan 

solidaritas melalui pembentukan guide. Nilai gotong royong tidak hanya dapat 

dimaknai begitu saja, namun dapat dikaitkan dengan solidaritas yang ada 

dalam masyarakat, gotong royong dan solidaritas akan saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya. Kekuatan solidaritas dengan adanya gotong royong 

tentu perlu dipertahankan, dalam upaya mempertahankan hal tersebut maka 

dibutuhkan upaya dan usaha masyarakat. Berbagai upaya dan usaha dapat 

dilakukan oleh masyarakat secara umum, juga dibantu oleh tugas dan 

fungsinya dalam masyarakat sehingga dapat memberikan upaya-upaya yang 

baik untuk pelaksanaan gotong royong, dan mempertahankan kekuatan 

solidaritas yang ada dalam masyarakat.19 

3. Artikel Bambang Subiyakto dengan judul “Nilai-Nilai Gotong Royong 

Pada Tradisi Bahaul Dalam Masyarakat Banjar Di Desa Andhika Sebagai 

Sumber Pembelajaran Ips”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat Banjar di desa Andhika pada acara 

bahaul dan signifikansinya dalam pembelajaran IPS di sekolah sebagai sumber 

belajar. Pertama, gotong royong dalam bahaul pada masyarakat Banjar desa 

Andhika masih lestari meskipun sudah tampak gejala menurun akibat 

perkembangan zaman. Sisi kepraktisan melalui jasa katering mulai menggeser 

peran para bubuhan pangayuhan, pangawahan dan lalawatan disamping 

pewaris yang ketiga peran itu semakin langka. Mulai dari tahap persiapan 

(bapupulutan) sampai pelaksanaan (pangayuhan, pangawahan dan lalawatan) 

menggambarkan sikap gotong royong dan sikap empati dalam tradisi bahaul 

masyarakat Banjar desa Andhika. Sikap tersebut merupakan kekuatan dalam 

 

19Meta Rolitia, ‘Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan 
Masyarakat Kampung Naga’, Sosietas VI No.1 (2016), 1. 
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membangun bangsa di era persaingan global ketika pada saat yang sama 

mengganjalnya individualisme. Kedua, tradisi bahaul yang membentuk sikap 

gotong royong selaras dengan tujuan Pendidikan IPS di sekolah, yakni 

membentuk warga negara yang baik, yang ditunjukkan dengan kemampuan 

bekerjasama, peduli sosial, dan sikap empati terhadap sesama. Melestarikan 

sikap tersebut melalui Pendidikan IPS memiliki signifikansi terhadap proses 

pembentukan karakter bangsa di tengah semakin meluasnya sikap 

ketidakpedulian sosial.20 

4. Tesis Ivan Rismayanto dengan judul “Pergeseran Nilai-Nilai Gotong 

Royong Pada masyarakat Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota 

Bandung”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin minimnya nilai-nilai 

budaya yang ada pada masyarakat sebagai dampak adanya perkembangan 

cara berpikir sehingga menimbulkan pergeseran dalam pelaksanaan yang 

dilakukan. Salah satunya terjadi pada nilai-nilai gotong royong masyarakat 

Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bentuk gotong royong apa yang mengalami pergeseran, 

faktor yang mempengaruhi adanya pergeseran serta upaya apa yang dilakukan 

untuk meminimalisir pergeseran nilai gotong royong. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara mendalam, 

observasi partisipasi, studi dokumentasi, studi literatur, dan catatan lapangan. 

Adapun temuan dari penelitian ini adalah: (1) Pergeseran nilai gotong royong 

pada masyarakat Gegerkalong terlihat jelas khususnya pada bentuk gotong 

royong kerjasama. Seperti dalam hal partisipasi yang semakin berkurang, 

 

20Bambang Subiyakto, ‘Nilai-Nilai Gotong Royong Pada Tradisi Bahaul Dalam 
Masyarakat Banjar Di Desa Andhika Sebagai Sumber Pembelajaran Ips’, Vidya Karya 31 No.2 
(2016), 153. 
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anggapan masyarakat bahwa gotong royong tidak lagi sebagai sesuatu yang 

penting, dan kegiatan gotong royong lainnya (“hajatan”, “ngalayad”, 

membangun rumah, membangun masjid, dan memperbaiki jalan atau gang) 

yang sudah tidak dilakukan lagi. (2) Adapun faktor eksternal dan internal dari 

masyarakat yang menyebabkan bergesernya nilai gotong royong diantaranya, 

adanya arus modernisasi, urbanisasi yang tinggi, motif setiap individu dan 

kurangnya partisipasi serta munculnya sikap matrialistis dan individualistis. 

(3) Untuk meminimalisir pergeseran nilai gotong royong, diperlukan upaya 

dari beberapa pihak diantaranya: pihak pemerintah melalui kebijakan yang 

memfokuskan pada upaya agar tetap mempertahankan eksistensi nilai gotong 

royong pada warganya. Pihak masyarakat yang menyadari pentingnya nilai 

gotong royong. Pihak kelompok sosial seperti karang taruna, PKK, supaya tetap 

berperan aktif serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh masyarakat.21 

5. Tesis Wahyu Sastra Negara, Mahasiswa pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar jurusan PAI, 2017. Dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam 

Tradisi Mabbarasanji Pada Masyarakat Bugis di Kelurahan Watampone 

Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tradisi Mabbarasanji merupakan salah satu khazanah 

kebudayaan Islam yang luar biasa. Keindahan gaya bahasa karya ulama ahli 

sastra yang terdiri dari natsar (prosa), nazham (langgam qashidah) itu 

bagaikan rangkaian matna mutu manikam. Tradisi Mabbarasanji yang memuat 

biografi Nabi Muhammad saw. telah dikenal dan diamalkan semenjak awal-

awal masuknya Islam di kerajaan Bone tepatnya pada masa kerajaan raja La 

 

21Ivan Rismayanto, ‘Pergeseran Nilai-Nilai Gotong Royong Pada Masyarakat Kelurahan 
Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung’, Tesis (Universitas Pendidikan Indonesia, 
2016). h. 2. 
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Patau Sultan Alimuddin dan Syekh Ismail kemudian mengeluarkan kebijakan 

untuk memunculkan nilai-nilai Islam ketika melakukan upacara-upacara yang 

berdampingan dengan tradisi budaya. Di samping itu, tradisi Mabbarasanji 

yang mengakar sampai sekarang ini faktanya banyak memberikan kontribusi 

sebagai wadah pemersatu umat dan perekat sosial yang ikut membangkitkan 

solidaritas sosial, utamanya dalam merebut kemerdekaan pada zaman 

penjajahan. Fakta selanjutnya adalah pada abad ke-18 atau abad ke-19 

pembacaan Barzanji menggantikan pembacaan naskah La Galigo dalam 

upacara syukuran. Apabila dilihat kondisi yang terjadi di lapangan, tampak 

sangat jelas bahwa masyarakat Bone, khususnya warga Nahdliyyin (NU) dan 

warga pesantren senantiasa berusaha mempertahankan atau melestarikan 

tradisi Barzanji yang telah berjalan secara turun temurun. Pergumulan dan 

interaksi Islam dengan beraneka macam tradisi termasuk Mabbarasanji akan 

mengondisikan munculnya karakter yang lebih akomodatif dan hal ini semakin 

menegaskan bahwa Islam secara teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran 

yang bersifat Ilahiyah dan transenden.22 

6. Artikel yang ditulis oleh Vivit Kurniawan dan Agus Tinus, dengan judul 

“Pelestarian Nilai Gotong-Royong Melalui Kelompok Seni Kuda Lumping”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) peran kelompok seni kuda 

lumping dalam menanamkan nilai gotong-royong di Desa Harjokuncaran 

Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang; (2) faktor penghambat 

kelompok seni kuda lumping dalam menanamkan nilai gotong-royong; dan (3) 

solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif yang bertempat di Desa 

 

22Wahyu Sastra Negara, ‘Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Mabbarasanji 
Pada Masyarakat Bugis Di Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten 
Bone’ (UIN Alauddin Makassar, 2017). h. viii. 
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Harjokuncaran. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui 

observasi, dokumentasi dan wawancara yang mendalam pada informan. 

Penganalisisan data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

data. Hasil penelitian (1) peran kelompok seni kuda lumping dalam 

menanamkan nilai gotong-royong melalui dua cara yaitu pengarahan dan 

keterlibatan langsung yakni memberikan pengumuman atau himbauan untuk 

kerja bakti atau gotong-royong saat pementasan serta mengajak untuk kerja 

bakti pada saat mendekati hari kemerdekaan. (2) faktor penghambat yaitu 

penghambat dari dalam berupa dana dan peralatan, penghambat dari luar 

berupa kelompok yang menganggap memuja setan. (3) Solusi yang dilakukan 

untuk mengatasi hambatan yang dialami dengan tetap fokus untuk 

menanamkan nilai gotong-royong khususnya pada generasi muda.23 

7. Tesis Edy Kurniawan, Mahasiswa pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

jurusan PAI, 2016. Dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi 

Rimpun Mpida’ pada masyarakat Sambori Kec. Lambitu Kab. Bima. Tradisi 

Rimpu Mpida’ adalah suatu tradisi yang penuh daya Tarik. Eksotisme Rimpu 

Mpida’ bukan hanya karena menjadi sarana hiburan tradisional di tengah arus 

globalisasi budaya, tetapi juga tradisi Rimpu Mpida’ sarat dengan makna dan 

pesan yang mengekspresikan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat 

sambori, baik sistem nilai budaya maupun sistem religi yang di dalamnya 

banyak terkandung nilai-nilai Pendidikan Islam, yakni Pendidikan iman dan 

akhlak. Tradisi ini adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap keberhasilan 

perempuan remaja dalam menutup auratnya dengan menggunakan tempe 

 

23Vivit Agus Tinus dan Kurniawan, ‘Pelestarian Nilai Gotong-Royong Melalui 
Kelompok Seni Kuda Lumping’, Civic Hukum 4 No.2 (2019), 174. 
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(sarung) yang dapat menjadi media dalam memotivasi perempuan remaja 

lainnya, lebih jauh dari itu, dapat menumbuhkan kebiasaan dalam berhijab 

ketika turun dari rumahnya, sehingga tradisi ini perlu direvitalisasi untuk 

melestarikannya sebagai sebuah produk budaya akan tetapi pesan dan makna 

yang terkandung di dalamnya yang sarat dengan nilai-nilai syiar Islam 

khususnya Pendidikan Islam menjadi salah satu entry point demi 

membumikan Islam di tengah kehidupan masyarakat.24 

Dari beberapa kajian Pustaka di atas memiliki relevansi dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis, namun ada juga perbedaannya. 

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama 

meneliti tentang nilai-nilai dalam budaya. Adapun perbedaanya dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian tersebut meneliti 

tentang Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam berbagai tradisi yang sudah 

disebutkan di atas, sementara peneliti disini akan meneliti tentang budaya 

pabalian. Perbedaan lain juga tentang dari beberapa referensi yang diambil 

belum ada yang membahas tentang nilai-nilai Pendidikan Islam secara khusus. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang apa yang ingin dicapai 

dari penelitian yang tentu saja konsisten dengan masalah yang ingin diteliti. 

a. Mengetahui benruk-bentuk pabalian di Desa Buntu Barana Kec. Curio 

Kab. Enrekang. 

 

24Edy Kurniawan, ‘Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Rimpun Mpida’ Pada 
Masyarakat Sambori Kec. Lambitu Kab. Bima’ (Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016). h. 
viii 
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b. Mengetahui realita pabalian di Desa Buntu Barana Kec. Curio Kab. 

Enrekang. 

c. Mengetahui apa nilai-nilai Pendidikan dalam budaya pabalian di desa 

Buntu Barana Kec. Curio Kab. Enrekang. 

2. Kegunaan penelitian  

Kegunaan penelitian ada dua yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan 

praktis di antaranya yaitu;  

a. Kegunaan Ilmiah, yaitu dengan adanya tulisan ini mampu memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam pengembangan khazanah pada 

perguruan tinggi berbasis riset dan memberikan spirit baru tentang 

pengungkapan nilai-nilai budaya pabalian yang tentunya sejalan dengan 

esensi ajaran pendidikan agama Islam.  

b. Kegunaan Praktis, yaitu dengan eksistensinya tulisan ini penulis 

menjadikannya sebagai motivasi yang berharga untuk menciptakan 

karya-karya tulis ke depannya dengan aspek serta dinamika yang 

berbeda agar mampu mewarnai persaingan intelektual yang berkembang 

drastis pada saat sekarang ini dan dalam rangka penyelesaian jenjang 

pendidikan S2 pada bidang pendidikan agama Islam. Di samping itu, 

tulisan ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan rujukan referensi 

dan literatur dalam dunia akademik serta memberikan informasi kepada 

pembaca tentang perkembangan ilmu pendidikan khususnya agama 

Islam yang sejatinya pula bisa memberikan sumbangsih pada tatanan 

pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan 

Nasional. Manfaat praktis dalam penelitian dilakukan karena ada masalah 

yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis ini juga dapat 
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diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Misalnya manfaat untuk 

mahasiswa yang akan mengerjakan topik penelitian serupa, civitas 

akademika yang melakukan penelitian yang sama, dan lain-lain. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Budaya Pabalian 

1. Pengertian Pabalian 

Pabalian merupakan bahasa Enrekang duri yang bermakna tolong 

menolong, bantu membantu. Pabalian adalah kegiatan yang dilakukan 

dalam masyarakat secara bersama-sama dengan maksud tolong menolong 

atau bantu membantu. Kata tolong menolong merupakan ungkapan yang 

mengandung arti baru yang berasal dari dua kata yaitu tolong dan menolong 

yang berarti saling menolong. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

bahwa kata tolong-menolong merupakan dua kata majemuk yang terdiri 

dari “tolong” dan “menolong”, dan jika kata ini disatukan maka berarti sama 

artinya dengan “bertolong-tolongan”, “bantu-membantu”, atau dengan kata 

lain “saling-menolong”.1 

Tolong menolong lebih merujuk kepada kepentingan sendiri dan bisa 

dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Bentuk-bentuk tolong 

menolong bisa terkait dengan bidang pertanian, perbaikan rumah seseorang 

yang kurang mampu, kepanitiaan pada kegiatan kenduri atau hajatan dan 

pada orang yang meninggal dan atau terkena bencana. Tolong menolong 

dibidang pertanian misalnya, dalam bentuk sistem pengerahan tenaga kerja 

dalam pengolahan lahan, penanaman dan penanaman yang memerlukan 

tenaga kerja tambahan dari luar anggota keluarga.2 

 

1J.S. Badudu dan Sultan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 2001). 

2Opan S. Suwartapradja, ‘Pranata Sosial Dalam Pertanian: Studi Tentang Pengetahuan 
Lokal Pada Masyarakat Petani Di Jawa Barat’, Sosiohumaniora 12 No.1 (2010), 89. 
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Sistem ini dimaksudkan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja pada 

masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi bercocok tanam di 

sawah. Kerjasama seperti ini tidak ada kompensasi, tetapi dilakukan dengan 

balas jasa. Jadi tolong menolong suatu bentuk kegiatan yang dilakukan 

secara kolektif atau secara individual bukan untuk kepentingan bersama, 

melainkan untuk kepentingan perseorangan. Pada bidang papan, misalnya 

perbaikan atau membangunkan rumah bagi orang kurang mampu atau 

orang usia lanjut. 

Tolong-menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia, dengan 

tolong-menolong kita dapat membantu orang lain dan jika kita perlu 

bantuan tentunya orang pun akan menolong kita.3 

Dengan tolong menolong dapat membina hubungan baik dengan 

semua orang. Tolong menolong dapat memupuk rasa kasih sayang antar 

tetangga, antar teman, antar rekan kerja. Singkat kata tolong menolong 

adalah sifat hidup bagi setiap orang.4 

Tolong menolong merupakan sebuah tindakan untuk saling  

memberikan  manfaat kepada  sesama  dengan  tujuan  saling  meringankan  

beban.  Dalam kehidupan  sosial,  setiap manusia  pasti  pernah  mengalami  

kesulitan  dalam  urusan  hidupnya.  Permasalahan  dimulai dari  wilayah  

domestik  (keluarga)  sampai  kepada  persoalan  besar  yang  berkaitan  

dengan persoalan  mengurus  masyarakat  bahkan  mengurus  negara.  Pada 

 

3Evi Selfiani, ‘Assitulungeng (Studi Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Bila Di 
Kabupaten Soppeng)’, Tesis (pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2020). h. 5. 

4Dian Pertiwi, ‘Nilai Sosial Dalam Autobiografi “Habibie Dan Ainun” Karya 
Bacharuddin Jusuf Habibie’, Artikel, 2018, 6. 
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saat  seseorang  dirundung masalah,  naluri  manusia  membutuhkan  kepada  

orang  lain  untuk  menolong  mengatasi kesulitan yang ia hadapi.5 

Pabalian memiliki makna yang hampir sama dengan gotong royong, 

karena pabalian dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong pun 

dilakukan secara bersama-sama. Gotong royong merupakan bekerja dengan 

bersama-sama atau bekerja sama. Dalam kegiatan gotong royong, semua 

bisa ikut berpartisipasi dari anak-anak, kaum ibu, remaja hingga orang tua.6 

Contoh dari pabalian seperti ketika ada tetangga yang mendirikan rumah 

maka orang-orang ikut andil atau ikut membantu dalam pekerjaan tersebut, 

apakah membantu untuk mengangkat batu, semen dan lain sebagainya. Hal 

tersebut dinamakan datang untuk pabalian. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gotong royong memiliki arti 

bekerja bersama-sama (tolong menolong, bantu membantu).7 Misalnya 

masyarakat berhasil membangun sebuah masjid yang megah secara 

bersama-sama. Contoh lain seperti pasir, batu kali dan material lainnya 

untuk membuat jalan itu dikumpulkan secara bersama-sama oleh warga 

desa. 

Kata Gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu Gotong dan 

Royong. Gotong artinya pikul atau angkat. Royong artinya bersama-sama. 

Jadi gotong royong dalam arti harfiahnya adalah mengangkat beban secara 

bersama-sama agar beban menjadi ringan.8  

 

5Muhammad Amin, ‘Relasi Sosial Dalam Al-Qur’an’, Quran Tafseer Studies 1 No.1 
(2022), 38. 

6Yusran S Saleh, ‘Solidaritas Sosial Masyarakat Di Kelurahan Karunrung Kota 
Makassar’, Tesis (pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2023). h. 13. 

7Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet II; Jakarta: Balai Pustaka, 2016). h. 548. 

8Maulana Irfan, ‘Metamorfosis Gotong Royong Dalam Pandangan Konstruksi Sosial’, 
Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2017, 10. 
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Kata royong dapat dipadankan dengan bersama-sama. Jadi kata 

pabalian secara sederhana berarti mengangkat sesuatu secara bersama-

sama atau juga diartikan sebagai mengerjakan sesuatu secara bersama-

sama.Jadi pabalian memiliki pengertian sebagai bentuk partisipasi aktif 

setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai tambah atau positif 

kepada setiap objek, permasalahan atau kebutuhan orang banyak di 

sekelilingnya. 

Kata gotong royong pada awalnya hidup dalam masyarakat yang 

hidup dalam mata pencarian pertanian tradisional. Ketika orang menggarap 

tanah, mereka memerlukan tenaga kerja yang banyak untuk mencangkul 

tanah, menanam benih, mengatur saluran air, memupuk tanaman dan lain 

sebagainya. Demikian juga pada saat musim panen tiba. Warga itu bergotong 

royong memetik padi, mengeringkannya, serta memasukkannya ke tempat 

penyimpanan padi.9 

Kata gotong royong disebut dengan kata yang berbeda-beda antara 

satu daerah dengan daerah lain. Bahasa daerah di berbagai suku dalam 

masyarakat bangsa Indonesia memiliki kosa kata yang bermakna sama 

dengan gotong royong. Kata mapalus adalah padanan kata gotong royong 

yang digunakan di daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Demikian juga di Bali 

dikenal dengan istilah subak yakni satu bentuk gotong royong dalam sistem 

pengairan di daerah Bali. Kata yang bermakna sepadan dengan gotong 

royong boleh saja berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain di 

Indonesia, namun makna kebersamaan, Kerjasama, tolong menolong, saling 

membantu dengan penuh keikhlasan, akan tetap menjadi nilai yang 

 

9Sitti Aminah, ‘Tingginya Nilai Gotong Royong Yang Mempererat Solidaritas Sosial 
Antar Masyarakat Desa A’bulosibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros’, Artikel, 5. 
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terkandung dalam kata gotong royong.10 Sama halnya dengan di Enrekang 

tepatnya di desa Buntu Barana, gotong royong dikenal dengan nama 

pabalian. 

Kata gotong royong memiliki ciri kerakyatan, sama dengan kata 

penggunaan kata-kata demokrasi, persatuan, keterbukaan, kebersamaan, 

atau kerakyatan itu sendiri. Kata gotong royong telah menyatukan rakyat 

dari berbagai kelas dan kelompok menjadi satu kesatuan sosial dan 

komunitas yang dinamis. Dengan gotong royong, rakyat di suatu pedesaan, 

atau komunitas tertentu saling bekerja sama dalam menggarap sawah dan 

ladangnya, memetic hasil panen, mendirikan rumah, mengadakan hajatan, 

dan lain-lain. Dengan gotong royong, masyarakat bekerja bakti dalam 

membersihkan selokan, membangun fasilitas umum berupa sarana ibadah, 

sarana olahraga, sarana bermain untuk anak-anak, dan berbagai macam 

sarana untuk kepentingan bersama.11 

Gotong royong bukanlah sikap kekurang beranian, kurang percaya 

diri, atau sikap tidak mandiri.12 Gotong royong tidak berarti selalu orang-

orang sekampung menyumbang ketika kita terkena musibah. Gotong royong 

berarti bahu membahu dan saling bergandengan tangan. Ia adalah sebuah 

kesadaran bahwa semua warga adalah putra putri ibu pertiwi, memiliki hak 

dan kewajiban yang sama, walaupun aplikasinya, pelaksanaannya, 

penerjemahannya dalam kehidupan sehari-hari berbeda. Gotong royong 

adalah prinsip yang dinamis, bahkan lebih dinamis dari kekeluargaan. 

 

10Sri Widayati, Gotong Royong (Semarang: Aplrin, 2019). h, 4. 

11Sri Widayati, Gotong Royong, h. 5.  

12Agustinus W. Dewantara, Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Depok: PT 
Kasinius, 2017). h, 19 
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Gotong royong menggambarkan satu usaha bersama dan saling bantu demi 

kepentingan bersama. 

Jiwa gotong royong dan semangat kekeluargaan adalah nilai potensial 

yang ada di bumi Indonesia.13 Semangat kegotong royongan ada karena 

terdorong oleh panggilan dan kodrat manusia Indonesia karena balutan 

pengalaman sejarah yang sama. Gotong royong merupakan keseimbangan 

antara kebutuhan/kepentingan individu dalam hubungannya dengan 

kebutuhan Masyarakat yang terjadi secara timbal balik. Mengapa demikian? 

Karena hidup manusiawi (terutama manusia Indonesia) mengalami 

kepunahan dalam relasi dengan masyarakatnya.  

Penduduk desa yang masih sangat kental dengan rasa kekeluargaan 

dan rasa persaudaraan, mereka tetap rukun, masih tetap dan terus 

melaksanakan dan menjalankan budaya dan cara kerja yang sudah sekian 

ratus terbukti mampu meningkatkan kesejateraan dan taraf hidup mereka. 

Mereka bahu membahu saling membantu antar sesama warga desa. Mereka 

berkerja sama dengan tanpa pamrih, para lelaki bekerja sama 

menyelesaikan pembangunan yang direncanakan, sedangkan para ibu 

membantu di dapur menyiapkan makanan dan minuman untuk para lelaki 

yang sedang bekerja.  

Manusia Indonesia adalah individu yang unik dalam kehidupan dan 

selalu terdorong mengejar hal-hal terbaik dalam hidupnya. Akan tetapi, 

karena hidup dalam kebersamaan dengan warga Indonesia lain, maka 

mengejar hal-hal terbaik tidak hanya dilakukan untuk diri sendiri, tetapi 

juga untuk menjadikan masyarakatnya sejahtera. Maka manusia Indonesia 

yang sekarang banyak meninggalkan sifat-sifat masyarakat gotong royong 

 

13Agustinus W. Dewantara, Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong. h, 21 
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harus Kembali diajak dan dimotivasi untuk hidup dengan kebersamaan dan 

kekeluargaan. Menjadi manusia yang menjunjung tinggi harmoni atau 

keselarasan dalam kehidupan. Setiap orang memang beda satu sama yang 

lain, tapi semua sadar bahwa mereka bagian yang tak terpisahkan dalam 

keluarga, dalam masyarakat, dalam negara dan bangsa. Oleh karena itu, 

mereka sadar bahwa mereka harus hidup dalam kebersamaan dan kesatuan. 

Pembangunan manusia ini merupakan landasan yang amat menentukan 

bagi terwujudnya Kembali masyarakat gotong royong, masyarakat yang 

penuh harmoni dalam kehidupannya.14 

Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak terlepas dengan adanya 

interaksi sosial antar sesamanya. Pada dasarnya manusia sesuai dengan 

hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak biasa hidup sendiri 

melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh sebab itu didalam 

kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama dan sikap pabalian 

dalam menyelesaikan segala permasalahan. Kerjasama yang dilakukan 

secara bersama-sama disebut sebagai pabalian, akhirnya menjadi strategi 

dalam pola hidup bersama yang saling meringankan beban masing-masing 

pekerjaan. Adanya kerjasama semacam ini merupakan suatu bukti adanya 

keselarasan hidup antar sesama bagi komunitas, terutama yang masih 

menghormati dan menjalankan nilai-nilai kehidupan, yang biasanya 

dilakukan oleh komunitas pedesaan. 

Suatu pekerjaan akan semakin mudah dikerjakan apabila dilakukan 

secara bersama sama, seperti kegiatan pabalian. Pabalian berasal dari kata 

dalam Bahasa Jawa. Kata gotong dapat diartikan dengan kata pikul atau 

 

14Sayidiman Suryohadiprojo, Budaya Gotong Royong Dan Masa Depan Bangsa 
(Jakarta: Buku Kompas, 2016). h, 8 
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angkat. Kata royong dapat diartikan dengan bersama-sama. Jadi kata 

pabalian secara sederhana berarti mengangkat sesuatu secara bersama-

sama atau juga diartikan sebagai mengerjakan sesuatu secara bersama-

sama. Secara konseptual, pabalian dapat diartikan sebagai suatu model 

kerjasama yang disepakati bersama. Pabalian menurut koentjaraningrat 

adalah kegiatan kerja sama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang 

berguna untuk kepentingan umum.15 

Gotong royong merupakan suatu kegiatan dalam masyarakat yang 

telah menjadi ciri khas dari Bangsa Indonesia sejak jaman dahulu hingga 

saat ini. Gotong royong tumbuh karena adanya sikap saling peduli dari 

masing-masing individu untuk menyelesaikan masalah yang ada di 

lingkungannya.16 Budaya pabalian adalah cerminan perilaku yang menjadi 

ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Bilamana dilakukan kajian 

di seluruh wilayah Indonesia, maka akan ditemukan praktek pabalian 

tersebut dengan berbagai macam istilah dan bentuknya, baik sebagai nilai 

maupun sebagai perilaku. Bagi bangsa Indonesia, pabalian tidak hanya 

bermakna sebagai perilaku, sebagaimana pengertian yang dikemukakan 

sebelumnya, namun juga berperan sebagai artinya pabalian selalu menjadi 

acuan perilaku, pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbagai macam 

wujudnya. 

Gotong royong merupakan kegiatan yang mengacu pada sikap sosial 

individu maupun dengan sesama. Gotong royong berarti mengarahkan 

segala kemampuan masyarakat untuk terlibat saling bantu membantu 

dalam melaksanakan suatu jenis pekerjaan dengan target tertentu. Adanya 

 

15Amri Marzali, Antropologi Dan Pembangunan Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005). h, 
147. 

16Agustinus W. Dewantara, Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong, h. 49. 
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sikap kebudayaan pabalian yang dilakukan di sekolah merupakan bentuk 

individu dalam bersosial. Gotong royong memiliki kelebihan diantaranya 

dengan adanya pabalian masyarakat dapat memperoleh beberapa 

keuntungan, diantaranya: Pertama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan 

ringan dibandingkan apabila dilakukan secara perorangan. Kedua, 

memperkuat dan mempererat hubungan antarwarga komunitas dimana 

mereka berada bahkan dengan kerabatnya yang telah bertempat tinggal di 

tempat lain. Ketiga, menyatukan seluruh warga komunitas yang terlibat di 

dalamnya.17 

Pabalian merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang 

dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sebagai warisan budaya yang 

telah eksis secara turun-temurun. Pabalian adalah bentuk kerja-sama 

kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif dari tujuan yang 

ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama. 

Pabalian adalah wadah atau momentum untuk saling menasehati, 

bahkan terkadang dalam kegiatan pabalian ini biasanya orang-orang akan 

bertemu jodohnya melalui cerita orang-orang yang datang pabalian. 

Bukan hanya mendapatkan jodoh, melalui pabalian ini orang-orang 

akan mendapatkan informasi dengan bertukarnya cerita orang-orang yang 

datang pabalian. Misalnya ada yang sedang mencarikan anaknya perguruan 

tinggi untuk melanjutkan Pendidikan, bisa saja ada dari orang lain yang 

mengetahui tentang informasi perekrutan mahasiswa baru dari perguruan 

tinggi A, sehingga bisa menjadi informasi dan referensi kepada orang tua 

yang sedang mencarikan anaknya perguruan tinggi. 

 

17Siti Handayani, Ujang Jamaluddin, And Suparno, ‘Penanaman Karakter Peduli 
Lingkungan Melalui Kegiatan Gotong Royong Di Sdn Unyur’, Primary 10 No.1 (2021), 144. 
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Massenrempulu yang di dalamnya terdapat beberapa kabupaten 

salah satunya Enrekang memiliki beberapa himpunan, salah satunya adalah 

HIKMA (Himpunan Keluarga Massenrempulu) yang memiliki prinsip 

TOBANA. HIKMAH adalah himpunan untuk warga massenrempulu yang 

berada di luar massenrempulu, atau yang sedang merantau. Sehingga 

dengan adanya himpunan ini warga massenrempulu bisa tetap 

menyambung silaturrahmi dan menjalankan prinsip TOBANA. TOBANA 

adalah singkatan dari tolong menolong, bantu membantu, dan nasehat 

menasehati.  

Berdasarkan pengertian di atas pabalian adalah salah satu budaya 

Indonesia dari jaman dulu. Pabalian adalah tolong menolong, bantu 

membantu yang dikerjakan secara bersama untuk menumbuhkan 

kepedulian sosial masyarakat agar saling peduli, saling memahami, saling 

menghargai, saling menolong, sikap mencintai diantara sesama manusia dan 

warga Negara. Adapun macam-macam pabalian yang biasa dilakukan 

seperti: membangun atau mendirikan rumah, menanam padi, syukuran, 

akikah dan acara pernikahan. 

2. Tujuan Pabalian 

Tujuan pabalian adalah untuk saling tolong menolong atau bantu 

membantu serta mendukung satu sama lain yang kemudian akan menciptakan 

ikatan sosial dan membangun rasa kebersamaan dan kekeluargaan. 

Tujuan pabalian yang lain adalah sebagai wadah untuk berkumpul, 

bertukar informasi dan sebagai wadah untuk nasehat menasehati antar 

sesama masyarakat yang datang pabalian.  menciptakan sebuah wadah 

kebersamaan antara anggota keluarga untuk selalu siap sedia membantu 

anggota keluarganya yang sedang membutuhkan bantuan, secara 
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berkelanjutan.18 Selain dari tujuan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa 

tujuan pabalian yang lain, yaitu: 

a. Membangun Hubungan Sosial Yang Kuat 

Hubungan sosial masyarakat pedesaan dilandasi oleh kehendak alami 

sebagai perwujudan dari kebiasaan, kebutuhan alamiah, dan keyakinan 

manusia. Kehendak alami dijadikan dasar bagi terbentuknya hubungan yang 

erat dan memiliki unsur pengikat yang kuat pada sesama anggota masyarakat 

pedesaan.19 

Pabalian akan membentuk fondasi yang kuat dari hubungan sosial yang 

sehat, bagaimana sesama masyarakat akan saling bantu membantu yang akan 

memperkuat ikatan antar individu baik dalam lingkungan keluarga, teman dan 

masyarakat. 

b. Mendukung Kesejahteraan Bersama 

Kesejahteraan   sosial   merupakan   manifestasi   akhlak   dan   bagian   dari 

ketakwaan seorang hamba terhadap Sang Khalik. Seseorang yang memiliki 

rasa peduli dan   kemanusiaan   terhadap   sesama, maka   telah   dijanjikan   

kemudahan   dan pertolongan kembali untuknya di akhirat kelak.20 

Melalui pabalian dapat menciptakan lingkungan dimana semua orang 

merasa didukung dan dihargai. Dalam pabalian juga dapat memberi bantuan 

kepada tetangga yang membutuhkan dan mendukung dalam situasi apapun 

sehingga terjalin hubungan kesejahteraan bersama. 

 

18Emmanuel Bate Satria Dollu, ‘MODAL SOSIAL: Studi Tentang Kumpo Kampo Sebagai 
Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat Larantuka Di Kabupaten Flores Timur’, 
Warta Governare 1 No.1 (2019), 68. 

19Ridwan Arma Subagyo dan Martinus Legowo dalam Damsar dan Indrayani, ‘Modal 
Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten 
Bojonegoro’, Artikel, 2021, 7. 

20Hijrah Wahyudi dkk, ‘Implementasi Tolong-Menolong(Qardh, Murabahah, 
Ta’awun)Melalui Komunitas “Mantri Sehat” Di Pontianak Dengan Pendekatan Berbasis Abcd’, 
Pengabdian Masyarakat 3 No.2 (2023), 101. 
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c. Mendorong Pertumbuhan Pribadi dan Empati 

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya 

saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat 

mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Dalam 

kesenjangan masyarakat terdapat prinsip ukhuwah yang berarti saling 

bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka, rasa 

persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahim 

dalam masyarakat.21 

Dengan datang ke pabalian maka sebenarnya dapat membantu diri sendiri 

untuk tumbuh sebagai individu yang lebih baik dan memiliki empati kepada 

sesama. 

d. Mewujudkan Perubahan Sosial yang Positif 

Prinsip tolong menolong dalam hal ini, menghendaki perwujudan dalam 

bentuk nyata dengan  melalui sistem interaksi  sosial  kemasyarakatan,  sebagai  

tuntutan  sifat  dasar  dari manusia yang  harus  dibina  dan  dipelihara  untuk  

tidak  terbius  kepada  perkembangan sosial sebagai  dampak  globalisasi 

dewasa  ini,  yang  banyak  memberi  pengaruh  terhadap  nilai-nilai 

kemanusiaan yang asasi, terutama sistem materialistis dan individualistis.22 

Ketika seseorang dan sekelompok orang bekerja dalam pabalian untuk 

saling membantu maka mereka juga akan menciptakan perubahan sosial yang 

positif. Kegiatan ini akan memberikan motivasi kepada masyarakat lain bahwa 

selain tolong menolong dalam bekerja bisa mempererat silaturrahmi dan 

kekeluargaan. 

 

21H. Andi Marjuni, ‘Konsep Kepemimpinan Pendidikan Dalam Mengembangkan 
Prinsip Pemberdayaan Masyarakat’, Jurnal Inspiratif Pendidikan XI No.1 (2022), 143. 

22Muh Asyad dan Bahaking Rama, ‘Urgensi Pendidikan Islam Dalam Interaksi Sosial 
MasyarakatSoppeng:Upaya MewujudkanMasyarakat Madani’, Pendidikan Islam Dan Keguruan 
1 No.1 (2019), 7. 



36 
 

 
 

3. Ciri-ciri pabalian 

Pabalian memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Kerjasama dan Kolaborasi 

Individu adalah makhluk sosial, dan makhluk sosial tidak dapat hidup 

sendiri. Jadi perlunya interaksi dan kerjasama yang baik dengan individu yang 

lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika budaya tolong-menolong ini 

sudah terinternalisasi dalam diri masing-masing individu maka akan 

terjalinlah kerjasama, dan ketika kerjasama selalu aktif dilakukan dalam 

masyarakat, maka dari sinilah solidaritas sosial terbentuk.23 

Solidaritas sosial mengacu pada rasa persatuan dan kerja sama yang ada 

dalam suatu kelompok atau masyarakat.  Ini adalah  nilai  penting  karena  

membantu  menciptakan  rasa  memiliki  dan  saling mendukung dalam suatu 

komunitas.24 

Pabalian melibatkan kerjasama dan kolaborasi antar individu dan 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan pengetahuan, 

keterampilan, sumber daya dan tenaga kerja untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik dari pada kerja sendiri. 

b. Keterbukaan dan Ketersediaan 

Ermita dalam Cecep Sri Suryana mengemukakan Sikap  terbuka  atau  

keterbukaan  dalam  suatu  hubungan  antar  manusia  sangat  penting  artinya  

bagi kelangsungan  hubungan  antar  manusia  tersebut.  Bersama-sama  

dengan  sikap  percaya,  dan  sikap  suportif,  sikap terbuka  mendorong  

timbulnya  saling  mendorong,  timbulnya  saling  pengertian, saling  

 

23Andi Mandala Putra dkk, ‘Eksistensi Kebudayaan Tolong Menolong (Kaseise) 
Sebagai Bentuk Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Muna’, Neo Societal 3 No.2 (2018), 477. 

24Agung Gumelar dan Agung Suriadi, ‘Nilai –Nilai Solidaritas Sosial Dalam Serikat 
Tolong Menolong III B Cambahan (Studi Kasus Dusun IIIB Cambahan, Desa Pantai Gemi, 
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat’, ARSY IV No.1 (2023), 6. 
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menghargai  dan  paling penting saling mengembangkan kualitas hubungan 

interpersonal. Sikap keterbukaan merupakan hal penting dalam 

mengembangkan hubungan interpersonal atau hubungan antar manusia. 

Sikap terbuka mempunyai karakter  untuk menilai  pesan  secara  objektif,  

berorientasi  pada  pesan  bukan  sumber  pesan,  informasi  diperoleh dari 

berbagai sumber, dan lebih bersifat profesional, artinya tidak secara kaku 

mempertahankan atau memegang teguh sistem kepercayaan.25 

Orang yang terlibat dalam pabalian akan memiliki sifat yang terbuka dan 

siap membantu orang lain tanpa pamrih. Mereka menunjukkan ketersediaan 

untuk memberi bantuan dan memberi dukungan yang dibutuhkan. 

c. Empati dan Pengertian 

Empati merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan terbinanya 

hubungan antar manusia. Empati berarti bisa merasakan apa yang dirasakan 

komunikan tersebut, maka mungkin sekali komunikator dapat menyampaikan 

pesan dengan tepat kepadanya. Lebih sempit empati berarti seperasaan 

dengan orang lain, artinya ikut merasakan apa  yang  dirasakan  orang  lain,  

sehingga  dalam  komunikasi  interpersonal  akan  lebih  efektif  dan  lebih  

bermakna sesuai dengan tujuan komunikasi interpersonal tersebut.26 

Ciri lain dari pabalian adalah adanya empati dan pengertian terhadap 

situasi orang lain. Mereka mencoba untuk memahami perasaan dan 

pengalaman orang lain sehingga dapat memberikan bantuan sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan mereka. 

 

 

25Cecep Sri Suryana dan Vicky Verry Angga, ‘Hubungan Antar Manusia Dalam 
Perspektif Aliran Kebatinan Perjalanan’, NALARI I No.2 (2022), 79. 

26Cecep Sri Suryana dan Vicky Verry Angga, ‘Hubungan Antar Manusia Dalam 
Perspektif Aliran Kebatinan Perjalanan, h. 79. 
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d. Konteks yang Beragam 

Pabalian dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam 

lingkungan keluarga, teman, komunitas, etnis, ras dan masyarakat secara 

keseluruhan. Artinya setiap suku, agama, ras, adat-istiadat, kebudayaan 

maupun golongan mampu hidup secara berdampingan dan mampu menerima 

keberagaman dalam setiap aspek kehidupan yang istilahnya kita kenal dengan 

nama toleransi.27 Ini menunjukkan bahwa pabalian tidak terbatas pada situasi 

tertentu dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan. 

4. Manfaat pabalian 

Manfaat pabalian yaitu sebagai berikut: 

a. Pekerjaan yang dilakukan menjadi ringan dan cepat selesai 

b. Membangum hubungan yang kuat dalam masyarakat dan mempererat 

silaturrahmi 

c. Membangun karakter akhlak dalam bermasyarakat 

d. Memberikan dampak yang berkelanjutan. 

Dalam konteks gotong royong, Gotong royong dalam kehidupan 

bermasyarakat memiliki peran penting yaitu: 
a. Menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama 
b. Pekerjaan yang berat menjadi ringan karena dilakukan oleh banyak 

orang 
c. Mempercepat selesainya pekerjaan 
d. Saling membantu, biaya yang dikeluarkan relative sedikit 
e. Mempererat persaudaraan karena sering bertemu 
f. Saling bertukar pikiran, saling memahami.28 

Dari paparan di atas antara manfaat tolong menolong dan gotong 

royong memiliki makna yang hampir sama, letak perbedaan antara tolong 

 

27 Fajri Sodik, ‘Pendidikan Toleransi Dan Relevansinya Dengan Dinamika Sosial 
Masyarakat Indonesia’, Tsamaratul Fikri 14 No.1 (2020), 1. 

28Sri Widayati, Gotong Royong, h. 12 
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menolong dan gotong royong adalah tolong menolong ada pihak yang 

diuntungkan, sedangkan gotong royong untuk kepentingan bersama. 

B. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Di bawah ini juga penulis paparkan beberapa pendapat yang 

mendefinisikan tentang Pendidikan Islam seperti: 

a. Menurut Zakiyah Daradjat Pendidikan islam adalah usaha berupa 

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Agama Islam serta 

menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life).29 Pendidikan Islam 

sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat dijadikan sebagai 

pedoman yang dapat menuntun kita dalam kehidupan. 

b. Ahmad D. Marimba menyebutkan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang 

utama menurut ukuran-ukuran agama Islam.30 Pendidikan Islam akan 

membentuk generasi yang berintelektual islam sesuai dengan aturan-aturan 

agama islam. 

c. Muhammad Athiyah al-Abrasyi berpendapat bahwa pendidikan agama 

Islam merupakan upaya menyempurnakan manusia agar hidup dengan 

sempurna dan bahagia mencintai tanah air, tegap jasmaniyah, sempurna 

akhlaknya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, 

 

29Zakiyah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Cet I; Jakarta: Bumi Aksara, 2009). h, 
86 

30Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al-Ma’arif, 
1980). h, 23. 
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manis tutur katanya baik lisan maupun tulisan.31 Sebelum mengenal 

Pendidikan, manusia akan bimbang tentang tujuan hidupnya. Sehingga 

Pendidikan ada untuk menjadikan manusia yang sempurna serta paham akan 

fungsi dan tujuannya. 

Dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan pendidikan Islam adalah upaya membina, mendidik, dan melatih 

potensi peserta didik supaya mampu mengetahui, memahami dan 

mengamalkan ajaran Islam dan menjadi manusia yang paripurna. 

2. Manfaat Pendidikan Islam 

Sebagai  rahmatan  lil  'alamin,  Islam  diturunkan.  Nabi Muhammad 

diutus untuk    menyebarkan    Islam.    Rasulullah saw. demikian    

mempromosikan    dan bermanfaat orang melalui pendidikan selama hampir 

23 tahun. Orang yang memiliki informasi   dibawa   ke   tingkat   yang   tinggi   

melalui   pendidikan.   Yang   mampu meneruskan  warisan  tak  ternilai  dari  

ketaqwaan  kepada  Allah  swt. adalah  ilmu yang dituntun oleh iman. 

Keistimewaan  menguasai  alam  dan  sumber  dayanya  di  muka  bumi  

sebagai khalifah   adalah   milik   manusia.   Kewajiban   khilafah   hanya   dapat   

dilaksanakan dengan  ilmu  dan  iman  untuk  memberi  manfaat  bagi  alam  

dan  seluruh  ciptaan Tuhan. Tanpa iman, nalar akan mengikuti jalannya 

sendiri, yang akan menimbulkan korupsi dan membahayakan orang. Demikian 

pula, iman yang tidak didasarkan pada pengetahuan akan rentan terhadap 

penipuan dan tidak memiliki kemampuan untuk menerjemahkannya menjadi 

berkah dan keuntungan bagi alam dan seisinya. Karena ilmu  sangat  berharga,  

 

31Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: 
Sinar Baru, 1999). h, 32. 
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tidak  mengherankan  jika  orang-orang  terpelajar  memegang posisi penting 

baik di mata Allah maupun di mata orang lain. Seorang muslim yang berilmu  

bahkan  bisa  mengalahkan  setan  karena  dia  tidak  mudah  terpengaruh  oleh 

tipu muslihat setan karena ilmunya.32 

Zaman jahiliah merupakan salah satu  hambatan  penyebaran  cahaya  

Islam.Oleh   karena   itu   pengobatan   diperlukan   agar   manusia   menjadi   

makhluk   yang dimuliakan  dan  ditinggikan  oleh  Allah swt. Alasan yang  

diberikan  Allah  kepada manusia  itulah  yang  membuatnya  hebat.  Untuk  

alasan  ini,  dia  mendidik  dirinya sendiri  sehingga  dia  dapat  sepenuhnya  

memahami  Penciptanya  dan  memujanya. Rasulullah saw. menggunakan  

teknik  pendidikan  untuk  orang  yang  lebih  baik karena  mereka  memiliki  

informasi  aktual  berkat  pendidikan.  Ia  menjauhi  maksiat, kelemahan, 

kemiskinan, dan perpecahan sebagai akibatnya.Setiap    orang    harus    

mengenyam    pendidikan    agar    menjadi    berilmu.  

Pengetahuan    hanya    dapat    diperoleh    dan    diasimilasi    dengan    

benar    melalui pendidikan.  Tak  heran  jika  pemerintah  kini  mengamanatkan  

pendidikan  sembilan tahun  untuk  menjadikan  manusia  pandai  dan  santun.  

Pendidikan adalah  strategi lain yang memperhitungkan fase perkembangan 

yang melekat pada sifat manusia.Karena pendidikan memberikan manfaat, 

dapat mengubah masyarakat buta aksara   menjadi   individu-individu   

terbaik.Konstruksi   pemahaman   Islam   yang lengkap dan menyeluruh, 

pelestarian apa yang telah diajarkan, perluasan informasi yang  diperolehnya,  

dan  pemeliharaan  perilaku  yang  sesuai  dengan  syariah  adalah ciri-ciri  

pendidikan.  Pendidikan Islam  akan  menghasilkan  manusia  yang  jiwanya 

tenteram, akalnya tajam, badannya kuat, dan banyak amal kebaikan 

 

32Radiansyah dkk, ‘Manfaat Pendidikan Islam’, Dirosah Islamiyah 5 No.2 (2023), 341. 
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3. Tujuan Pendidikan Islam 

Sebelum membahas lebih jauh tentang tujuan pendidikan Islam, 

terlebih dahulu penulis mengemukakan tentang tujuan pendidikan nasional, 

yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.33 

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan terjadi  setelah usaha selesai. 

Tujuan adalah dunia cinta yang ada dalam pikiran dan bersifat ideal. Menurut 

Ahmad D Marimba dalam Sulaiman, tujuan Pendidikan Islam yaitu: 

a. Untuk mengakhiri usaha 
b. Mengarahkan usaha 
c. Merupakan pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain 
d. Memberi nilai (sifat) pada usaha itu.34 

Pendidikan adalah sebuah proses kegiatan menuju suatu tujuan karena 

pekerjaan tanpa tujuan yang jelas akan menimbulkan suatu ketidak 

menentuan dalam prosesnya. Lebih-lebih dalam proses pendidikan yang 

bersasaran pada kehidupan psikologi peserta didik yang masih berada pada 

taraf perkembangan, maka tujuan merupakan faktor yang paling penting 

dalam proses kependidikan itu. Karenanya dengan adanya tujuan yang jelas, 

materi pelajaran dan metode-metode yang digunakan, mendapat corak dan isi 

serta potensialitas yang sejalan dengan cita-cita yang terkandung dalam tujuan 

pendidikan. Tujuan pendidikan Islam mengandung di dalamnya suatu nilai-

nilai tertentu sesuai dengan pandangan Islam sendiri yang harus 

 

33Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan 
UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Cet I; Jakarta: Visimedia, 
2007). h, 5. 

34Sulaiman Saat, Pemikiran Pendidikan Islam (Makassar: pustaka Almaida, 2015). h, 
35. 
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direalisasikan melalui proses yang terarah dan konsisten dengan 

menggunakan berbagai sarana fisik dan nonfisik yang sama dengan nilai-

nilainya. 

Idealitas tujuan dalam proses kependidikan Islam mengandung nilai-

nilai Islami yang hendak dicapai dalam proses pendidikan yang berdasarkan 

ajaran Islam secara bertahap.35 Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam 

merupakan penggambaran nilai-nilai Islam yang hendak diwujudkan dalam 

pribadi peserta didik pada akhir dari proses kependidikan. Dengan kata lain, 

tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi 

peserta didik yang diperoleh dari pendidik muslim melalui proses yang 

terfokus pada pencapaian hasil (produk) yang berkepribadian Islam yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab, sehingga sanggup mengembangkan dirinya menjadi 

hamba Allah yang taat dan memiliki ilmu pengetahuan yang seimbang dengan 

dunia akhirat sehingga terbentuklah manusia muslim paripurna yang berjiwa 

tawakal secara total kepada Allah swt. 

Dengan demikian tujuan pendidikan Islam sama luasnya dengan 

kebutuhan manusia modern masa kini dan masa yang akan datang karena 

manusia tidak hanya memerlukan iman atau agama melainkan juga ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk memperoleh kesejahteraan 

hidup di dunia sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang bahagia di 

akhirat. 

 

35H.M Arifin, Ilmu Pendidikan Islam-Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan 
Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006). h, 53-54. 
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Berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam, Muhammad Athiyyah Al-

Abrasyi berpendapat bahwa: 

a. Tujuan pendidikan Islam adalah akhlak. Menurutnya, pendidikan budi 

pekerti merupakan jiwa dari pendidikan Islam. Islam telah memberi 

kesimpulan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah ruh (jiwa) 

pendidikan Islam, dan tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah 

mencapai suatu akhlak yang sempurna. Akan tetapi, hal ini bukan berarti 

bahwa kita tidak mementingkan pendidikan jasmani, akal, ilmu maupun ilmu 

pengetahuan praktis lainnya, melainkan bahwa sesungguhnya memperhatikan 

segi-segi pendidikan akhlak sebagaimana halnya memperhatikan ilmu-ilmu 

yang lain. Anak-anak membutuhkan kekuatan dalam jasmani, akal, ilmu, dan 

juga membutuhkan pendidikan budi pekerti, cita rasa dan kepribadian.36 

Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti dan 

pembentukan jiwa. 

b. Memperhatikan agama dan dunia sekaligus. Sesungguhnya ruang 

lingkup pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pendidikan agama dan 

tidak pula terbatas hanya pada dunia semata-mata. Rasululllah saw. pernah 

mengisyaratkan setiap pribadi dari umat Islam supaya bekerja untuk agama 

dan dunianya sekaligus,37 sebagaimana sabdanya: “Beramallah untuk duniamu 

seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya dan beramallah untuk 

akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari”.  Berdasarkan hadis ini 

dapat dipahami bahwa Rasulullah saw. tidak hanya memikirkan dunia semata, 

tetapi beliau juga memikirkan untuk bekerja dan beramal bagi kehidupan 

 

36Muhammad Athiyyah al-Abrasyi, At-Tarbiyah Al-Islamiyah, Terjemahan Oleh; 
Abdulllah Zaky Alkaaf (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2003). h, 13 

37Bahtiar Siregar, dkk, ‘Potret Guru Pendidikan Agama Islam ImplementasiKurikulum 
Merdeka Belajar Di SMA Ar-Rahman Medan Helvetia’, Journal Of Social Science Research 3 No.2 
(2023), 6. 
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akhirat. Karena itu tujuan pendidikan Islam bukan hanya untuk pencapaian 

kebahagiaan dunia tetapi juga untuk pencapaian kebahagiaan akhirat. 

4. Landasan Pendidikan Islam 

Dasar pelaksanaan pendidikan Islam pada garis besarnya ada tiga yang 

menjadi dasar Pendidikan islam yaitu al-Quran, hadis, dan ijtihad: 

a. Al-Quran 

Al-Quran sumber ajaran Islam yang pertama di dalamnya mengandung 

berbagai petunjuk untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. 

Salah satu petunjuk al-Quran yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya 

manusia adalah perintah membaca. Membaca adalah kunci kesuksesan, baik 

kesuksesan di dunia maupun di akhirat.38 Oleh karena itu, Allah menurunkan 

ayat pertama di dalam al-Quran perintah membaca. QS al-Alaq/96: 1-5.  
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Terjemahnya:  
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. (2) Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah. (4) Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaraan kalam. (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya.39 

Ulama menafsirkan ayat di atas untuk menemukan makna yang 

terkandung di baliknya. Kata iqra’ dalam ayat di atas memiliki berbagai macam 

makna di antaranya membaca, menyampaikan, menelaah, mendalami, 

meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan sebagainya yang kesemuanya 

bermuara pada arti menghimpun. Ayat ini juga tidak menyebutkan objek 

 

38Syahruddin Usman, Ilmu Pendidikan Islam (Perspektif Teoritis) (Cet I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2003). h, 8. 

39Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 904. 
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bacaan. Muhammad Abduh memahami perintah membaca di sini bukan 

sebagai beban tugas yang harus dilaksanakan (amr taklifi) sehingga 

membutuhkan objek, tetapi ia adalah amr takwini yang mewujudkan 

kemampuan membaca secara aktual pada diri pribadi Nabi Muhammad saw. 

Menurut para ulama, kata yang kemudian diikuti dengan dengan lafal bismi 

rabbika tersebut adalah untuk membedakan antara orang beriman dengan 

kebiasaan kaum kafir Quraisy. Sebab, pada saat itu, kaum kafir Quraisy terbiasa 

menyebutkan berhala sesembahan mereka ketika memulai segala sesuatu. 

Misalnya, mereka kaum kafir Quraisy tersebut terbiasa menyebut bismi Allata. 

Syeh Abdul Halim Mahmud berpendapat, "Dengan kalimat iqra' bismi Rabbika 

dalam segala aktivitas maka seakan-akan kita telah mengatakan, 'Bacalah demi 

Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu.' Begitupun 

ketika seseorang hendak berhenti dari aktivitas melibatkan nama Allah maka 

itu artinya seluruh aspek kehidupan seperti sujud, cara dan tujuannya, semua 

dilakukan karena Allah azza wa jalla.”40 

Makna perintah membaca dalam ayat di atas bukan dalam arti 

membaca tulisan atau sebuah kitab, melainkan lebih dari itu. Sebab, Nabi 

Muhammad menurut para ulama adalah seorang yang tidak bisa membaca dan 

menulis. Kendati demikian, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang 

cerdas dalam membaca realitas sehingga ia memiliki jiwa sosial yang tinggi, 

revolusioner, jiwa kepemimpinan, dan seterusnya.Pada ayat ketiga, perintah 

membaca kembali diulangi, kali ini disandingkan dengan penegasan bahwa 

Allah adalah Zat yang Maha Pemurah. 

Menurut M. Quraish Shihab, perbedaan antara membaca pada dua ayat 

tersebut (ayat 1 dan 3) adalah bahwa pada ayat pertama bermakna belajar 

 

40M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Volume 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2009). h, 454 
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untuk diri sendiri sedangkan yang ketiga bermakna mengajar untuk orang lain. 

Selanjutnya, pada ayat ke 4 dan 5, Allah mengajar kepada manusia melalui 

pena yang hasilnya adalah tulisan-tulisan. Allah juga mengajarkan suatu ilmu 

kepada manusia baik melalui wahyu (pada Nabi), mimpi, ilmu laduni, dan ilmu 

dengan usaha dari manusia sendiri, bahwa Allah lah yang Maha Mengajarkan 

dari apa yang tidak diketahui manusia.41 

Ayat tersebut menggambarkan dalam pelaksanaan proses pendidikan 

terdapat beberapa komponen yang harus ada, antara satu komponen dengan 

komponen yang lain saling terkait yaitu pendidik, peserta didik, metode 

pendidikan, media pendidikan, dan kurikulum (materi) serta tujuan 

pendidikan. 

Pada ayat yang lain dijelaskan bahwa dalam proses pendidikan terdapat 

beberapa komponen diantaranya yaitu pendidik, peserta didik, dan materi 

serta evaluasi. QS al-baqarah/2:31:  

  
َ

هُمْ عَلَ
َ
مَّ عَرَض

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
ءَ ك
ٓ
سْمَا

َ ْ
مَ ٱلْ

َ
مَ ءَاد

َّ
ءِ إِن  وعَل

َٰٓ َ
لا
ُ
ؤ
ٰـَٰٓ ءِ هَ

ٓ
سْمَا

َ
ِ بِأ

ونن ٔـُ بِ
ۢ
ن
َ
الَ أ

َ
ق
َ
ةِ ف

َ
ئِك
ٰـَٰٓ مَلَ
ْ
ٱل

نَ  دِقِی  ٰـ مْ صَ
ُ
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ُ
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Terjemahnya:  
Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu 
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 
memang benar orang-orang yang benar!.42 

Tafsir ayat ini menginformasikan bahwa manusia dianugerahi Allah 

potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda, 

misalnya fungsi api, fungsi angin, dan sebagainya. Dia juga dianugerahi potensi 

untuk berbahasa. Sistem pengajaran bahasa kepada manusia (anak kecil) 

bukan dimulai dengan mengajarkan kata kerja, tetapi mengajarnya terlebih 

 

41 M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Volume 15, h, 460. 

42Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h, 6. 
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dahulu nama-nama. Ini papa, ini mama, dan sebagainya. Itulah sebagian makna 

yang dipahami oleh para ulama dari firman-Nya: Dia mengajar Adam nama-

nama (benda) seluruhnya.”43 

Pada ayat tersebut yang bertindak sebagai pendidik adalah Allah swt. 

sebagai peserta didik adalah Adam as, materi pendidikan adalah nama (asma’), 

metode sekaligus sebagai evaluasi pendidikan yaitu diberi perintah Adam 

untuk menyampaikan kepada malaikat apa yang telah diterima melalui proses 

pendidikan. 

Zakiah Daradjat dkk mengatakan pula bahwa ajaran yang terkandung 

dalam al-Quran itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan 

dengan masalah keimanan yang disebut akidah, dan yang berhubungan 

dengan amal yang disebut syari’ah.44 

Ajaran-ajaran yang berkenaan dengan iman tidak banyak dibicarakan 

dalam al-Quran, tidak sebanyak ajaran yang berkenaan dengan amal 

perbuatan. Ini menunjukkan bahwa amal itulah yang paling banyak 

dilaksanakan, sebab semua amal perbuatan manusia dalam hubungannya 

dengan Allah swt. dengan dirinya sendiri, dengan manusia sesamanya 

(masyarakat), dengan alam dan lingkungannya, dengan makhluk lainnya, 

termasuk dalam ruang lingkup amal saleh. Istilah-istilah yang biasa digunakan 

dalam membicarakan ilmu tentang syari’ah ini ialah:  

1) Ibadah untuk perbuatan yang langsung berhubungan dengan Allah.  

2) Mu’amalah untuk perbuatan yang berhubungan selain dengan Allah. 

 

43M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009). h, 176. 

44Zakiyah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Cet VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 
h, 19. 
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3) Akhlak untuk tindakan yang menyangkut etika dan budi pekerti dalam 

pergaulan.45 

 Hubungan vertikal atau hubungan langsung kepada Allah sering 

disebut dengan Hablum minallah, yaitu bagaimana seorang manusia 

menghambakan diri kepada Allah seperti sholat, mengaji dan lain-lain. 

Sedangkan mu’amalah berarti bagaimana manusia berusaha atau berinteraksi 

dengan manusia yang lain dalam kehidupannya, dimana manusia dikatakan 

sebagai makhluk sosial yang memiliki makna manusia tidak bisa hidup tanpa 

bantuan orang lain. Selanjutnya terkait akhlak, bagaimana manusia memiliki 

akhlak yang terpuji sehingga bisa melakukan hal-hal baik dalam pergaulan 

dengan sesama  manusia, ataupun kepada hewan dan tumbuhan. 

b. Sunnah/ hadits 

Sunnah menurut para ahli hadis sama dengan hadis yaitu segala 

sesuatu yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw. melalui perkataan, 

perbuatan, penetapan atau taqrir, dan akhlak serta sifat-sifat yang terpuji. Jadi 

al-Quran dan sunnah berbeda. Al-Sayuti mengatakan bahwa bagi orang yang 

bermaksud menafsirkan ayat-ayat al-Quran hendaknya ia lebih dahulu 

mencari penafsirannya di dalam al-Quran. Karena apa yang disebutkan secara 

global di dalam suatu ayat boleh jadi ditafsirkan dalam ayat yang lain, atau apa 

yang telah disebutkan secara ringkas di dalam suatu ayat boleh jadi ditafsirkan 

di dalam ayat lain, atau apa yang telah disebutkan secara ringkas di dalam 

suatu ayat boleh jadi sudah dirinci ditempat lain. Selanjutnya ia mengatakan 

jika tidak ditemukan penafsirannya maka hendaklah ia mencarinya di dalam 

sunnah, sebab ia merupakan penjelasan al-Quran.46 

 

45Zakiyah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, h, 20. 

46Imam Al-Suyuti, Apa Itu Al-Quran? Cet. IV; Jakarta: Gema Insani Press (Jakarta: Gema 
Insani Press, 1990). h, 94-95. 
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Di dalam al-Quran ditemukan beberapa ayat yang menerangkan 

kedudukan sunnah sebagai salah satu sumber Islam yaitu QS al-Hasyr/59: 7 
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Terjemahnya:  
Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 
dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.47 

Penjelasan al-Sayuti tersebut tentang kedudukan sunnah terhadap al-

Quran sejalan dengan dialog Rasulullah saw. dengan Mu’az ibn Jabal ketika 

Rasulullah saw. hendak mengutusnya menjadi pimpinan ke negeri Yaman. 

Adapun dialog yang dimaksud tersebut sebagai berikut: Tanya Rasulullah saw. 

dengan apa engkau menghukum? Jawab Mu’az, dengan kitab Allah swt. 

Rasulullah saw. bertanya, jika engkau tidak dapati? Jawab Mu’az dengan 

sunnah Rasulullah saw. Tanya Rasulullah saw. jika engkau tidak dapati? Jawab 

Mu’az, saya berijtihad dengan pikiran saya.48 Dalam tafsir al-Qurtubi dikatakan 

bahwa ayat tersebut member petunjuk secara umum, bahwa semua perintah 

dan larangan yang berasal dari Rasulullah saw. wajib ditaati oleh orang yang 

beriman. Dengan demikian kewajiban menaati Rasulullah saw. merupakan 

konsekuensi logis keimanan seseorang.49 Ayat tersebut menjelaskan, bahwa 

menaati Allah swt. berarti mengikuti petunjuk al-Quran. Sedang menaati 

Rasulullah saw. berarti mengikuti sunnahnya. 

Zakiah Daradjat mengatakan pula bahwa sunnah juga berisi akidah dan 

syari’ah. Sunnah berisi petunjuk untuk kamaslahatan hidup manusia dalam 

 

47Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h, 797. 

48Chalil Moenawar, Kembali Kepada Al-Quran Dan Al-Sunnah (Cet IX; Jakarta: Bulan 
Bintang, 1993). h. 203. 

49Muhammad Jamal Al-Din Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, Jus XVII (Kairo: Jamal Al-Din 
Al-Qurtubi, 1967). h. 17. 
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segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau 

muslim yang bertakwa. Untuk itu Rasululllah saw. menjadi guru dan pendidik 

utama. Beliau sendiri mendidik, pertama menggunakan rumah al-Arqam ibn 

Abi al-Arqam, kedua memanfaatkan tawanan perang untuk mengajar baca 

tulis, ketiga mengirim para sahabat ke daerah-daerah yang baru masuk Islam. 

Semua itu pendidikan dalam rangka pembentukan manusia muslim dan 

masyarakat Islam.50 Pendidikan Islam mencakup semua dimensi manusia 

sebagaimana ditentukan oleh ajaran islam. Pendidikan Islam juga menjangkau 

kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat secara seimbang. Selain itu 

Pendidikan Islam memberikan perhatian pada semua aktivitas manusia, serta 

mengembangkan hubungan dirinya dengan orang lain. Pendidikan Islam juga 

berlangsung sepanjang hayat, mulai dari manusia sebagai janin, dalam 

kandungan ibunya sampai berakhirnya hidup di dunia ini.  

c. Ijtihad 

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata ‚Jahada‛ artinya mencurahkan 

segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Bentuk kata yang 

mengikuti wazan; Iftial menunjukkan arti berlebih (mubalagah) dalam 

perbuatan, karrena itu iktasaba mempunyai arti lebih dari kata kasaba 

demikian halnya juga dengan ijtihad bermakna lebih bersungguh-sungguh. 

Arti ijtihad menurut bahasa adalah mencurahkan semua kemampuan dalam 

segala perbuatan. Dalam munjid dikatakan ijtahada berarti usaha yang optimal 

dan menanggung beban berat. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad, apabila 

tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan.51 

 

50Zakiyah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, h, 21.  

51Wahbah Al-Zuhaily, Al-Wasith Fi Ushul Al-Fiqh (Dimasyqi: Al-Matba’ah Al-Ilmiyah, 
1969). h. 605. 
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Para ulama mengemukakan pengertian ijtihad secara terminologi ini, 

berdasarkan pendekatan yang digunakan. Ulama yang berpikir holistik dan 

integral mengemukakan bahwa ijtihad adalah segala upaya yang dilakukan 

oleh mujtahid dalam berbagai bidang ilmu termasuk bidang teologi, filsafat, 

dan tasawuf.52 Al-Gazali mengatakan ijtihad adalah pencurahan kemampuan 

seorang mujtahid dalam rangka memperoleh hukum syar’i.53 Zakiah Daradjat 

dkk mengemukakan ijtihad adalah para fuqaha, yaitu berpikir dengan 

menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuan syari’at Islam untuk 

menetapkan/menentukan sesuatu hukum syari’at Islam dalam hal-hal yang 

ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh al-Quran dan sunnah.54 

Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari al-Quran dan 

sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dari para ahli pendidikan Islam. 

Ijtihad tersebut haruslah dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan 

kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu. Teori-teori 

pendidikan baru hasil ijtihad harus dikaitkan dengan ajaran Islam dan 

kebutuhan hidup. 

Pergantian dan perbedaan zaman terutama karena kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yang bermuara kepada perubahan kehidupan 

sosial telah menuntut ijtihad dalam bentuk penelitian dan pengkajian kembali 

prinsip-prinsip ajaran Islam, apakah ia boleh ditafsirkan dengan yang lebih 

serasi dengan lingkungan dan kehidupan sosial sekarang? Kalau ajaran itu 

memang prinsip, yang tak boleh diubah, maka lingkungan dan kehidupan 

sosial lah yang perlu diciptakan dan disesuaikan dengan prinsip itu. 

 

52Abd Azis Dahlan. Et al, Ensiklopedi Hukum Islam (Cet I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 1996). h. 669 

53Al-Gazali, Al-Mustafa Min Ilmi Al-Ushul (Kairo: Sayyid Al-Husain). h. 478. 

54Zakiyah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, h, 21. 
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Sebaliknya, jika dapat ditafsirkan, maka ajaran-ajaran itulah yang menjadi 

lapangan ijtihad. 

Kita hidup sekarang dizaman dan lingkungan yang jauh berbeda dengan 

zaman dan lingkungan ketika ajaran Islam itu diterapkan untuk pertama kali. 

Disamping itu kita yakin pula bahwa ajaran itu berlaku di segala zaman dan 

tempat, di segala situasi dan kondisi lingkungan sosial. Kenyataan yang 

dihadirkan oleh peralihan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan 

menyebabkan kebutuhan manusia semakin banyak. Kebutuhan itu ada yang 

primer dan ada yang sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok 

yang mendasar yang bila tidak dipenuhi, kehidupan akan rusak. Kebutuhan 

sekunder adalah kebutuhan pelengkap yang kalau tidak terpenuhi, tidak 

sampai merusak kehidupan secara total.55 

Ijtihad adalah Upaya untuk mencari kebenaran yang belum 

dijelaskan di dalam al-Quran dan sunnah.  ijtihad adalah usaha sungguh-

sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh individu atau sekelompok 

untuk mencapai atau memperoleh sesuatu hukum syariat melalui pemikiran 

yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil naqli yakni al-Quran dan Hadits. 

Adapun orang-orang yang bisa melakukan ijtihad menurut ahli Ushul Fiqih 

sepakat bahwa untuk melakukan ijtihad diperlukan kemampuan untuk 

menguasai bahasa Arab, mengetahui tentang al-Quran dan pengetahuan 

tentang nasikh mansukh, dan mengetahui tentang as Sunnah. 

Pendidikan Islam yang sudah benar-benar murni di desa Buntu 

Barana dimulai sejak awal tahun 1990 ketika gerakan Muhammadiyah aktif 

dalam masyarakat. Yang menjadi penggerak utama pada saat itu yaitu bapak 

sjafruddin yang juga menjabat sebagai Kepala Desa. Pabalian ada kaitannya 

 

55Zakiyah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, h, 22. 
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dengan kepercayaan karena masyarakat percaya bahwa pabalian adalah 

suatu kebaikan dan mendapat pahala ketika di kerjakan, namun tidak 

memiliki pengaruh dari sistem kepercayaan-kepercayaan sebelum islam 

dan dewasa ini sudah murni menganut ajaran Islam yang rahmatan lil 

alamin. 

C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Nilai 

Nilai secara etimologi merupakan pandangan kata value (bahasa 

Inggris). Dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang 

berharga, bermutu, menunjukan kualitas, dan berguna bagi manusia.56 Nilai 

adalah seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu 

identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, 

perasaan, keterikatan maupun perilaku. Oleh karena itu, sistem nilai dapat 

merupakan standar umum yang diyakini, yang diserap dari keadaan objektif 

maupun diangkat dari keyakinan, sentimen perasaan umum maupun 

identitas yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah swt. yang pada 

gilirannya merupakan sentimen perasaan umum, kejadian umum, identitas 

umum yang oleh karenanya menjadi syariat umum.57 

Selain pendapat di atas penulis juga menguraikan beberapa pendapat 

tentang pengertian nilai, seperti: 

a. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai berarti harga, angka, 

kepandaian, banyak dan sedikitnya isi atau sesuatu yang menyempurnakan 

 

56Qiqi Yuliati Zakiyah, A. Rosdiyana, Pendidikan Islam Kajian Teori Dan Praktik Di 
Sekolah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). h. 14 

57Abu Ahmadi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012). 
h. 202. 



55 
 

 
 

manusia sesuai dengan hakikatnya. Nilai dapat juga dapat dikatakan sebagai  

suatu pola normatif, kemudian nilai bisa juga berarti sifat-sifat atau hal-hal 

yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.58 Manusia dalam kehidupan 

akan selalu berhubungan dengan nilai. Misalnya yaitu ketika seseorang 

mengatakan orang lain baik atau buruk, hal ini menandakan adanya suatu 

penilaian terhadap suatu objek, baik dan buruk itu adalah contoh nilai. Nilai 

adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna 

bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna 

bagi kehidupan manusia. 

b. Menurut Ngalim Purwanto mengatakan bahwa, nilai yang ada pada 

seseorang dipengaruhi oleh adanya adat istiadat, etika, kepercayaan dan 

agama yang dianutnya. Semua itu memengaruhi sikap, pendapat dan 

pandangan individu yang selanjutnya tercermin dalam cara bertindak dan 

bertingkah laku dalam memberikan penilaian.59 Nilai akan selalu 

berhubungan dengan kebaikan, kebajikan, dan keluhuran budi. Nilai 

merupakan sesuatu yang berharga, yang dianggap bernilai, baik, indah, serta 

menjadi pedoman atau pegangan diri. Nilai adalah sesuatu yang berharga 

baik menurut logika, estetika, etika, Agama, dan menjadi acuan atas sistem 

keyakinan diri maupun kehidupan. Nilai ada dan berkembang dalam 

berbagai aspek kehidupan. 

c. Nilai menurut Milton Rokeach dan James Bank adalah suatu tipe 

kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan yang 

mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai 

 

58Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1990). h. 615. 

59Qiqi Yuliati Zakiyah, A. Rosdiyana, Pendidikan Islam Kajian Teori Dan Praktik Di 
Sekolah, h, 14. 
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sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan. Dengan adanya nilai kita 

bisa mengambil acuan bahwa hal tersebut baik untuk dilakukan atau pun 

harusnya ditinggalkan. 

d. Menurut Sidi Gazalba dalam Chabib Thoha adalah sesuatu yang abstrak, 

ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar 

dan salah serta pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang 

dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi atau tidak disenangi.60 

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan ideal. Nilai merupakan 

salah satu bagian penting dari kebudayaan itu sendiri. Suatu tindakan dapat 

diterima secara moral apabila harmonis atau selaras dengan nilai-nilai yang 

telah disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana tindakan tersebut 

dilakukan. Sehingga dengan sendirinya keyakinan manusia dan keyakinan 

masyarakat terhadap nilai-nila tersebut akan mempengaruhi pemikiran, 

perasaan, dan tindakan manusia. Pengaruh tersebut dapat terlihat dalam 

berbagai aspek kehidupan manusia, yang kemudian akan menjadi contoh 

untuk perbuatan generasi selanjutnya.61 

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan nilai adalah merupakan konsepsi dan pandangan 

manusia tentang segala hal yang berada di sekitarnya dengan tingkatan yang 

berbeda-beda. 

Pendidikan Islam tidak hanya mempunyai tugas untuk 

mempertahankan, menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ideal 

pendidikan yang Islami yang bersumber dari al-Quran dan hadis Nabi, 

 

60Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996). 
h. 60-61. 

61Mochtar Lubis, Sastra Dan Tekniknya (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011). h. 17. 
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namun juga memberikan kelenturan terhadap perkembangan dan tuntutan 

perubahan sosial yang mungkin terjadi sehingga pribadi-pribadi muslim 

yang dihasilkan pendidikan Islam mampu memperluas rentangan nilai-nilai 

Islam yang mampu melakukan dialog konstruktif terhadap kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi modern. Artinya nilai-nilai ideal pendidikan 

Islam akan memberikan jalan ke arah setiap pribadi muslim yang dapat 

memanfaatkan, mengembangkan ilmu dan teknologi semaksimal mungkin. 

Dengan kata lain, tugas pendidikan Islam adalah mengembangkan potensi-

potensi anak didik agar mampu melakukan pengamalan nilai-nilai secara 

dinamis dan fleksibel sesuai dengan ajaran Islam baik dalam kehidupan 

duniawi maupun kehidupan ukhrawi.62 

Nilai-nilai Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-

prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya 

menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya 

saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-

pisahkan.  

Jadi, penulis dapat memahami bahwa Nilai-nilai Pendidikan Islam 

adalah prinsip-prinsip yang terpatri di dalam jiwa manusia serta 

mengembangkan potensinya secara universal yang bersifat dunia dan 

ukhrawi yang senantiasa bersinergi dengan nilai-nilai di dalam ajaran Islam.  

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Untuk memperjelas nilai-nilai pendidikan Islam maka penulis akan 

menguraikannya sebagai berikut: 

 

62Djumransjah, Pendidikan Islam: Menggali ‚Tradisi‛. Mengukuhkan Eksistensi (Malang: 
UIN Malang Press, 2007). h. 69-70. 
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a. Nilai I’tiqadiyah 

I’tiqadiyah adalah hukum yang mengatur tentang hubungan manusia 

dengan Allah secara rohaniah dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah 

atau keimanan. Aqidah adalah dimensi ideologi atau kepercayaan dalam 

Islam, menunjukan kepada beberapa tingkatan keimanan seseorang muslim 

terhadap kebenaran Islam terutama mengenai pokok-pokok keimanan 

dalam Islam menyangkut keyakinan seseorang kepada Allah swt., para 

malaikat, kitab-kitab, Nabi dan Rasul Allah, hari akhir, serta qadha dan 

qadar.63 

Menurut Hasan Al-Banna dalam Sudarmo Shobron, Aqidah adalah 

beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, 

mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur 

sedikitpun dengan keragu-raguan.64 

Dalam ajaran Islam, akidah saja tidaklah cukup kalau hanya 

menyatakan percaya kepada Allah, tetapi tidak percaya akan kekuasaan dan 

keagungan perintahNya. Tidak akan bermakna kepercayaan kepada Allah 

jika peraturan-Nya tidak dilaksanakan, karena agama bukanlah semata-

mata kepercayaan. 

b. Nilai Ubudiyah 

Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu abada 

ya’budu- abdan-ibadatan yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan 

 

63Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2000). h. 199-200. 

64Sudamo Shobron, Studi Islam (Surakarta: LPIK UMS, 2011). h. 1. 
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diri dihadapan yang disembah disebut “abid” (yang beribadah).65 Ibadah 

artinya taat, tunduk, patuh, doa. Taat dan patuh menaati perintah Allah swt. 

dan menjauhi larangan-Nya. Ibadah yang dimaksud adalah pengabdian 

ritual sebagaimana diperintahkan dan diatur di dalam Alquran dan sunnah. 

Aspek ibadah ini disamping bermanfaat bagi kehidupan duniawi, tetapi yang 

paling utama adalah sebagai bukti dari kepatuhan manusia memenuhi 

perintah-perintah Allah swt. Muatan ibadah dalam pendidikan Islam 

diorientasikan kepada bagaimana manusia mampu memenuhi hal-hal 

sebagai berikut: Pertama menjalin hubungan utuh dan langsung dengan 

Allah swt. kedua, menjaga hubungan dengan sesama insan. Ketiga, 

kemampuan menjaga dan menyerahkan dirinya sendiri. Kesemua ini harus 

disantuni dalam kehidupan.66 

Dengan demikian, aspek ibadah dapat dikatakan sebagai alat untuk 

digunakan manusia dalam rangka memperbaiki akhlak dan mendekatkan 

diri kepada Allah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ibadah adalah 

ibadah dalam dimensi vertikal, horizontal dan internal sebagaimana yang 

telah diungkapkan di atas. Ibadah dalam konteks pendidikan tidak semata-

mata ditujukan oleh kepentingan pribadi, tetapi juga diarahkan kepada 

tanggung jawab sosial. 

c. Nilai Amaliyah 

Nilai amaliyah berbicara tentang akhlak baik dan akhlak buruk 

manusia. Akhlak secara etimologi berasal dari kata khalaqo yang asal 

 

65A Rahman Ritonga Zainuddin, Fiqih Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997). h. 
1. 

66Zulkarnaen, Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam; Manajemen Berorientasi Link 
and Match (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h. 28. 
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katanya khulqun yang berarti perangai, tabiat, adat atau khulqun yang 

berarti kejadian, buatan, ciptaan. Sedangkan akhlak menurut terminologi 

adalah perbuatan manusia yang berasal dari dorongan jiwanya karena 

kebiasaan tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu.67 

Al-khulk ialah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang dari padanya 

lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan. 

Pendidikan akhlak sangatlah penting bagi manusia, Omar 

Muhammad al Taomy Al-Syaibany mengatakan bahwa, akhlak tidak terbatas 

pada persoalan perseorangan saja tetapi penting untuk masyarakat, umat 

dan kemanusiaan seluruhnya. Dengan kata lain, akhlak itu penting bagi 

perseorangan sekaligus penting bagi masyarakat. Akhlak dalam ajaran 

agama tidak dapat disamakan dengan etika, etika dibatasi dengan sopan 

santun antar sesama manusia dan tingkah laku lahiriyah saja, sedangkan 

akhlak lebih luas karena tidak hanya mencakup ukuran lahiriyah tapi 

berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran, yang mencakup kepada Allah 

swt., dan kepada sesama makhluk, baik itu terhadap manusia, tumbuh-

tumbuhan dan benda-benda yang tak bernyawa.68 

Akhlak kepada sesama manusia merupakan sikap antara manusia 

dengan orang lain. Dalam kehidupan ini, selain manusia berinteraksi kepada 

Tuhan, manusia juga saling berinteraksi dengan manusia yang lain, bahkan 

manusia dengan alam. Di sekolah seorang siswa berinteraksi dengan guru, 

teman, dan lingkungan sekolah. Berakhlak kepada lingkungan hidup adalah 

 

67A. Mustafa, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2005). h. 11. 

68M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an: Tafsir Maudhu,I Atas Berbagai Persoalan 
Umat (Bandung: Mizan, 2000). h. 261. 
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menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan alam 

sekitar. Memakmurkan alam adalah mengolah sumber daya yang berada di 

alam sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia tanpa 

merugikan alam itu sendiri. Allah menyediakan bumi yang subur ini untuk 

diolah oleh manusia dengan kerja keras dan dipelihara sehingga mampu 

melahirkan nilai yang tinggi.  

Kekayaan alam yang berlimpah disediakan oleh Allah untuk 

digunakan oleh manusia dengan cara mengambil dan memberi manfaat, 

baik dari dan kepada alam serta melarang segala bentuk perbuatan yang 

merusaknya. Sama halnya dengan tumbuhan dan Binatang, manusia harus 

memiliki akhlak yang baik terhadap keduanya. 

D. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, 

maka bagian ini disusun kerangka konseptual yang dijadikan pedoman 

dalam melaksanakan penelitian ini agar menjadi lebih sistematis. Skema di 

bawah menggambarkan tentang pabalian. Pabalian memiliki ciri 

kerakyatan, sama dengan penggunaan kata demokrasi, persatuan, 

keterbukaan, kebersamaan atau kerakyatan itu sendiri. Kata pabalian telah 

menyatukan rakyat dari berbagai kelas dan kelompok menjadi satu kesatuan 

sosial dan komunitas yang dinamis. Jika ditinjau dari pendidikan terdapat 

nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya. Nilai pendidikan Islam yang 

dimaksud meliputi nilai I’tiqadiyah, nilai ubudiyah dan nilai amaliyah. Hal ini 

yang menjadi tujuan dari tulisan ini yakni menelusuri dan menemukan nilai-

nilai pendidikan Islam dalam budaya pabalian di Desa Buntu Barana, 
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Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Adapun bagan kerangka konseptual 

digambarkan sebagai berikut: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, yakni sesuatu yang apa adanya, tidak 

dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Penelitian kualitatif menempatkan 

peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi/gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil 

penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.1 Penggunaan 

penelitian kualitatif sangat relevan dengan arah penelitian penulis dan 

penelitian ini menggunakan corak fenomenologi karena penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengungkapkan kondisi alamiah terkait nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terkandung dalam budaya pabalian di Desa Buntu 

Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Desa Buntu Barana 

Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Peneliti mengambil lokasi ini karena 

ditempat ini sudah mengalami pergeseran tentang semangat pabalian. 

 

 

1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet I; Bandung: Alfabeta, 2013). h. 1. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan proses, perbuatan, cara mendekati, usaha 

dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan 

orang yang diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian mengenai 

masalah penelitian.2 Adapun Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan 

teologis normatif, pendekatan sosiologis, dan pendekatan etnografi: 

1. Pendekatan fenomenologi. Istilah fenomenologi berasal dari 

bahasa Yunani phainomenon yang secara harfiah berarti “gejala” atau “apa 

yang telah menampakkan diri” sehingga nyata bagi kita. Intisari 

fenomenologi dikemukakan Stanley Deetz. Pertama, pengetahuan adalah hal 

yang disadari. Pengetahuan tidak disimpulkan dari pengalaman tetapi 

ditemukan langsung dalam pengalaman kesadaran. Kedua, makna dari 

sesuatu terdiri dari potensi-potensi dalam kehidupan seseorang. Bagaimana 

hubungan seseorang dengan suatu objek akan menentukan bagaimana 

makna objek itu bagi yang bersangkutan. Ketiga, bahasa merupakan sarana 

bagi munculnya makna. Kita mengalami dunia dan mengekspresikannya 

melalui bahasa.3 

Fenomenologi merupakan suatu metode penelitian yang menggali 

fenomena yang ada secara sistematis. Tujuan dari penelitian dengan 

pendekatan fenomenologi adalah mengembangkan makna pengalaman 

hidup dari suatu fenomena dalam mencari kesatuan makna dengan 

 

2Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet III; Jakarta: 
Balai Pustaka, 2005). h. 246. 

3O. Hasbiyansyah, ‘Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam 
Ilmu Sosial Dan Komunikasi’, Mediator 9 No. 1 (2008), 8. 
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mengidentifikasi inti fenomena dan menggambarkan secara akurat dalam 

pengalaman hidup sehari-hari. 

2. Pendekatan Sosiologis adalah memahami keadaan hidup 

masyarakat dan menyelidiki berbagai gejala sosial yang saling berkaitan 

dalam masyarakat.4 Pendekatan ini berupaya memahami makna budaya 

pabalian di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang 

dengan melihat dari prosesinya yang dilakukan secara adat oleh masyarakat 

setempat. 

3. Pendekatan Etnografi merupakan sebuah pendekatan penelitian 

yang mengkaji fenomena sosial, seperti adat budaya, kebiasaan, masyarakat 

atau komunitas, serta pandangan mereka tentang interaksi dan perilaku 

sosial.5 Pada penelitian ini pendekatan ini digunakan untuk mempelajari 

tentang kehidupan sosial dan budaya sebuah masyarakat. Pendekatan ini 

digunakan untuk memahami perilaku masyarakat yang berkaitan dengan 

aturan sosial dan budaya masyarakat adat di Desa Buntu Barana Kecamatan 

Curio Kabupaten Enrekang. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang utama atau data penting, biasa juga 

disebut data mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara 

langsung,yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut barulah data 

 

4Rosihan Anwar, dkk, Pengantar Studi Islam (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2009). h. 
83. 

5Ana sapanah, Bunga Rampai Ekonomi Dan Bisnis: Isu Kontemporer Ekonomi Dan 
Bisnis (Surabaya: Scopindo, 2020). h. 205 
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tersebut memiliki arti.6 Sumber data primer adalah orang yang memberikan 

informasi tentang pabalian melalui wawancara mendalam, pengamatan 

langsung serta observasi partisipan. Adapun sumber data primer dalam 

penelitian ini yaitu masyarakat di desa Buntu Barana, yakni Kepala Desa, 

Kepala Dusun, Tokoh masyarakat dan masyarakat biasa itu sendiri. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer, pertama yaitu 

Kepala Desa, peneliti memilih Kepala Desa karena beliau yang mengetahui 

tentang semua masyarakat dan dusun di desa Buntu Barana terlebih lagi 

dengan pabalian yang akan diteliti. Sumber data primer ke dua yaitu Kepala 

Dusun Balabatu, beliau menjadi data primer dalam penelitian ini 

dikarenakan usia beliau yang berada di pertengahan umur anak muda dan 

orang tua, sehingga sering berinteraksi dengan orang tua di dusun lain dan 

bergaul dengan anak muda di dusun lain yang kemudian banyak informasi 

beliau ketahui. Sumber data primer selanjutnya yaitu tokoh masyarakat di 

desa Buntu Barana yaitu bapak Raba dan bapak Baddu, peneliti menjadikan 

beliau sebagai sumber data primer karena beliau yang memiliki umur sudah 

mencapai 89 dan 95 tahun dan ingatannya masih kuat, sehingga bisa 

menjadi informan terkait pabalian dulu dan sekarang. Sumber data 

selanjutnya adalah masyarakat di Desa Buntu Barana yaitu Irfan, beliau 

menjadi sumber data dalam penelitian ini karena pada saat penelitian beliu 

yang menanam padi sehingga menjadi informan berapa orang yang datang 

pabalian saat itu. Sumber data primer selanjutnya adalah beberapa 

masyarakat biasa yang dipilih secara acak pada saat datang pabalian. 

 

 

6Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi (Jakarta: 
PT.Raja Grafindo Persada, 2005). h. 122 
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2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai 

bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau 

data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam 

statistik, biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, 

perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan 

data.7 

Data sekunder diperoleh dari referensi, baik berupa jurnal, buku-

buku, maupun berbagai hasil penelitian yang relevan. Sumber sekunder 

adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan 

memahami melalui media lain yang bersumber dari literature. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung ke obyek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.8 Observasi bisa 

diartikan sebagai suatu pengamatan yang dilakukan terhadap objek 

penelitian, yaitu tahapan pengumpulan data, dimana dalam penelitian ini, 

penulis melakukan penelitian, pengamatan dan pencatatan secara langsung 

supaya memperoleh data yang diharapkan. Saat penelitian ada tiga kegiatan 

pabalian yang terjadi yaitu menanam padi oleh Irfan tanggal 7 maret 2024, 

acara pernikahan oleh Masita tanggal 9 maret 2024 dan acara pengecoran 

rumah oleh Marang tanggal 10 maret 2024. 

 

7Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). h. 
131. 

8Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan Dan Peneliti Pemula (Cet 
VIII; Bandung: Alfabeta, 2012). h. 77. 
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2. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden.9 Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data 

melalui komunikasi secara langsung. Teknik wawancara ini yang digunakan 

yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan.10 Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara 

yang digunakan peneliti, sehingga metode ini sangat populer. Wawancara 

adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai 

orang, kejadian, kegiatan, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan 

dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau data. Dokumen berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, peraturan, 

kebijakan, dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup.11 

Penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya 

tulis akademik dan seni yang telah ada.12 Metode ini penulis gunakan untuk 

memperoleh data yang lengkap dari penelitian ini. Hal ini penulis lakukan 

karena informasi yang akan penulis peroleh bukan berasal dari orang saja, 

 

9Uharsimi Arikunto, Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1997). 
h. 51 

10Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 
2014). h. 190. 

11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2014). h. 329. 

12Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alfabeta, 2016). h. 83. 
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melainkan dari data-data yang berbentuk dokumen. Dalam penelitian ini 

dokumentasi diperoleh dari gambar-gambar langsung melalui objek yang 

diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi adalah daftar pernyataan yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengamati fakta-fakta, gejala, maupun tingkah laku yang 

muncul pada objek penelitian. Pedoman observasi merupakan lembar yang 

berisi item-item yang digunakan dalam melaksanakan pengamatan kegiatan 

selama proses tradisi tersebut berlangsung. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang digunakan 

sebagai acuan untuk menggali informasi dengan melakukan wawancara 

terkait pokok persoalan yang diteliti pada objek penelitian, dan dapat 

memberikan hasil yang diharapkan peneliti dalam proses penelitian. 

Pedoman wawancara berisi item-item pertanyaan wawancara kepada 

informan yang digunakan untuk mengetahui pemahaman masyarakat 

mengenai pabalian. 

3. Pedoman Dokumentasi 

Adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data 

yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara. 
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Dokumentasi dari asal katanya dokumen,artinya barang-barang tertulis. 

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun 

bahan-bahan lainnya akan mempunyai arti setelah dianalisis dan 

diinterpretasi dengan menggunakan metode analisis dan interpretasi data 

yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini, 

metode analisis dan interpretasi data yang digunakan oleh peneliti adalah 

model analisis Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data (Data Reduction) yaitu data yang diperoleh dari 

lapangan yang banyak dan kompleks maka perlu dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting dan membuang hal yang 

dianggap kurang penting.13 

2. Penyajian data (Data Display) yaitu data yang sudah direduksi 

disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data akan mudah dipahami sehingga 

memudahkan rencana kerja selanjutnya.14 Setelah data direduksi, maka 

langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian 

kuantitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan 

 

13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. h. 338. 

14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2014). h. 341. 
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sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. 

3. Penarikan kesimpulan (Konklusif) yaitu data yang sudah disajikan 

dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. 

Penarikan kesimpulan dikemukakan dalam bentuk naratif sebagai jawaban 

dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.15 Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tapi apabila kesimpulan data yang diberikan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Untuk menghindari data yang tidak valid pada penelitian kualitatif 

diterapkan keabsahan data. Keabsahan data penelitian ini diuji dengan 

memanfaatkan metode triangulasi. Pengumpulan data dengan triangulasi 

berarti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.16 Dengan 

melakukan verifikasi terhadap data yang disajikan maupun pada 

kesimpulan tetap diperlukan peninjauan ulang terhadap data-data yang 

 

15Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. 
h. 345. 

16 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Cet IV; Bandung: Alfabeta, 2008). h. 83. 
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telah terkumpul dengan menentukan pola, tema dan korelasinya agar dapat 

menyajikan kesimpulan yang valid. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

adanya jawaban dari informan yang disampaikan tidak benar atau tidak 

jujur. Validitas atau keabsahan data adalah yang tidak berbeda antara data 

yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada 

obyek penelitian sehingga keabsahan data yang terjadi sesungguhnya pada 

obyek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 

 

 

 

 



 

 

73 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di desa Buntu Barana, desa ini merupakan 

salah satu desa di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Jarak tempuh dari 

ibu kota kabupaten ke kecamatan Curio sekitar 50 KM, jarak dari ibu kota 

kecamatan ke desa Buntu Barana sekitar 9 KM. Penduduk di desa Buntu 

Barana rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Tanah di desa ini cukup 

subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka panjang 

maupun jangka pendek, sehingga sangat berguna bagi masyarakat di desa 

tersebut yang bekerja sebagai petani. Selain petani sebagian masyarakat ada 

yang bekerja sebagai guru, ASN, dan pedagang. 

Desa Buntu Barana terdiri dari 6 Dusun yaitu Buntu Kalosi, Buntu 

Ampalla, Rantelimbong, Saluala, Balabatu dan Maliba. Desa Buntu Barana 

mempunyai batas wilayah yaitu: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja 

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Pebaloran kecamatan 

Curio 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana toraja 
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B. Bentuk-bentuk pabalian yang ada di desa Buntu Barana. 

1. Sejarah Pabalian 

Sejarah Pabalian diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut: 

Denmo desa Buntu Barana sbeleum denna, Aku lahir sebelum merdeka dan 
kuampa unapa to penjajahan jepang tonna te. Na jio njo wattu denmo iya 
disanga pabalian to berkembangmo sampai sekarang. Bisa dikua 
semenjak denni iya te lino1 

Bapak Raba mengatakan bahwa Buntu Barana ada sebelum saya ada, 

saya lahir sebelum merdeka sehingga saya masih dapat penjajahan jepang. Dan 

saat itu pabalian sudah ada yang kemudian berkembang sampai sekarang. Bisa 

dikatakan bahwa semenjak dunia ini ada. 

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan tentang sejarah pabalian yaitu: 

Mabela sebelum aku lahir nang denmo iya disanga pabalian, bisa dikua 
sipamula iya lino. Yajo wattu kela masarai tau ditambai to tomatua na 
ajaiki mitumba to masara ladiolai lako olo, na ajai toki mitumba ke masara 
na melo jadinna. Sanga eda iya kekua apa jadi ke tangngia to tomatua la 
pajoloananki.2 

Bapak Baddu mengatakan bahwa jauh sebelum saya lahir sudah ada 

yang namanya pabalian, bisa dikatakan bahwa sejak adanya dunia. Pada waktu 

itu ketika ada yang ingin mengadakan suatu acara, maka orang tua akan 

dipanggil untuk mengajarkan bagaimana agar acara yang dilakukan baik 

hasilnya, sebab tidak akan terjadi sesuatu jika bukan orang tua yang 

mendahulukan. 

Hal demikian yang diikuti sampai sekarang, ketika akan ada acara maka 

orang-orang akan dipanggil rapat yang kemudian masing-masig akan 

mendapat tanggung jawab saat datang pabalian nantinya. Sehingga hal yang 

 

1Raba (89 tahun), TokohMasyarakat, Wawancara, Dusun Rantelimbong, 26 Januari 
2024. 

2Baddu, (95 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dusun Balabatu, 18 Mei 2024. 
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tidak diinginkan tidak terjadi, seperti saling menunjuk ketika ada sesuatu yang 

akan dikerjakan. 

Jadi dari hasil wawancara tentang sejarah pabalian maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pabalian itu ada sejak dunia ini ada, yang kemudian 

mengalami perkembangan sampai sekarang ini. Sebelum pabalian 

berlangsung dalam sebuah acara maka seluruh masyarakat tertutama orang 

tua akan dipanggil untuk rapat dengan tujuan memberikan arahan bagaimana 

acara kedepannya berjalan dengan baik. 

2. Bentuk-bentuk pabalian yang Ada di Desa Buntu Barana 

Dari hasil observasi ada beberapa bentuk pabalian yang ada di desa 

Buntu Barana, yaitu: 

a. Mendirikan atau Mengecor Rumah 

 

Gambar 1. Mendirikan Rumah     Gambar 2. Mengecor Rumah 

Pabalian mendirikan atau mengecor rumah menjadi salah satu 

pabalian yang ada di desa Buntu Barana. Di bagian mendirikan rumah 

Sebagian laki-laki yang datang pabalian akan bertugas menarik tali, Sebagian 

bertugas dibgaian memegang dan mendorong tiang rumah. Sedangkan 

Perempuan yang datang pabalian Sebagian akan bertugas memasak dan 
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sebgaian akan bertugas membagikan kue dan air diwaktu istrahat. Dibagian 

mengecor rumah, laki-laki yang datang pabalian Sebagian ada yang 

mengangkat pasir, ada yang mengangkat batu, ada yang mengangkat air dan 

ada yang mengangkat semen. Kemudian ada yang bertugas mencampur bahan-

bahan tersebtu dan yang lainnya akan berjejer untuk membawa bahan cor 

yang telah tercampur sampai ke tempat yang akan dicor. Dengan adanya  

kegiatan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban pemilik rumah 

dalam membangun rumah. Kegiatan seperti ini sudah menjadi budaya di desa 

Buntu Barana. 

b. Memindahkan Rumah 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Memindahkan Rumah 

Memindahkan rumah juga masih menjadi salah satu pabalian yang ada 

di desa Buntu barana. Namun tidak sesering pabalian lainnya karena jarang 

yang memindahkan rumahnya. Tidak seperti pabalian lainya yaitu mendirikan 

rumah, menanam padi, akikah, syukuran dan acara pernikahan. Namun tidak 

menutup kemungkinan bahwa ketika ada yang nantinya akan dipindahkan 

rumahnya maka semua masyarakat akan ikut untuk pabalian mengangkat 
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rumah tersebut karena budaya pabalian yang masih kuat di desa Buntu 

Barana. 

c. Menanam Padi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Menanam Padi 

Menanam  padi masih menjadi salah satu pabalian yang ada di desa 

Buntu Barana. Namun berbeda dengan pabalian lainnya yang masih banyak 

orang yang datang pabalian, pabalian menanam padi ini sudah berkurang 

partisipannya tapi tetap masih ada yang datang dan tetap dinamakan pabalian. 

Penyebab Berkurangnya partisipan dalam pabalian menanam padi akan 

dijelaskan di realita pabalian. 

d. Syukuran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Syukuran 
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Syukuran menjadi salah satu pabalian yang ada di desa Buntu Barana. Laki-laki 

akan memotong, menguliti dan memisahkan antara tulang dan daging ketika 

hewan yang dipotong sapi atau kambing, sedang perempuan dibagian 

memasak dan bagian mengolah bumbu. Tapi jika hewan yang dipotong hanya 

ayam maka biasanya ayam yang sudah disembelih di pasar yang dibawa ke 

rumah. Jadi yang pabalian hanya kaum perempuan saja mulai dari memotong 

ayam menjadi kecil kemudian dimasak. 

e. Akikah 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Menyembelih kambing 

Akikah juga menjadi salah satu pabalian yang ada di desa Buntu Barana. Laki-

laki akan datang pabalian mengurus hewan yang akan disembelih. Orang tua 

yang dipercaya akan menyembelih hewan tersebut kemudian yang lain akan 

memegang kakinya, setelah itu yang lain akan menguliti dan memisahkan 

antara tulang dan daging. Setelah itu tugas perempuan, perempuan akan 

memotong daging-daging yang sudah dipisahkan dari tulangnya, ada juga 

sebagian perempuan yang mengupas bawang dan bumbu lainnya, ada yang 

memasak dan sebagian menyiapkan makanan ringan seperti kue dan air untuk 

orang yang datang pabalian. 
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f. Acara Pernikahan 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Pembuatan Sarapu 

Pabalian pada saat acara pernikahan menjadi pabalian yang ditunggu-

tunggu masyarakat di desa Buntu Barana, karena disamping bekerja 

membantu orang lain, dijadikan juga sebagai ajang perkumpulan karena 

acaranya yang meriah, serta yang paling ditunggu-tunggu oleh kaum laki-laki 

terutama bapak-bapak adalah hiburan main kartu yang di desa Buntu Barana 

dinamakan domen. Pabalian di acara pernikahan adalah pabalian yang paling 

Panjang prosesnya karena dimulai beberapa hari sebelum hari H orang-orang 

sudah datang untuk pabalian. Mulai dari pengumpulan kayu bakar, 

peminjaman barang, pembuatan sarapu dan lain sebagainya. 

C. Realita pabalian di desa Buntu Barana, kecamatan Curio Kabupaten 

Enrekang  

1. Realita Pabalian di Desa Buntu Barana 

Dari lahir sampai mati manusia hidup sebagai anggota masyarakat. 

Hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang 
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di sekitar dan dengan demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi 

orang lain. Interaksi sosial sangat utama dalam tiap masyarakat.3 

Salah satu ciri khas dalam kehidupan masyarakat khususnya di 

pedesaan adalah adanya semangat gotong-royong yang tinggi dan pabalian, 

misalnya pada saat mendirikan rumah, memperbaiki jalan desa, membuat 

saluran air, membangun kantor desa, membangun sekolah, membangun 

masjid dan berbagai kegiatan untuk kepentingan bersama. Gotong royong 

semacam ini di desa Buntu Barana lebih dikenal dengan sebutan pabalian, 

terutama menangani hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Ada juga 

gotong-royong untuk kepentingan pribadi, misalnya mendirikan rumah, pesta 

perkawinan, pengajian, syukuran, kelahiran, dan membuka kebun baru. 

Dari hasil wawancara, realita pabalian yang terjadi di desa Buntu 

Barana seperti berikut: 

Yato pabalian inde tattai iya maballo, bahkan lebih maballoi na yato jolo-
jolo. Susi ke den to la mang patindak atau mang cor jo masigi pasti jabuda 
tau la timba pabalian. Eda na susi to jolo-jolo ka jarang timba ke denni 
jaman. Sekarang cukupmo to dipetambanni jo masjid ka den acara 
masawa jo nte na timba mo to tau pabalian.4 

Bapak Raba mengatakan pabalian di desa Buntu Barana masih kuat, 

bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seperti ketika ada yang mendirikan rumah 

dan membangun masjid masyarakat akan berbondong-bondong untuk datang 

pabalian. Tidak seperti dulu yang masih jarang masyarakat yang datang ketika 

ada pekerjaan. Cukup dengan memberitahukan lewat masjid bahwa akan ada 

acara di sini maka masyarakat akan datang untuk pabalian. 

Dari hasil wawancara lain yaitu: 

 

3Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). h. 60. 

4Raba (89 tahun), Masyarakat, Wawancara, Dusun Rante Limbong, 26 Januari 2024. 
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Pabalian jo mesa bidang eda na susi jo bidang lainna, den to kurangmo tau 
timba na den to malah semakin kuat. Beda dusun juga ed ana susi dengan 
dusun lain. Susi jo dusun Maliba kan maballopa iya lan, male nasangpa iya 
to tau ke dikua mang tanan, eda na susi jo dusun lain ka kurangmo tau 
male.5 

Kepala Dusun Balabatu mengatakan pabalian satu bidang dengan 

bidang yang lain berbeda, ada yang partisipannya sudah sedikit dan ada yang 

semakin kuat. Juga antara dusun satu dengan dusun yang lain memiliki budaya 

pabalian yang berbeda-beda. Seperti di dusun Maliba yang tidak berkurang 

partisipan pabaliannya menanam padi sedangkan di dusun lain sudah 

berkurang. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan, realita pabalian saat ini berbeda-

beda sesuai dengan bidang pabalian yang dilaksanakan, ada yang sudah 

bergeser dan ada yang semakin kuat dan berkembang. Pabalian yang 

partisipannya sudah berkurang yaitu menanam padi. Sedangkan pabalian yang 

masih kuat yaitu mendirikan atau membangun rumah, memindahkan rumah, 

syukuran, akikah dan acara pernikahan. 

a) Mendirikan atau mengecor rumah 

Pabalian mendirikan atau mengecor rumah di setiap dusun masih 

sangat bagus, sama dengan membangun masjid, sampai sekarang pabaliannya 

masih sangat kuat. Meskipun ada tukang yang sudah disiapkan oleh tuan 

rumah namun semangat kekeluargaan masih sangat kuat dalam masyarakat 

sehingga tetap datang ketika ada info pabalian mendirikan rumah. Dengan 

demikian proses mendirikan rumah akan cepat selesai dan tukang pun 

berkurang bebannya. 

 

5Aswar Anas (37 Tahun), Kepala Dusun Balabatu, Wawancara, Dusun Balabatu, 12 
Februari 2024. 
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Seperti yang terjadi pada tanggal 10 maret 2024 ada pabalian 

pengecoran rumah yang dilaksanakan di rumah bapak Madan. Pabalian 

pengecoran rumah ini dihadiri hampir semua masyarakat yang ada di dusun 

Balabatu. Pabalian ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, laki-laki 

pabalian di bagian pengecoran mulai dari mengangkat semen, pasir, dan air 

kemudian ada yang mengaduk dan yang lain berjejer membentuk estafet 

mengangkat ember yang berisi campuran tadi sampai di bagian rumah yang 

akan dicor. Sedangkan untuk ibu-ibu pabalian dibagian dapur, ada yang 

bekerja mengupas bawang, memotong sayur dan ada yang memasak, 

sedangkan remaja putri bagian menyiapkan piring dan gelas yang nantinya 

akan digunakan saat tuan rumah menyiapkan makanan ringan dan makanan 

berat. Dipertengahan kegiatan pabalian masyarakat akan diberikan makanan 

ringan berupa kue dan air the, kopi dan susu sesuai dengan selera. Kemudian 

di akhir kegiatan akan disuguhkan makanan berat yaitu nasi dan lauk pauk. 

b) Memindahkan Rumah 

Pabalian memindahkan rumah sekarang sudah sangat jarang, namun 

tetap ada yang pabalian seumpama ada yang akan diangkat rumahnya. 

Pabalian memindahkan rumah memang tidak sesering pabalian lainnya 

karena tidak ada yang akan pindah-pindah rumahnya. Di dusun Balabatu ada 

satu rumah warga yang akan diangkat rumahnya namun masyarakat masih 

menunggu waktu dari pemilik rumah karena masih belum menemukan lokasi 

akan diangkat kemana rumah tersebut. 

c) Menanam Padi 

Pabalian menanam padi ini partisipannya mulai berkurang, tinggal satu 

dusun saja yang masih kuat pabaliannya dalam menanam padi, yaitu dusun 

Maliba. Di kelima dusun lainnya sudah mengalami penuruan partisipan 
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disebabkan oleh beberapa faktor. Dahulu pabalian menanam padi ini sama 

dengan pabalian membangun atau mendirikan rumah, dimana semua 

masyarakat ikut dalam kegiatan menanam padi, namun dizaman sekarang 

yang ikut andil dalam kegiatan menanam padi hanya tinggal dari keluarga-

keluarga dekat saja, ada juga satu dua orang yang ikut yaitu orang yang juga 

memiliki sawah agar ketika nantinya mereka yang menanam padi orang yang 

dibantunya kemarin akan datang untuk membantunya. 

Seperti pada tanggal 7 maret 2024, salah seorang masyarakat di dusun 

Balabatu menanam padi namun yang datang membantunya hanya satu orang 

yaitu sepupunya. Hal itu juga karena pada saat yang bersamaan ada orang lain 

yang akan mengadakan pesta pernikah sehingga semuanya lebih fokus ke yang 

akan mengadakan pesta karena dihari yang sama juga mengadakan pabalian 

mengumpulkan kayu bakar, seperti yang dikatakan oleh saudara Irfan 

Aja sessana aku sa eda tau balina, sampungku manda ku solan. Yatonna 
mekaju tau timba mandana bawa kajungku ku tapa male poe mang tanan 
sa wattumi memang ditananni.6 

Saudara Irfan mengatakan saya sangat tersiksa karena tidak ada orang 

lain yang datang membantu saya, saya hanya ditemani sepupu saya. Dihari itu 

saya hanya datang membawa kayu bakar di tempat orang yang akan 

megadakan pesta pernikahan kemudian  langsung ke sawah untuk menanam 

padi karena sudah jatuh tempo untuk ditanami. 

Meskipun pada hari itu bukan bertepatan dengan hari pabalian 

mengumpulkan kayu bakar yang datang juga hanya akan ada beberapa orang 

saja karena memang pabalian menanam padi sudah mengalami penurunan 

partisipan dalam pabalian.  

 

6Irfan (35 tahun), Masarakat Biasa, Wawancara, Dusun Balabatu, 8 Maret 2024. 
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Sama halnya ketika observasi langsung saat bapak Muklis menanam 

padi pada hari sabtu, 18 Mei 2024. Ada beberapa orang yang datang pabalian 

namun tidak seramai pabalian ketika ada acara pernikahan, mendirikan 

rumah dan lain sebagainya. 

Berbeda dengan maliba yang masih kuat pabalian menanam padinya, 

ketika ada informasi yang akan menanam padi maka semua masyarakat ikut 

dalam pabalian tersebut kecuali yang berprofesi sebagai guru. Ketika di dusun 

lain maka yang ikut pabalian menanam padi hanya keluarga-keluarga dekat 

saja.  

Salah satu faktor perubahan adalah adanya proses modernisasi pada 

suatu masyarakat. Pada masa sekarang ini, banyak terjadi perubahan 

dikarenakan adanya modernisasi. Gejala modernisasi dalam kehidupan 

manusia telah merambah ke berbagai aktivitas manusia baik pada ruang privat 

maupun publik. Pada kehidupan masyarakat, modernisasi dapat dilihat dari 

adanya marginalisasi budaya tradisional yang tergantikan dengan budaya 

modern. Budaya tradisional yang selama ini masih dipegang teguh dapat 

tergantikan dengan budaya baru. Misalnya saja pada bidang pertanian, dengan 

adanya modernisasi peran manusia sebagai tenaga kerja banyak yang 

tergantikan dengan tenaga mesin yang jauh lebih cepat dan lebih efisien. 

Perubahan peran manusia yang diganti dengan tenaga mesin tentu saja 

memiliki dampak dalam berbagai bidang. Beberapa aktivitas budaya dapat 

berkurang atau tergeser karena adanya perubahan tersebut. 

Ada beberapa faktor penyebab berkurangnya partisipan pabaliani 

menanam padi di desa Buntu Barana, seperti yang disampaikan oleh bapak 

Malik selaku Kepala Desa Buntu Barana bahwa: 
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Den pira hal sebabna na kurangmo to pabalian mangtanan, seperti eda na 
sampai to kareba lako tau buda, siparannuan na pada denmi kesibukanna 
tau.7 

Bapak Malik mengatakan beberapa hal yang menjadi penyebab 

berkurangnya partisipan pabalian menanam padi, seperti kurangnya 

informasi yang sampai kepada masyarakat, adanya sikap saling 

mengharapkan, dan adanya kesibukan pribadi.  

Selain pendapat di atas, ada  tambahan dari kepala dusun Balabatu yang 

mengatakan bahwa  

Jo mandari iya pabalian mangtanan to kurang mo tau sanga den 
nasangmo baraba na tau, sa yato dulu uma manda den. Sekarang juga 
budamo pea lanjut kuliah, yatonna kami sa edapa baraba jadi uma 
mandara dinai mangjama.8 

Kepala Dusun mengatakan kurangnya partisipan pabalian hanya di 

pabalian menanam padi saja karena sekarang semua masyarakat sudah 

memiliki kebun, zaman dahulu hanya ada sawah. Juga sudah banyak 

mahasiswa yang melanjutkan Pendidikan, pada zaman saya dulu  masih belum 

ada kebun sehingga sawah masih menjadi tempat utama untuk bekerja. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan partisipan pabalian menanam 

padi padi berkurang, yaitu: 

(1) Kemajuan Teknologi 

Dengan adanya kemajuan teknologi seperti mesin yang dapat 

membantu pekerjaan, yakni pada masa lampau dominan dikerjakan oleh 

tenaga manusia, akan tetapi karena kemajuan teknologi, maka penggunaan 

tenaga manusia dalam kegiatan gotong royong semakin dirasakan berkurang. 

 

7Malik (49 Tahun), Kepala Desa Buntu Barana, Wawancara, 10 Januari 2024. 

8Aswar Anas (37 Tahun), Kepala Dusun Balabatu, Wawancara, Dusun Balabatu, 12 
Februari 2024. 
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Kegiatan tersebut menurut asumsi penulis adalah faktor yang sangat 

menentukan terjadinya pergeseran budaya pabalian. 

Seperti adanya mesin pemisah gabah dari batangnya dan traktor untuk 

meratakan sawah dalam bidang menanam padi, yang dulunya banyak yang ikut 

pabalian menjadi berkurang dikarenakan mengandalkan mesin tersebut. Hal 

ini juga sejalan dengan artikel yang ditulis oleh Riska Nila wati yang 

mengatakan bahwa kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor bergesernya 

nilai-nilai gotong royong.9 Hal demikian juga senada dengan tulisan Hadi 

Wiyono dan Iwan Ramadhan yang mengatakan bahwa Dengan menggunakan 

peralatan modern seperti traktor dan alat pemanen padi membuat pekerjaan 

menjadi lebih cepat sehingga waktu pengerjaan juga semakin efisien.10 

(2) Kemajuan Ilmu Pengetauan 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan 

terjadinya pergeseran nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat. Karena 

ilmu pengetahuan dan teknologi, maka masing-masing anggota masyarakat 

sibuk dengan urusan menuntut ilmu pengetahuan yang semakin terjadi 

persaingan. Seperti yang dikatakan bapak kepala dusun Balabatu saat 

wawancara yang mengatakan bahwa semakin banyaknya mahasiswa yang 

melanjutkan pendidikan sehingga tidak ada lagi ikut bekerja di sawah. 

Kemajuan ilmu pengetahuan juga menghasilkan beberapa pendidik di 

desa Buntu Barana, sehingga tidak ada waktu lagi untuk pergi pabalian seperti 

menanam padi dikarenakan tanggung jawab yang ada di sekolah. 

 

 

9Riska Nila Wati, ‘Pergeseran Nilai Gotong Royong Di Desa Tamasaju Kecamatan 
Galesong Utara Kabupaten Takalar’, Tomalebbi IV No. 4 (2017), 185. 

10Hadi Wiyono dan Iwan Ramadhan, ‘Pergeseran Tradisi Belalek Dalam Budaya 
Bertani Masyarakat Melayu Sambas’, Studi Agama Dan Masyarakat XVII No. (2021), 5. 
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(3) Saling Mengharapkan 

Dari hasil wawancara bapak kepala desa mengatakan bahwa salah satu 

faktor bergesernya pabalian di beberapa dusun desa Buntu Barana karena 

adanya saling mengharapkan antara warga yang satu dengan warga yang lain. 

Seperti ketika ada hal yang akan dikerjakan oleh salah satu warga seperti akan 

memupuk tanaman atau akan memanen hasil tanaman jangka pendek maka 

hal yang sebenarnya bisa dilakukan esok lusa akan tetap dikerjakan hari itu 

dengan beranggapan bahwa mungkin saya saja yang tidak hadir di pabalian itu 

sehingga tidak apa-apa jika hanya saya yang tidak hadir.  

(4) Adanya Kebun dan Tanaman Jangka Pendek 

Hasil wawancara kepala dusun Balabatu mengatakan bahwa semua 

sudah memiliki kebun sehingga warga sibuk dengan kebun masing-masing. 

Jangka Panjang misalnya cengkeh, merica, kopi, dan coklat. Dari beberapa 

tanaman jangka Panjang ini bergantian bulan panennya sehingga semua focus 

dengan kebun masing-masing. Dahulu juga hanya ada sawah sehingga 

pabalian menanam padi masih sangat kuat karena tidak ada penghasilan lain 

selain menanam padi. Namun berbeda dengan sekarang dimana semua sudah 

memiliki kebun yang didalamnya terdapat tanaman jangka Panjang dan jangka 

pendek. 

Tanaman jangka pendek juga menjadi salah satu penyebab bergesernya 

pabalian dikarenakan tanaman jangka pendek memiliki waktu pemeliharaan 

yang cepat sehingga membutuhkan waktu berhari-hari untuk merawatnya. 

Tak lama dari perawatan itu segera akan dipanen. Setelah dipanen akan 

ditanam Kembali. Hal seperti ini yang membuat warga yang menanam jangka 

pendek akan kurang untuk ikut pabalian karena sibuk dengan tanaman jangka 

pendeknya. Karena memang ada waktu dimana pekerjaan itu tidak bisa 
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ditinggalkan seperti masuknya waktu panen. Jika ditunda tanaman akan mulai 

membusuk dan akhirnya bisa menimbulkan kerugian besar. 

d) Syukuran 

Pabalian syukuran ini masih tergolong yang masih kuat, sama halnya 

dengan membangun  atau mendirikan rumah. Dimana ketika ada informasi 

bahwa ada yang akan mengadakan syukuran maka kaum perempuan akan 

berbondong-bondong datang untuk membantu tuan rumah menyiapkan hal-

hal yang perlu dipersiapkan seperti menata tempat syukuran dan yang paling 

utama adalah membantu membuat makanan yang akan dihidangkan. 

Syukuran disini dapat diartikan dalam berbagai bentuk seperti kelulusan 

sarjana, kelulusan ASN, adanya mobil baru, dan lain sebagainya yang 

menyangkut tentang kesyukuran atas nikmat yang diberikan oleh Allah swt. 

e) Akikah 

Akikah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menebus 

anak yang masih menjadi jaminan Allah swt. Ketika seseorang akan 

mengadakan akikah maka masyarakat akan datang sehari dan juga pas hari 

acaranya untuk pabalian. Dimana laki-laki akan bekerja dibagian memotong 

kambing atau proses penyembelihan dan memotong kambing dari satu 

kambing yang utuh menjadi beberapa bagian, yang kemudian beberapa bagian 

itu akan diambil alih oleh Perempuan untuk diiris secara tipis-tipis yang 

nantinya akan dimasak.  

Disisi lain memotong kambing, beberapa Perempuan lainnya akan 

pabalian memotong bawang dan mempersiapkan bumbu lainnya yang akan 

digunakan nanti untuk memasak. Setelah daging dipotong kemudian dicuci 

secara bersama-sama kemudian dimasak yang dilakukan oleh orang yang ahli 
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dibidang memasak, namun bukan orang lain atau catering tetapi warga lokal 

sendiri yang ikut membantu pabalian tersebut. 

f) Acara pernikahan 

Pabalian diacara pernikahan di keenam dusun masih sangat kuat, 

sebelum adanya pesta pernikahan ada hari dimana masyarakat akan 

mengumpulkan kayu bakar yang akan digunakan beberapa hari kedepan. 

Biasanya tiga hari sebelum pesta masyarakat sudah mengumpulkan kayu 

bakar karena mulai hari itu sampai hari pesta mulai diadakan pabalian, yang 

artinya tuan rumah atau masyarakat lain akan menyiapkan makanan dan 

minuman kepada orang-orang yang datang pabalian. 

Seperti pada tanggal 7-9 maret 2024, puncak acaranya di tanggal 9 

maret 2024. Dua hari sebelum pesta masyarakat  sudah datang pabalian, dari 

yang peneliti lihat ada sekitar 60 laki-laki dan 40 perempuan yang hadir. Laki-

laki mengumpulkan kayu bakar yang nantinya akan digunakan untuk 

memasak, kemudian mendirikan sarapu. Sarapu adalah tempat pelaminan dan 

tempat menerima undangan pernikahan. Setelah mengumpulkan kayu bakar, 

laki-laki akan mengambil bambu-bambu yang digunakan untuk mendirikan 

sarapu. sedangkan perempuan akan mengupas bawang juga bumbu-bumbu 

lainnya yang akan digunakan untuk memasak. Disamping itu remaja-remaja 

baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan akan bertugas untuk 

meminjam alat-alat yang dibutuhkan di tempat penyimpanan barang yang 

dikenal dengan rumah PKK (pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga). Hal-

hal yang akan dipinjam seperti panic besar, piring, sendok, gelas, tempat nasi, 

tempat air dan semua yang akan digunakan demi lancarnya pesta pernikahan.  

Sehari sebelum pesta acara pabalian akan semakin ramai karena sudah 

mendekati hari H. Laki-laki akan pabalian memotong sapi dan membagi 
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menjadi beberapa bagian kecil yang kemudian dilanjutkan oleh perempuan. 

Disisi lain pemuda-pemudi akan menyiapkan hidangan makanan ringan yang 

nantinya akan disantap oleh orang-orang yang datang pabalian. Disamping itu 

perempuan yang lain yang sudah bukan pemuda pemudi akan menyiapkan 

makanan berat yang akan dimakan saat tengah hari nanti. Pada hari itu juga 

yang memasak nasi adalah tugas bapak-bapak, sedangkan yang memasak lauk 

pauk tugas ibu-ibu. 

Tidak sampai disitu, pemuda-pemudi masih akan pabalian sampai 

pesta pernikahan selesai. Mereka akan bekerja sebagai pelayan dimana di 

depan layar akan bertugas melayani tamu  sedangkan yang di belakang layar 

bertugas untuk mengambil makanan yang habis di meja dan ada juga yang 

menyiapkan piring, sendok, dan air minum. Biasanya yang berada di depan 

layar adalah Perempuan dan yang berada di  belakang layar adalah laki-laki. 

Dibelakang layar juga ibu-ibu akan pabalian mencuci piring dan yang lain akan 

standby di dapur dan tempat pengambilan makanan.  

Malam setelah pesta berlangsung, pemuda-pemudi akan membereskan 

semua barang pinjaman yang dipinjam kemarin. Mereka akan mengeringkan 

barang pinjaman itu kemudian menghitung kembali apakah sudah cocok 

jumlahnya, kemudian disusun rapi dan dikembalikan ke rumah PKK besok 

pagi. 

Pabalian di acara pernikahan seperti yang sudah dijelaskan di atas 

hampir sama di semua 6 dusun, bedanya hanya dibagian pelayan. Di dusun 

Balabatu laki-lakinya ikut sebagai pelayan dan bertanggung jawab atas barang-

barang yang dipakai acara mulai dari peminjaman sampai ke pengembalian, 

sedangkan di dusun lain hanya dilakukan oleh perempuan baik dari kalangan 

pemudi maupun ibu-ibu. 
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Selain dari beberapa pabalian di atas ada contoh kecil pabalian yang 

lain seperti pada saat ada kematian. Disini masyarakat laki-laki akan pabalian 

menggali kuburan, sedangkan Perempuan pabalian memasak yang nantinya 

akan dibawa ke TPU untuk dibagikan kepada orang-orang yang menggali 

kuburan. 

2. Permasalahan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Pabalian 

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pabalian yang peneliti 

lihat yaitu: 

a. Miskomunikasi 

Adanya miskomunikasi yang terjadi antara tukang masak dan bagian 

yang membuat bumbu, seperti contohnya ketika tukang masak menginginkan 

bawang atau bumbu lainnya dipotong memanjang namun orang lain 

memotong dalam bentuk bundar. Hal seperti ini biasa membuat tukang masak 

menjadi marah karena tidak sesuai dengan masakan yang akan dimasak. 

b. Perbedaan Persepsi 

Perbedaan persepsi yang dimaksud di sini yaitu perbedaan dalam 

menentukan makanan sudah basi atau belum. Biasanya tukang masak kekeh 

dengan pendapatnya bahwa makanan atau lauk ini masih belum basi dan 

masih layak untuk dimakan, namun dibagian pelayan mengatakan bahwa 

makan ini sudah memiliki bau dan sudah sebaiknya diganti karena tidak baik 

jika diberikan kepada tamu. Dibagian ini biasanya pelayan akan mendapat 

marah dari tukang masak karena pelayan dilakukan oleh remaja dan tukang 

masak dilakukan oleh ibu-ibu. Sehingga tukang masak merasa bahwa mereka 

lebih mengetahui makanan ini sudah basi atau belum karena mereka 

menganggap lebih berpengalaman. 
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c. Kekacauan Remaja Pengaruh Alkohol 

Permasalahan lain yang muncul dipabalian yaitu remaja laki-laki yang 

berada dibawah pengaruh alkohol datang ke acara pabalian membuat onar. 

Karena pabalian identik dengan kebersamaan dan keramaian sehingga 

memicu adanya keributan jika ada seseorang yang berbuat onar. 

Dari permasalahan-permasalahan di atas menjadi tantangan untuk 

semua untuk kemudian bisa menyamakan persepsi, saling menghargai antara 

yang punya acara dan yang datang pabalian sehingga bisa mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

3. Pabalian dalam Budaya Masyarakat 

Manusia adalah makhluk sosial yang saling perlu dan memerlukan 

antara satu sama lain. Sejak dilahirkan sehingga meninggal, memberi dan 

menerima pertolongan merupakan dua hal yang biasa bagi manusia yang 

normal. Semasa masih bayi, seseorang memerlukan pertolongan dari orang 

sekeliling seperti makan, minum dan lain seumpamanya. Manusia dan orang-

orang disekitarnya merupakan dua elemen yang tidak terpisahkan dalam 

memastikan kesempurnaan dan kelangsungan kehidupan. Jadi, oleh karena itu 

menolong dan ditolong merupakan suatu tindakan mulia yang harus didalam 

diri manusia. Di desa Buntu Barana, budaya tolong menolong atau pabalian 

merupakan sesuatu yang sangat lazim dan akrab dengan kehidupan 

masyarakat.  

Menurut Soekanto dalam Asnaeni masyarakat mencakup beberapa 

unsur yakni manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup 
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lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka 

merupakan sistem hidup bersama.11 

pabalian ada dan muncul dari masyarakat tradisional, dimana 

masyarakat pada saat itu secara bersama-sama, saling membantu dan 

bergantian dalam bekerja seperti membangun rumah dll. Di dalam pabalian 

masyarakat menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan bersama-sama dan 

saling, yaitu saling membantu dalam melakukan pekerjaan. 

Manusia sebagai makhluk budaya adalah manusia yang berada pada 

siklus idea atau pengetahuan bersama yang menjadi acuan dalam 

melaksanakan aktivitas bersama, melahirkan materi kebudayaan bersama 

atau pribadi yang merupakan pengembangan dari dorongan budaya, 

diberbagai sektor kehidupan keagamaan, keilmuan, peralatan hidup, 

keorganisasian sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian.12 

Pabalian menjadi budaya dalam masyarakat di desa Buntu Barana dan 

ini membuat masyarakat menjadi semakin dekat karena terjalinnya hubungan 

silaturrahmi yang kuat dan terciptanya jiwa sosial dalam masyarakat. 

4. Tanggapan Masyarakat tentang Prosesi Pabalian 

Dari hasil wawancara, ada beberapa tanggapan masyarakat tentang 

prosesi pabalian: 

Ja kukabudai aku male pabalian, sanga selain mangjama sitammu-
tammuki iya temai tau sa timba nasang tau mesa kampong. Na aja 
sannangna ke den omo to si kumpul-kumpul.13 

 

11St Asnaeni, ‘Perubahan Perilaku Sosial Budaya’, Tesis (pascasarjana Universitas 
Negeri Makassar, 2011). h. 24. 

12Rusmin Tumanggor dkk, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar (Jakarta: prenadamedia 
group, 2024). h. 15. 

13Nurysam (42 tahun), Masyarakat Dusun Maliba, Wawancara, Dusun Maliba, 15 April 
2024. 
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Ibu Nursyam mengatakan dalam prosesi pabalian saya sangat suka 

menghadirinya, disamping membantu orang lain yang saya sangat suka karena 

adanya perkumpulan-perkumpulan yang memungkinkan semua masyarakat 

satu kampung hadir. Saya sangat senang jika ada perkumpulan-perkumpulan 

seperti itu. 

Hasil wawancara yang lain: 

Yato pabalian bisa dikua menjadi tempat silaturrahmi ki to bisa patuo jiwa 
gotong royongta, bisa to ciptakan komunikasi dari semua masyarakat. 
Muali dari pea-pea sampe tomatua. Susi ke inde Balabatu kan anna den 
pabalian semua turu’ mangjama.14 

Yuliani mengatakan prosesi pabalian menjadi ajang silaturrahmi yang 

didalamnya dapat menumbuhkan jiwa gotong royong, juga menciptakan 

komunikasi dari semua masyarakat, mulai dari anak-anak sampai kakek 

nenek. Seperti di dusun Balabatu ini, ketika ada acara pabalian maka semuanya 

ikut terlibat. 

Hasil wawancara lain mengatakan: 

To lan pabalian naciptakan to keharmonisan sosial, solid juga tau, sola 
perstuan lan masyarakat. Anna den me pabalian na patuo sikap tolong 
menolong to suka-suka sola sibantu ki lan kakurangan.15 

Ibu Surina mengatakan dalam prosesi pabalian menciptakan 

keharmonisan sosial, solidaritas dan rasa persatuan antar sesama masyarakat. 

Dalam prosesi pabalian juga akan menumbuhkan sikap tolong menolong yang 

suka rela serta saling membantu dalam kekurangan. 

Wawancara lain mengatakan: 

Yake dikua pabalian tentang matumbai ke mangjamaki tanpa mengharap 
ki imbalan, yato jama-jaman buda menjadi cidi, jama-jaman to masai 

 

14Yuliani Amir (25 Tahun), Masyarakat Dusun Balabatu, Wawancara, Dusun 
Balabatu, 15 April 2024. 

15Suriana (53 Tahun), Masyarakat Dusun Rantelimbong, Wawancara, Dusun 
Rantelimbong, 15 April 2024. 
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menjadi madi, jama-jaman to masussa menjadi malomo. Anna den 
pabalian naciptakan to hubunganna sola masyarakat menjadi aman sola 
damai.16 

Ibu Wahyuni mengatakan pabalian berbicara tentang bagaimana 

bekerja tanpa pamrih, pekerjaan yang banyak akan menjadi sedikit, pekerjaan 

yang lama akan menjadi cepat, pekerjaan yang sukar akan menjadi mudah. 

Dengan adanya pabalian  hubungan masyarakat akan lebih aman dan damai. 

Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

memang pabalian sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dan terbukti 

juga disukai oleh masyarakat karena memiliki dampak yang positif.  

D. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Budaya Pabalian di Desa Buntu 

Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang 

1. Realitas Pendidikan Islam dalam Masyarakat 

Realitas Pendidikan Islam dalam masyarakat sangat bervariasi 

tergantung pada konteks geografis,  budaya dan sosial. Beberapa masyarakat 

mungkin memiliki sistem pendidikan Islam yang kuat dan terintegrasi, 

sementara yang lain mungkin menghadapi tantangan dalam konsistensi 

pendidikan Islam. Ada beberapa faktor penyebab tantangan tersebut salah 

satunya adalah kurangnya kesadaran dari masing-masing individu tentang 

Pendidikan Islam. Seperti masyarakat di desa Buntu Barana, hanya ada 

Sebagian yang melaksanakan Pendidikan Islam dalam kehidupannya. Namun 

ini hanya di ranah hubungan vertikal, berbeda lagi dengan hubungan 

horizontal yang akan dijelaskan dibawa. 

 

16Wahyuni (28 Tahun), Masyarakat Dusun Saluala, Wawancara, Dusun Saluala, 15 
April 2024. 



96 

 

Pendidikan   Islam   mendasari   pendidikan-pendidikan   lainnya, 

bahkan di dalam lingkungan masyarakat dan orang tua pendidikan Islam 

dianggap sebagai primadona yang mana dianggap dapat meningkatkan 

kualitas moral, adab, dan nilai-nilai religius pada out-putnya serta dapat 

membentuk karakter dan pribadi seorang anak. Tetapi pada kenyataanya out-

put dari pendidikan Islam belum  dapat  dikatakan  mencapai  hasil yang  

maksimal. Bisa dikatakan ada yang menanamkan nilai Pendidikan namun 

hanya sedikit, hanya mereka yang memiliki kesadaran akan tentang 

pentingnya Pendidikan dan ibadah. Sebagai contoh dalam masyarakat yaitu 

sholat berjamaah di masjid, bisa dikatakan belum maksimal karena hanya 

Sebagian orang yang datang sholat berjamaah. Masyarakat bisa terhitung 

banyak ketika magrib, namun selain itu sangat kurang yang datang untuk 

sholat berjamaah. 

Namun itu dalam hal hubungan vertikal kepada Allah, berbeda lagi 

dengan hubungan horizontal atau hubungan sesama manusia. Pendidikan 

Islam dalam hubungan sesama masyarakat bisa dikatakan teraktualisasi 

dengan baik, terbukti dengan adanya budaya pabalian. Pabalian menjadi bukti 

terealisasinya Pendidikan Islam karena didalamnya banyak nilai-nilai yang 

direalisasikan dalam pabalian. Seperti nilai silaturrahmi, akhlak dan lain 

sebagainya. 

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Budaya Pabalian di Desa Buntu 

Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. 

Nilai merupakan suatu konsepsi abstrak yang tidak dapat dilihat 

apalagi disentuh. Konsepsi abstrak dari sebuah nilai, melembaga dalam 

pikiran manusia baik secara individu maupun secara sosial dalam masyarakat, 

melembaganya sebuah nilai maka dapat dikatakan sebagai sistem nilai. Tanpa 
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sebuah nilai, hal apapun itu tidak akan berarti apa-apa bagi manusia karena 

perwujudan sebuah nilai memang wajib adanya, demi eksistensi dari sebuah 

hal.17 

Dalam mewujudkan eksistensi dari budaya pabalian, maka diperlukan 

nilai-nilai yang tetap menjaga keberadaan budaya tersebut. Dalam hal ini, 

penulis menganalisis budaya pabalian dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologi, pendekatan ini melihat bagaimana suatu fenomena-fenomena 

yang ada di lapangan. Oleh karena itu, melalui pendekatan fenomenologi ini, 

diharapkan mampu mendekati budaya pabalian dari sudut pandang 

masyarakat maupun mengambil nilai yang memiliki orientasi bersifat baik 

bagi masyarakat 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari cara hidup bersama dalam 

masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai 

hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, 

cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan 

hidup itu, serta pula kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri 

kepada cara hidup bersama dalam tiap persekutuan hidup manusia.18 Oleh 

karena itu, melalui pendekatan sosiologi ini, diharapkan mampu mengungkap 

nilai positif budaya pabalian dari sudut pandang masyarakat maupun 

mengambil nilai yang memiliki orientasi bersifat baik bagi masyarakat. 

Di dalam norma-norma sosial terdapat di dalamnya budaya yang dianut 

secara turun temurun sebagai produk kultural dan atau religi dan begitulah 

selanjutnya norma-norma sosial tersebut berkembang dalam hubungan saling 

 

17Khaerul Mundzir, ‘Nilai-Nilai Sosial Dalam Tradisi Mappanre Temme’ Di Kecamatan 
Tanete Rilau, Kabupaten Barru’, Rihlah, I No. 2 (2014), 77. 

18Dedi Mahyudi, ‘Pendekatan Antropologi Dan Sosiologi Dalam Studi Islam’, Ihya Al-
Arabiyah, 9 No. 2 (2023), 117. 
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berkaitan satu sama lainnya. Budaya pabalian jika dicermati prakteknya baik 

mulai dari awal hingga kegiatan akhir maka semuanya tidak lepas dari 

kontribusi manusia dan kerja sama sebagai makhluk sosial. 

Dalam mewujudkan eksistensi dari budaya pabalian, maka perlu 

diungkapkan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung agar tetap terjaga 

eksistensi tradisi tersebut. Perlu dianalisis beberapa disiplin ilmu yang 

relevan. 

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam dalam budaya pabalian  yaitu: 

a. Nilai i’tiqadiyah adalah hukum yang mengatur tentang hubungan 

manusia dengan Allah secara rohaniah dan hal-hal yang berkaitan dengan 

akidah atau keimanan. Aqidah adalah dimensi ideologi atau kepercayaan 

dalam Islam, menunjukan kepada beberapa tingkatan keimanan seseorang 

muslim terhadap kebenaran Islam terutama mengenai pokok-pokok keimanan 

dalam Islam menyangkut keyakinan seseorang kepada Allah swt., para 

malaikat, kitab-kitab, Nabi dan Rasul Allah, hari akhir, serta qadha dan qadar.19 

Nilai i’tiqadiyah adalah iman, bagaimana seseorang percaya bahwa 

Ketika ia mengikuti pabalian maka ia percaya bahwa itu adalah perintah Allah 

swt. dan ia percaya bahwa ketika ia melakukan kebaikan seperti pabalian maka 

malaikat akan mencatat amal baiknya. Nilai i’tiqadiyah yang terkandung dalam 

budaya pabalian yaitu ketulusan atau keikhlasan dan ketaatan. 

Pendidikan Islam sangatlah memperhatikan nilai akidah karena nilai 

inilah merupakan dasar yang harus diperkuat untuk aplikasi dan penghayatan 

ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan. Jadi, tidak salah jika nilai akidah banyak 

mewarnai penghambaan seseorang kepada Allah secara konsisten. 

 

19Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 199-200. 
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Dalam ajaran Islam, akidah saja tidaklah cukup kalau hanya 

menyatakan percaya kepada Allah, tetapi tidak percaya akan kekuasaan dan 

keagungan perintahNya. Tidak akan bermakna kepercayaan kepada Allah jika 

peraturan-Nya tidak dilaksanakan, karena agama bukanlah semata-mata 

kepercayaan (belief). Agama adalah iman (belief) dan amal saleh (good action). 

Iman mengisi hati, ucapan mengisi lidah dan perbuatan mengisi gerak hidup. 

Kehadiran Nabi Muhammad saw. bukanlah semata-mata mengajarkan akidah, 

bahkan mengajarkan jalan mana yang akan ditempuh dalam hidup, apa yang 

mesti dikerjakan dan apa yang mesti dijauhi. 

Membina aqidah, maka harus memiliki pengaruh yang luar biasa pada 

kepribadian anak. Memaknai aqidah dapat dipahami sebuah konsep yang 

mengimani manusia seluruh perbuatan dan perilakunya serta bersumber pada 

konsep ajaran Islam. Aqidah Islam dijabarkan melalui rukun iman dan 

uluhiyyah atau penjauhan diri dari perbuatan syirik. 

Aspek pengajaran akidah (tauhid) dalam dunia pendidikan Islam pada 

dasarnya merupakan proses pemenuhan fitrah bertauhid. Fitrah bertauhid 

merupakan unsur hakiki yang melekat pada diri manusia sejak penciptaannya. 

Ketika berada di alam arwah, manusia telah mengikrarkan ketauhidannya itu, 

sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-A’raf/7: 172. 
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Terjemahnya:  
Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 
dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya Dan (ingatlah), ketika 
Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka 
dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 
berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul 
(Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang 
demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: 
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"Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah 
terhadap ini (keesaan Tuhan)".20 

Penafsiran ayat ini tentang akidah atau tauhid dimana dikatakan dalam 

tafsirannya bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah atau suci, orang 

tuanya lah yang menjadikan mereka yahudi, Nasrani atau majusi. Kemudian 

nantinya mereka ini akan hidup sendiri atau terlepas dari kedua orang tuanya 

sehingga mereka bisa memilih antara hidup yang haq dan yang batil, 

disebutkan juga bahwa bisa menentang orang tua ketika hal tersebut tidak 

sesuai dengan kebaikan atau ajaran islam. Sehingga ketika anak itu sudah bisa 

membedakan antara yang haq dan yang batil anak itu kemudian bisa memilih 

hidupnya sendiri dan bisa membantah atau menolak perintah kedua orang 

tuanya ketika itu memang tidak sesuai dengan ajaran kebenaran yang kita 

yakini sekarang adalah agama Islam.21 

Dalam tafsir ini juga mengatakan  bahwa anak-anak itu ketika nantinya 

sudah dewasa bisa memilih jalan mereka sendiri sesuai dengan akidah atau 

kepercayaannya agar nanti ketika di akhirat anak-anak itu tidak menyalahkan 

atau berlindung dengan kalimat kami hanya mengikuti keyakinan orang tua 

kami, jadi mengapa Engkau menyiksa kami? 

Nilai akidah merupakan keyakinan bahwa ketika melakukan pabalian 

maka ada kepercayaan bahwa itu adalah perintah Allah swt, dan ketika ikut 

pabalian malaikat akan mencatat amal kebaikan kita. Sebagaimana dalam QS 

Qaf/50:17 
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١٨ رَقِيۡب  عَتِيۡد  

 Terjemahnya:  

 

20Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 173. 

21 M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Volume IV (Jakarta: Lentera Hati, 2009). h. 370-
372. 
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(Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya), yang satu 
duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu 
kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas 
yang selalu siap (mencatat).22 

Penafsiran ayat ini mengatakan bahwa dua malaikat yang dengan 

sungguh-sungguh perhatian menerima ucapan dan amal perbuatan manusia 

untuk dicatatnya, satu duduk di sebelah kiri dan satu duduk di sebelah kanan. 

Malaikat selalu hadir mencatat amal-amal manusia.23 

Nilai I’tiqadiyah dalam pabalian ada dua, yaitu ketulusan atau 

keikhlasan dan ketaatan. 

1) Ketulusan atau keikhlasan 

Dalam proses pabalian orang-orang akan bekerja dengan tulus dan 

ikhlas karena tidak mengharapkan imbalan dari tuan rumah. Ketulusan atau 

keikhlasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa pamrih 

atau tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata dilakukan karena Allah swt. 

Pabalian tidak hanya berarti bekerja sama untuk kepentingan bersama, tetapi 

juga mencerminkan sikap ketulusan dan keikhlasan dalam berkontribusi 

untuk kebaikan dan kepentingan bersama sehingga dapat memperkuat dan 

memelihara budaya pabalian. 

Dalam islam ketulusan dianggap sebagai bentuk penghambaan, 

berkontribusi dalam pabalian dengan niat yang tulus merupakan cara 

mendekatkan diri kepada Allah swt. Ketika orang melakukan sesuatu tanpa 

pamrih demi kebaikan bersama itu merupakan wujud dari keikhlasan yang 

diperintahkan oleh ajaran agama. Sebagaimana dalam al-Qur’an yang 

memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu secara Ikhlas dalam Qur’an 

surah At-taubah/9:105 

 

22Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 519. 

23M. Quraish Shihab, Afsir Al- Misbah Volume XIII (Jakarta: Lentera Hati, 2009). h. 27. 
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Terjemahnya:  
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.24 

Penafsiran ayat ini mengatakan lakukanlah apa yang kamu kehendaki, 

baik atau buruk karena Allah menyaksikan amal kamu dan disaksikan oleh 

Rasul dan kaum mukminin yang menjadi saksi-saksi amal, dengan kata lain 

amal apapun yang dikerjakan baik atau buruk hakikatnya (bukan lahirnya 

yang yata di dunia ini) disaksikan oleh Allah yang maha mengetahui yang gaib 

dan yang nyata, kemudian Rasul-Nya dengan orang-orang mukmin di dunia ini 

yang menjadi saksi dan kemudian nantinya semua akan dikembalikan kepada-

Nya dan akan mengetahui hakikat amal yang telah dikerjakan.25 

Dengan demikian dalam konteks pabalian, jangan memikirkan 

penghargaan atau imbalan yang kemudian akan diterima ketika  ikut pabalian, 

namun bekerjalah dengan penuh ketulusan dan keihklasan lalu serahkan 

semuanya kepada Allah, karena dari Dialah kita akan menerima ganjaran apa 

yang telah diperbuat. 

2) Ketaatan  

Ketika seseorang ikut pabalian berarti iya telah taat kepada Allah swt. 

karena tolong menolong atau pabalian adalah perintah dari Allah swt. oleh 

karena itu di dalam pabalian mendirikan rumah atau mengecor rumah ada 

nilai ketaatan. Dimana dalam al-Qur’an kita diperintahkan untuk tolong 

 

24Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 203. 

25M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Volume V (Jakarta: Lentera Hati, 2009). h. 237-
238. 
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menolong, jadi ketika ada yang ikut dalam pabalian berarti telah taat akan 

perintah Allah swt. Sebagaimana dalam al-Qur’an surah An-Nisa/4:59 
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Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.26 

Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan 

ayat-ayat yang lalu,  mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah 

kepada Allah, tidak mempersekutukan-Nya serta berbakti kepada orang tua, 

menganjurkan berinfak dan lain-lain. perintah-perintah itu mendorong 

manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya 

tolong menolong dan bantu membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta 

tunduk kepada ulil amri, menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai 

yang diajarkan  dan Sunnah, dan lain-lain yang terlihat dengan jelas pada ayat 

ini.27 

Manusia diperintahkan untuk tolong menolong dan bantu membantu, 

sedangkan pabalian adalah kegiatan tolong menolong dan bantu membantu 

sert dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian ketika ada yang ikut 

pabalian berarti ia sedang mengikuti perintah dari Allah swt. 

Nilai ketaatan dalam budaya pabalian membentuk karakter dan 

identitas masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan dimana sikap hormat, 

 

26Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 87. 

27M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Volume II (Jakarta: Lentera Hati, 2009). h. 583. 
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toleransi dan penghargaan terhadap kebutuhan orang lain di promosikan dan 

dihargai sebagai bagian dari integral budaya. 

Ketaatan mendorong solidaritas dan empati diantara anggota 

masyarakat. Hal ini kemudian menghasilkan rasa persatuan yang kuat antara 

individu dimana mereka saling mendukung dan merasakan kebahagiaan 

bersama. Ketaatan akan memupuk kesetiaan dan kepercayaan diantara 

anggota masyarakat. Ketika seseorang membutuhkan bantuan, kepercayaan 

pada ketaatan sesama memberikan keyakinan bahwa mereka akan diberi 

dukungan yang dibutuhkan. 

b. Nilai ubudiyah atau ibadah, secara etimologi berasal dari kata bahasa 

Arab yaitu abada ya’budu- abdan-ibadatan yang berarti taat, tunduk, patuh, 

dan merendahkan diri dihadapan yang disembah disebut “abid” (yang 

beribadah).28 Nilai ibadah ada ketika seseorang ingat ketika ia ikut dalam 

kegiatan pabalian ini maka ia memahami bahwa menolong orang lain seperti 

dalam bentuk pabalian adalah bagian dari ibadah.  

Dengan demikian, aspek ibadah dapat dikatakan sebagai alat untuk 

digunakan manusia dalam rangka memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri 

kepada Allah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ibadah adalah ibadah 

dalam dimensi vertikal, horizontal dan internal sebagaimana yang telah 

diungkapkan di atas. Ibadah dalam konteks pendidikan tidak semata-mata 

ditujukan oleh kepentingan pribadi, tetapi juga diarahkan kepada tanggung 

jawab sosial. 

Seseorang ketika ikut pabalian kemudian ia percaya bahwa pabalian 

adalah suatu ibadah maka sesungguhnya ia telah menerapkan nilai ubudiyah. 

Begitupula ketika seseorang berangkat dari rumahnya kemudia ia percaya 

 

28A Rahman Ritonga Zainuddin, Fiqih Ibadah, h. 1. 
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bahwa ia akan melakukan suatu ibadah maka ia telah menerapkan nilai 

ubudiyah. Seperti dari hasil wawancara yang peneliti temukan di lapangan: 
 

Mena aku pabalian memang ikhlas na aku timba, mangjamaki to termasuk 
ibadah, eda aku dikua ka mena pabalian dikua na den toda dau timba ke 
aku toda mang jama. Yara aku te dikua kasiturutan ku male.29 

Ibu Herawati mengatakan saya ikut pabalian datang karena ikhlas, 

pabalian juga adalah ibadah, bukan karena menganggap tidak ada yang datang 

nantinya ketika saya yang mengadakan pekerjaan ketika saya tidak datang 

sekarang. Yang paling utama untuk saya yaitu kebersamaan. 

Pendapat lain dari hasil wawancara yaitu: 
Eda aku lan penawangku dikua la timbana supaya timba todai dau tau 
balina ke aku mangjama. Moi aku nae da na male tau balina timba bangna 
aku bali karena memang ikhlasna aku timba pabalian, lagian pabalian 
adalah suatu bentuk ibadah.30 

Ibu Jumiati mengatakan tidak ada dalam hati saya beranggapan bahwa 

saya datang pabalian agar orang lain datang ketika saya yang ada pekerjaan. 

meskipun orang lain tidak datang ketika saya yang adakan pekerjaan tapi saya 

tetap datang ketika dia ada pekerjaan karena saya benar-benar ikhlas pabalian. 

Dan saya percaya bahwa pabalian adalah suatu ibadah. 

Wawancara lain: 
Mellaoku aku jo bola niatku memang maballo sa kukua mena aku te 
pabalian sa pabalian termasuk ibadah, eda kukua ka mena pabalian 
supaya timba today to tau ke aku den acaraku.31 

Ibu Farida mengatakan saya berangkat dari rumah memang niat saya 

sudah bagus karena saya mengaggap bahwa pabalian ini adalah suatu ibadah, 

saya datang bukan dengan niat agar orang lain datang nantinya ketika saya 

yang mengadakan acara. 

Hasil wawancara lain: 

 

29Herawati (60 tahun), Masyarakat Biasa, Wawancara, Dusun Balabatu, 18 Mei 2024. 

30Jumiati (58 tahun), Masyarakat Biasa, Wawancara, Dusun Balabatu, 18 Mei 2024. 

31Farida (57 tahun), Masyarakat Biasa, Wawancara, Dusun Balabatu, 18 Mei 2024. 
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Ku percaya aku ka pabalian adalah ibadah, disamping itu ke marajin ki 
male pabalian na den suatu saat dau den la pabalian toda tapi den 
kendalata semisal masaki ki tattaki iya timba na bali tau sanakua marajin 
me pabalian. Memang timbana pabalian sanga dikua na timba toda to tau 
ke aku mang jama, tapi yatu poin terakhir ri iya. Poin utama karena 
pabalian adalah ibadah na ikhlas tona aku timba.32 

Bapak Swandi mengatakan saya percaya bahwa pabalian adalah ibadah, 

selain itu ketika seseorang rajin datang pabalian maka suatu saat ketika ia yang 

mengadakan pabalian namun ada kendala seperti sakit maka orang-orang 

tetap datang pabalian karena ia sendiri rajin datang pabalian. Memang saya 

datang pabalian sekarang agar nantinya orang lain datang ketika saya ada 

pekerjaan, namun itu adalah alasan dipoin terakhir karena yang pertama 

pabalian adalah ibadah dan saya ikhlas datang. 

Hasil wawancara yang lain: 
Memang te pabalian ibadah iya, na eda to aku kukua ka timbana sekarang 
pabalian dikua na timba toda dau balina ke aku mang jama. Anna denmo 
kareba ka la mang acara masawa tea tau la mang tanan rika male na aku 
masawanna.33 

Bapak Daris mengatakan pabalian adalah ibadah, saya tidak 

beranggapan bahwa sekarang saya datang supaya nantinya ada juga yang 

datang ketika saya yang bekerja. Ketika ada kabar bahwa besok ada yang akan 

mengadakan acara atau menanam padi maka besoknya saya pergi. 

Hasil wawancara lain: 
Cocok iya ka pabalian itu adalah ibadah, jadi timbana aku kukua ka mena 
te lakukan salah satu ibadah, eda aku lan penawangku dikua ka la timba 
na supaya den todai dau timba ke aku mang jama.34 

Bapak Sarullah Syah mengatakan benar bahwa pabalian adalah bentuk 

ibadah, jadi saya datang karena berpikir saya datang untuk melakukan salah 

satu ibadah, tidak ada dalam hati saya beranggapan bahwa saya datang agar 

orang lain datang ketika saya bekerja. 

 

32Swandi (62 tahun), Masyarakat Biasa, Wawancara, Dusun Balabatu, 18 Mei 2024. 

33Daris (41 tahun), Masyarakat Biasa, Wawancara, Dusun Balabatu, 18 Mei 2024. 

34Sarullah Syah (64 tahun), Masyarakat Biasa, Wawancara, Dusun Balabatu, 18 Mei 
2024. 
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Dari semua hasil wawancara di atas, mereka percaya bahwa datang 

pabalian adalah salah satu bentuk ibadah, mereka ikhlas datang dan tidak 

memiliki niat ingin membantu karena ingin dibantu. Meski ada niat seperti itu 

namun hal tersebut berada di poin terakhir alasan datang pabalian. 

c. Nilai amaliyah berbicara tentang akhlak baik dan akhlak buruk 

manusia. Akhlak secara etimologi berasal dari kata khalaqo yang asal katanya 

khulqun yang berarti perangai, tabiat, adat atau khulqun yang berarti kejadian, 

buatan, ciptaan. Sedangkan akhlak menurut terminologi adalah perbuatan 

manusia yang berasal dari dorongan jiwanya karena kebiasaan tanpa 

memerlukan pemikiran terlebih dahulu.35  

Pentingnya akhlak ini, menurut Omar Muhammad al-Taomy al-Syaibany 

tidak terbatas pada perseorangan saja tetapi penting untuk masyarakat, umat 

dan kemanusiaan seluruhnya. Atau dengan kata lain akhlak itu penting bagi 

perseorangan dan sekaligus bagi masyarakat. Akhlak dalam ajaran agama 

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

sesama manusia dan tingkah laku lahiriyah. Sedangkan akhlak lebih luas 

karena tidak hanya mencakup ukuran lahiriah tapi berkaitan dengan sikap 

batin maupun pikiran, yang mencakup kepada akhlak terhadap Allah dan 

kepada sesama makhluk, baik itu terhadap manusia, tumbuh-tumbuhan, dan 

benda-benda yang tak bernyawa.36 

Nilai ini berbicara tentang baik dan buruk. Nilai ini juga berbicara 

tentang bagaimana seseorang merasa bahwa ketika ia membantu orang lain 

maka orang lain juga akan membantunya. Nilai amaliyah yang terkandung 

dalam budaya pabalian yaitu silaturrahmi, gotong royong, tanggung jawab, 

 

35A. Mustafa, Akhlak Tasawuf, h. 11. 

36M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’I Atas Pelbagai Persoalan 
Umat (Bandung: Mizan, 2000). h. 261. 
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kesantunan, kasih sayang, kesetiaan, keadilan, kerendahan hati, kesabaran dan 

kesederhanaan. 

Nilai i’tiqadiyah dan nilai ubudiyah telah dijelaskan secara umum di 

atas, karena nilai i’tiqadiyah dan nilai ubudiyah ada dalam semua pabalian. 

Nilai amaliyah secara keseluruan bentuk pabalian didalamnya ada nilai 

kerendahan hati. Kerendahan hati dalam pabalian adalah sikap rendah diri 

yang mengakui bahwa kita semua membutuhkan bantuan dan kontribusi 

orang lain. Ini melibatkan kesediaan untuk memberi dan menerima bantuan 

tanpa mengharapkan penghargaan atau imbalan, serta bersedia belajar dari 

orang lain tanpa merasa tinggi dari mereka. Kerendahan hati ini 

memungkinkan kolaborasi yang efektif dan saling menghormati dalam proses 

pabalian. 

Kerendahan hati memungkinkan seseorang untuk mengakui bahwa 

mereka tidak sempurna dan membutuhkan bantuan dari waktu ke waktu. 

Dengan demikian, dalam konteks pabalian nilai ini menciptakan lingkungan 

dimana orang merasa nyaman untuk meminta bantuan tanpa takut dihakimi 

atau direndahkan. Ini memperkuat hubungan dalam masyarakat terutama 

dalam pabalian. 

Nilai kerendahan hati dalam pabalian melibatkan pengakuan terhadap 

keterbatasan diri sendiri. Ini berarti seseorang tidak mengklaim bahwa 

mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri sehingga mereka bersedia untuk 

mencari bantuan yang diperlukan. Dengan demikian sikap ini menciptakan 

budaya kerja sama yang kuat dimana individu saling mendukung dan saling 

melengkapi satu sama lain. Sikap rendah hati dijelaskan dalam QS 

Luqman/31:18 
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الٍ 
َ
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ْ
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َ
َ لَ

َّ
 اللّٰ

َّ
رْضِ مَرَحًا ۖ إِن

َ ْ
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َ
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ُ
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َ
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ور  
ُ
خ
َ
 ف

Terjemahnya:  
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri.37 

Tafsir ayat ini yaitu nasihat Luqman yang berkaitan dengan akhlak dan 

sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. Materi Pelajaran akidah, 

beliau selingi dengan Pelajaran akhlak, bukan saja agar peserta didik tidak 

jenuh dengan satu materi tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa pelajaran 

akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Beliau menasihati anaknya dengan berkata disamping nasihat-nasihat yang 

lalu janganlah engkau memalingkan muka mu dari manusia siapapun itu 

didorong oleh penghinaan dan kesombongan. Tetapi tampillah pada setiap 

orang dengan wajah berseri dan penuh kerendahan hati. Dan bila engkau 

melangkah janganlah berjalan dengan angkuh tetapi berjalanlah dengan 

penuh kelembutan dan berwibawah, sesungguhnya Allah tidak menyukai dan 

tidak melimpahkan kasih sayangnya terhadap orang yang sombong lagi 

membanggakan diri.38 

Demikian dalam hal pabalian, jangan bersikap sombong dengan 

masyarakat yang ada di lingkungan kita, karena kita adalah makhluk sosial 

yang artinya tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang 

lain. Orang yang datang pablian juga tidak boleh menyombongkan diri karena 

merasa paling dibutuhkan. Semuanya harus saling merendahkan diri karena 

semua saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. 

 

37Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 412. 

38M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Volume X (Jakarta: Lentera Hati, 2009). h. 311. 
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Untuk lebih rinci terkait nilai-nilai amaliyah dalam budaya pabalian, 

penulis memaparkan proses dalam bentuk-bentuk pabalian mulai dari awal 

sampai akhir: 

1) Mendirikan atau Mengecor Rumah 

Datang ke pabalian bukan hanya untuk bekerja, melainkan dengan 

tetap menjaga silaturrahmi. Nilai silaturrahmi dalam pabalian adalah tentang 

menjalin hubungan baik dengan orang lain tentunya dengan masyarakat di 

sekeliling kita serta saling membantu satu sama lain. Ini menciptakan ikatan 

sosial yang kuat dan memperkuat solidaritas diantara anggota masyarakat. 

Melalui silaturrahmi hubungan antar individu atau kelompok menjadi 

harmonis dan saling mendukung. Ini menciptakan lingkungan yang positif 

dimana orang-orang merasa aman dan nyaman untuk memberikan dan 

menerima bantuan. Hal ini dapat menjadi sumber pemberdayaan bagi individu 

atau kelompok yang merasa didukung dan diakui oleh masyarakat, sehingga 

melalui pabalian ini dapat meningkatkan ikatan sosial antar warga. 

Silaturrahmi memang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan 

menjaga silaturrahmi tetap terjaga akan mendekatkan diri dengan orang lain 

sehingga dapat hidup dengan nyaman tanpa adanya hasut menghasut dan hal 

negatif lainnya dalam bermasyarakat.  Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa/4:1 
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Terjemahnya:  
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah mengembang 
biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 
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satu sama lain, dan (perilaharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.39 

Ayat ini sebagai pendahuluan untuk mengantar lahirnya persatuan dan 

kesatuan dalam masyarakat, serta bantu membantu dan saling menyayangi 

karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan 

antara lelaki dan Perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak dan lain 

sebagainya. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman 

dalam masyarakat serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.40 

Silaturrahmi dalam pabalian mengedepankan hubungan baik antara 

individu dan masyarakat. Ini adalah nilai yang sangat penting dalam budaya 

dan agama karena memperlihatkan kerja sama, empati dan rasa saling peduli 

terhadap sesama. 

Dalam pabalian mendirikan rumah atau mengecor rumah ada nilai 

gotong royong karena hal tersebut dikerjakan secara bersama-sama menarik 

rumah yang akan didirikan atau mengaduk semen lalu berjejer mengantarkan 

campuran semen itu sampai di tempat yang akan dicor. Gotong royong adalah 

prinsip sosial yang mengacu pada kolaborasi dan kerja sama antar anggota 

masyarakat untuk mencapai tujuan bersama atau membantu sesama dalam 

situasi yang sulit. Nilai gotong royong dalam tolong menolong memperkuat 

solidaritas sosial dan memperkenalkan rasa persaudaraan diantara individu 

atau kelompok. Melalui gotong royong masyarakat belajar untuk saling 

mendukung, berbagi, dan bekerja sama tanpa memandang status, agama, dan 

lain sebagainya. Nilai ini membentuk fondasi kuat bagi keberlangsungan hidup 

masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Gotong royong dalam pabalian 

sangat dibutuhkan karena dapat membantu seseorang yang mengadakan 

 

39Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 77. 

40M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Volume II. h. 397-398. 



112 

 

kegiatan sehingga lebih memudahkan dan juga lebih terarah. Dengan adanya 

gotong royong dalam pabalian, keluarga yang mengadakan acara tidak akan 

panik atau merasa sendiri karena ada masyarakat yang siap untuk membantu 

mulai dari awal persiapan sampai akhir kegiatan. Sesuai dalam al-Qur’an surah 

Ali Imran/3:104 
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Terjemahnya:  
Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.41 

Sayyid Quthub dalam tafsirnya mengemukakan bahwa penggunaan dua 

kata yang berbeda itu menunjukkan keharusan dua kelompok dalam 

masyarakat Islam. Kelompok pertama yang bertugas mengajak, dan kelompok 

kedua bertugas memerintah dan melarang. Kelompok kedua ini tentulah 

memiliki kekuasaan di bumi. “Ajaran Ilahi di bumi ini bukan sekedar nasehat, 

petunjuk dan penjelasan. Ini adalah salah satu sisi, sedang sisi kedua adalah 

melaksanakan kekuasaan memerintah dan melarang, agar makruf dapat 

wujud dan mungkar dapat sirna. Demikian antara lain tutur sayyid Quthub.42 

Perlu dicatat bahwa apa yang diperintahkan oleh ayat di atas berkaitan dengan 

dua hal yaitu mengajak dikaitakan dengan al-khair, sedang memerintah untuk 

melakukan sesuatu dikaitkan dengan al-ma’ruf, dan perintah untuk melarang 

berkaitan dengan al-munkar. Pabalian merupakan salah satu kebaikan, jika 

mengajak orang lain untuk pabalian maka artinya telah mengajak untuk orang 

lain melakukan kebaikan. 

 

41Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 63. 

42M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Volume II. h. 210. 
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Ketika datang pabalian mendirikan atau mengecor rumah haruslah 

bersikap santun. Kesantunan merupakan salah satu nilai yang sangat penting 

dalam pabalian, karena kesantunan mencakup sikap, tutur kata dan perilaku 

yang sopan serta menghormati orang yang dibantu. Ketika ikut pabalian 

penting untuk menggunakan kata-kata yang sopan dan menghormati saat 

berbicara dengan orang lain, seperti mengucapkan salam ketika datang, 

mengucapkan terimakasih, mengucapkan permintaan maaf ketika terjadi 

kesalahan, hal-hal kecil seperti itu akan membuat acara pabalian menjadi 

saling menghargai sehingga pabalian akan berlangsung dengan tenang dan 

damai. 

Dalam pabalian perlu diingat untuk menghormati privasi dan martabat 

orang yang dibantu. Hal ini berarti tidak membicarakan masalah pribadi orang 

tersebut kepada orang lain, serta tidak mempermalukan orang tersebut di 

depan umum. Saat melakukan bantuan baik secara fisik maupun emosional, 

penting untuk melakukannya dengan penuh perhatian dan hormat. Ini 

termasuk menghargai privasi orang yang dibantu. Contohnya ketika tidak 

sengaja mendengar adanya kekurangan dari kegiatan tersebut seperti 

kekurangan dana atau hal lainnya maka hal tersebut tidak perlu menceritakan 

kepada orang lain. Dalam konteks masyarakat yang beragam, penting untuk 

menghormati perbedaan tradisi dan budaya dalam memberikan bantuan. Hal 

ini memastikan bahwa tindakan tolong menolong atau pabalian dilakukan 

dengan kesantunan tanpa menyakiti perasaan atau nilai-nilai budaya orang 

yang dibantu. Nilai kesantunan dalam al-Qur’an disebutkan dalam QS At-

Taubah/9:114 

ه
َّ
ن
َ
 ا
َٰٓ
ه
َ
نَ ل بَی َّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
 ف
ۚ
اهُ  اِيَّ

ٓ
ا
َ
ه
َ
عَد ةٍ وَّ

َ
وْعِد  عَنْ مَّ

َّ
بِيْهِ اِلَ

َ
ارُ اِبْرٰهِيْمَ لِا

َ
ف
ْ
 اسْتِغ

َ
ان
َ
وٌّ   وَمَا ك

ُ
عَد

اه  حَلِيْم  وَّ
َ َ
 اِبْرٰهِيْمَ لا

َّ
 اِن

ُۗ
ه
ْ
 مِن
َ
ا َّ بَِ
َ
ِ ت
ه ٰ
 للّٰ

 



114 

 

Terjemahnya:  
Adapun permohonan ampunan Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, 
tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepadanya. 
Maka, ketika jelas baginya (Ibrahim) bahwa dia (bapaknya) adalah 
musuh Allah, dia (Ibrahim) berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim 
benar-benar seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.43 

Tafsir ayat ini tentang nabi Ibrahim yang mendoakan orang tuanya 

karena sebelumnya belum tahu bahwa orang tuanya adalah musuh allah atau 

orang musyrik, namun setelah datang bukti yang nyata bahwa orang tuanya 

adalah musuh Allah atau orang musyrik maka nabi Ibrahim berlepas diri 

darinya. Nabi Ibrahim memiliki sifat halim yakni penyantun yang memiliki 

makna meredam kemarahan dan sikap buruk orang lain.44 Sifat kesantunan 

yang dimiliki nabi Ibrahim dapat meredam kemarahannya terhadap orang 

tuanya karena sebelumnya membela orang tuanya dengan memohon 

ampunkan orang tuanya meski nabi Ibrahim mengetahui bahwa orang tuanya 

adalah orang musyrik namun beliau menduga bahwa boleh jadi ada seseorang 

yang dinilai musuh Allah karena kedurhakaannya, bukan karena musyrik. 

Dari kisah nabi Ibrahim yang memiliki sifat kesantunan yang memiliki 

makna meredam kemarahan dan sikap buruk orang lain, jika dibawa ke 

pabalian maka harus memiliki sifat yang santun seperti ketika ada sesuatu 

yang kurang dari yang punya acara atau ada kesalahan yang menyebabkan 

yang punya acara marah maka  tidak boleh ikut-ikutan marah, harus tetap 

santun dan meredam amarah agar proses pabalian tetap berlangsung damai. 

Menjadi Pelajaran juga kepada yang punya acara jika ada kesalahan yang 

terjadi maka yang punya acara juga harus mempunyai sifat kesantunan, 

dimana harus mampu meredam amarah karena yang datang pabalian 

membantu juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. 

 

43Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 205. 

44M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Volume V. h. 269-270. 
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Dengan menjunjung tinggi nilai kesantunan dalam kegiatan pabalian 

dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah, saling menghargai dan 

berempati terhadap sesama. Kesantunan merupakan pondasi penting dalam 

membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam 

masyarakat. 

Pabalian mendirikan atau mengecor rumah pun tidak memandang 

kasta siapa yang akan dibantu, semua sama dalam mata masyarakat. Sehingga 

dalam pabalian ini ada nilai keadilan. Nilai keadilan dalam pabalian mencakup 

perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang membutuhkan bantuan tanpa 

memandang ras, agama, dan latar belakang sosial. Ini berarti memberikan 

bantuan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta 

memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan bantuan. Dalam pabalian tidak boleh membeda-bedakan antara 

yang kaya dan yang kurang mampu, jangan karena mengaggap yang 

mengadakan acara adalah yang kurang mampu sehingga tidak mau datang 

untuk pabalian. Sebagaimana dalam al-Qur’an QS An-Nahl/16:90 
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Terjemahnya:  
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.45 

Ayat ini dinilai oleh pakar sebagai ayat yang paling sempurna dalam 

penjelasan segala aspek kebaikan dan keburukan. Allah swt. berfirman sambil 

mengukuhkan dan menunjuk langsung diri-Nya dengan nama yang teragung 

guna menekankan pentingnya pesan-pesan-Nya bahwa sesungguhnya Allah 

 

45Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 277. 
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secara terus menerus memerintahkan kepada siapapun untuk berlaku adil 

dalam sikap, ucapan dan tindakan. Beberapa pakar mendefenisiskan adil 

dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar 

pada persamaan walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Ada juga 

yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya 

melalui jalan yang terdekat. Ada lagi yang mengatakan adil dalam moderasi 

yaitu tidak mengurangi dan tidak juga melebihkan.46 Dalam konteks pabalian, 

adil ini berarti bahwa  menolong atau membantu orang lain tanpa memandang 

suku, agama, ras, status dan lain sebagainya. Semua sama dalam masyarakat, 

semua berhak mendapat dan memberi bantuan. 

Mendirikan atau mengecor rumah tak lepas dari rasa capek yang 

dirasakan karena semua dilakukan secara manual, mulai dari mengangkat 

bahan-bahan material seperti pasir, batu, pasir dan air, kemudian dicampur 

secara manual dan kemudian diangkat ke tempat yang akan dicor, oleh sebab 

itu ada nilai kesabaran yang terkandung di dalamnya. Kesabaran adalah salah 

satu nilai yang sangat penting dalam konteks tolong menolong atau pabalian. 

Ketika berupaya untuk membantu orang lain, sering kali dihadapkan pada 

berbagai tantangan dan hambatan yang membutuhkan waktu dan usaha untuk 

mengatasinya. Kesabaran dalam pabalian adalah kemampuan untuk tetap 

tenang dan sabar ketika membantu orang lain, terutama dalam situasi yang 

sulit atau memerlukan waktu yang lama. Ini melibatkan kesediaan untuk 

membantu dengan penuh perhatian, menawarkan tanpa mengharapkan 

imbalan dan bersedia memberikan waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk 

membantu orang lain mencapai tujuan. Kesabaran memungkinkan kita untuk 

 

46 M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Volume VII (Jakarta: Lentera Hati, 2009). h. 697-
698. 
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memahami bahwa proses membantu orang lain mungkin memerlukan waktu 

dan usaha, namun hasilnya bisa memberikan manfaat jangka panjang. Dalam 

al-Qur’an disebutkan ayat tentang kesabaran dalam QS Az-Zumar/39:10 

رْضُ 
َ
 ۗ وَأ

 
ة
َ
يَا حَسَن

ْ
ن
ُّ
ذِهِ ٱلد ٰـ

َ
ِ ه

 فن
۟
وا
ُ
حْسَن

َ
ذِينَ أ

َّ
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ُ
ك  رَبَّ

۟
وا
ُ
ق
َّ
 ٱت
۟
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
عِبَادِ ٱل ٰـ لْ يَ

ُ
ق

ِ حِسَابٍ 
ْ
ب 
َ
م بِغ

ُ
جْرَه

َ
 أ
َ
ون ُ بِِ

ٰـ  ٱلصَّ
مَا يُوَفنَّ

َّ
 ۗ إِن

 
سِعَة ِ وَٰ

َّ
 ٱللّٰ

 
Terjemahnya:  
Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada 
Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh 
kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-
orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.47 

Tafsir ayat ini mengajarkan bahwa bagi orang-orang yang sabar dalam 

menghadapi ujian dan cobaan hidup, Allah akan memberikan pahala yang 

besar tanpa batas. Kesabaran dalam menjalani ujian hidup merupakan tanda 

keimanan yang kuat dan keyakinan yang kokoh bahwa Allah akan memberikan 

balasan yang adil dan besar bagi mereka yang bersabar. Ini mengajarkan 

pentingnya mempertahankan kesabaran dalam menghadapi segala dan 

mencari kekuatan serta ketenangan dalam ketaatan kepada Allah.48 

Dalam konteks pabalian, sabar memiliki artian bahwa apapun yang 

nantinya dihadapi dalam proses pabalian,seperti ketika ada hambatan, ujian, 

masalah maka tetap harus sabar dalam menjalankannya. Karena 

sesungguhnya akan ada balasan dari Allah bagi mereka yang bersabar dalam 

ketaatan. 

2) Memindahkan rumah 

Ketika datang pabalian memindahkan rumah haruslah bersikap santun. 

Kesantunan merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam pabalian, 

karena kesantunan mencakup sikap, tutur kata dan perilaku yang sopan serta 

 

47Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 495. 

48M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Volume XI (Jakarta: Lentera Hati, 2009). h. 456. 
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menghormati orang yang dibantu. Ketika ikut pabalian penting untuk 

menggunakan kata-kata yang sopan dan menghormati saat berbicara dengan 

orang lain, seperti mengucapkan salam ketika datang, mengucapkan 

terimakasih, mengucapkan permintaan maaf ketika terjadi kesalahan, hal-hal 

kecil seperti itu akan membuat acara pabalian menjadi saling menghargai 

sehingga pabalian akan berlangsung dengan tenang dan damai. 

Dengan menjunjung tinggi nilai kesantunan dalam kegiatan pabalian 

dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah, saling menghargai dan 

berempati terhadap sesama. Kesantunan merupakan pondasi penting dalam 

membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam 

masyarakat. 

Mengangkat rumah dilakukan secara bersamaan, ada seseorang yang 

dipilih untuk memimpin aba-aba waktu mengangkat rumah, sehingga disini 

dilihat ada nilai gotong royong. Gotong royong adalah prinsip sosial yang 

mengacu pada kolaborasi dan kerja sama antar anggota masyarakat untuk 

mencapai tujuan bersama atau membantu sesama dalam situasi yang sulit. 

Nilai gotong royong dalam tolong menolong memperkuat solidaritas sosial dan 

memperkenalkan rasa persaudaraan diantara individu atau kelompok. Melalui 

gotong royong masyarakat belajar untuk saling mendukung, berbagi, dan 

bekerja sama tanpa memandang status, agama, dan lain sebagainya. Nilai ini 

membentuk fondasi kuat bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang 

harmonis dan berkelanjutan. Gotong royong dalam pabalian sangat 

dibutuhkan karena dapat membantu seseorang yang mengadakan kegiatan 

sehingga lebih memudahkan dan juga lebih terarah. Dengan adanya gotong 

royong dalam pabalian, keluarga yang mengadakan acara tidak akan panik 
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atau merasa sendiri karena ada masyarakat yang siap untuk membantu mulai 

dari awal persiapan sampai akhir kegiatan. 

Dalam pabalian memindahkan rumah ada rasa capek dan rasa sakit 

yang dirasakan, karena proses mengangkat rumah diangkat dengan bahu yang 

bisa membuat bahu menjadi sakit bahkan lecet, disinilah kemudian dilihat ada 

nilai kesabaran. Kesabaran dalam pabalian adalah kemampuan untuk tetap 

tenang dan sabar ketika membantu orang lain, terutama dalam situasi yang 

sulit atau memerlukan waktu yang lama. Ini melibatkan kesediaan untuk 

membantu dengan penuh perhatian, menawarkan tanpa mengharapkan 

imbalan dan bersedia memberikan waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk 

membantu orang lain mencapai tujuan. Kesabaran memungkinkan untuk 

memahami bahwa proses membantu orang lain mungkin memerlukan waktu 

dan usaha, namun hasilnya bisa memberikan manfaat jangka Panjang. 

Pabalian memindahkan rumah pun tidak memandang kasta siapa yang 

akan dibantu, semua sama dalam mata masyarakat. Sehingga dalam pabalian 

ini ada nilai keadilan. Nilai keadilan dalam pabalian mencakup perlakuan yang 

adil terhadap semua pihak yang membutuhkan bantuan tanpa memandang 

ras, agama, dan latar belakang sosial. Ini berarti memberikan bantuan secara 

proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta memastikan 

bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan 

bantuan. 

3) Menanam padi 

Ketika datang pabalian menanam padi haruslah bersikap santun. 

Kesantunan merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam pabalian, 

karena kesantunan mencakup sikap, tutur kata dan perilaku yang sopan serta 

menghormati orang yang dibantu. Ketika ikut pabalian penting untuk 
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menggunakan kata-kata yang sopan dan menghormati saat berbicara dengan 

orang lain, seperti mengucapkan salam ketika datang, mengucapkan 

terimakasih, mengucapkan permintaan maaf ketika terjadi kesalahan, hal-hal 

kecil seperti itu akan membuat acara pabalian menjadi saling menghargai 

sehingga pabalian akan berlangsung dengan tenang dan damai. Dengan 

menjunjung tinggi nilai kesantunan dalam kegiatan pabalian dapat 

menciptakan lingkungan yang lebih ramah, saling menghargai dan berempati 

terhadap sesama. Kesantunan merupakan pondasi penting dalam membangun 

hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam masyarakat. 

Menanam padi dilakukan secara bersamaan, mulai dari mencabut bibi 

kemudian menanamnya. Sehingga disini dilihat ada nilai gotong royong. 

Gotong royong adalah prinsip sosial yang mengacu pada kolaborasi dan kerja 

sama antar anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama atau 

membantu sesama dalam situasi yang sulit. Nilai gotong royong dalam tolong 

menolong memperkuat solidaritas sosial dan memperkenalkan rasa 

persaudaraan diantara individu atau kelompok. Melalui gotong royong 

masyarakat belajar untuk saling mendukung, berbagi, dan bekerja sama tanpa 

memandang status, agama, dan lain sebagainya. Nilai ini membentuk fondasi 

kuat bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang harmonis dan 

berkelanjutan. Gotong royong dalam pabalian sangat dibutuhkan karena dapat 

membantu seseorang yang mengadakan kegiatan sehingga lebih memudahkan 

dan juga lebih terarah. Dengan adanya gotong royong dalam pabalian, keluarga 

yang mengadakan acara tidak akan panik atau merasa sendiri karena ada 

masyarakat yang siap untuk membantu mulai dari awal persiapan sampai 

akhir kegiatan. 
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Dalam pabalian menanam padi orang-orang yang datang tidak akan 

pulang sebelum semuanya padi selesai dinama, sehingga di sini bisa dilihat ada 

nilai kesetiaan. Kesetiaan   merupakan   salah   satu nilai   yang   dijunjung   

tinggi   oleh   setiap manusia. Komitmen   terhadap   kesetiaan menjadi   bagian   

Integral   atas   citra   diri seseorang   atas   orang   lain. Demikianlah selama ini 

kita diajarkan. Kesetiaan menjadi sebuah    nilai etis yang    keberadaanya 

sanggup  meluluh lantakkan  martabat  siapa saja  yang ingkar.49 Kesetiaan 

adalah komitmen untuk tetap setia terhadap individu, prinsip, atau nilai 

tertentu dalam jangka waktu yang Panjang, terlepas dari tantangan atau 

godaan yang muncul, kesetiaan menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan 

yang saling mendukung dan berkelanjutan. Dalam konteks pabalian nilai 

kesetiaan tergambar ketika menjalankan amanah dalam pabalian yang 

kemudian bertahan mengerjakannya sampai akhir kegiatan dan 

mempertanggung jawabkannya. Dalam masyarakat, kesetiaan menciptakan 

dasar yang kuat untuk kerja sama dan saling mendukung satu dengan yang 

lain. Ketika individu merasa bahwa mereka dapat mengandalkan satu sama 

lain dalam situasi apapun, ini akan membentuk komunitas yang kokoh dan 

solidaritas yang tinggi.  

Dalam pabalian menanam padi aka nada rasa capek dan juga rasa panas 

dari teriknya matahari namun tetap harus bertahan, disinilah kemudian dilihat 

ada nilai kesabaran. Kesabaran dalam pabalian adalah kemampuan untuk 

tetap tenang dan sabar ketika membantu orang lain, terutama dalam situasi 

yang sulit atau memerlukan waktu yang lama. Ini melibatkan kesediaan untuk 

membantu dengan penuh perhatian, menawarkan tanpa mengharapkan 

 

49Puspo Renan Joyo, ‘Kisah Kesetiaan Bhisma Pada Hastinapura: Fenomena 
Pergeseran Etika Deontologi Menuju Teleologi’, Bawi Ayah, II, No.2 (2021), 2. 
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imbalan dan bersedia memberikan waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk 

membantu orang lain mencapai tujuan. Kesabaran memungkinkan manusia 

untuk memahami bahwa proses membantu orang lain mungkin memerlukan 

waktu dan usaha, namun hasilnya bisa memberikan manfaat jangka Panjang. 

4) Syukuran 

Ketika datang pabalian diacara syukuran haruslah bersikap santun. 

Kesantunan merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam pabalian, 

karena kesantunan mencakup sikap, tutur kata dan perilaku yang sopan serta 

menghormati orang yang dibantu. Ketika ikut pabalian penting untuk 

menggunakan kata-kata yang sopan dan menghormati saat berbicara dengan 

orang lain, seperti mengucapkan salam ketika datang, mengucapkan 

terimakasih, mengucapkan permintaan maaf ketika terjadi kesalahan, hal-hal 

kecil seperti itu akan membuat acara pabalian menjadi saling menghargai 

sehingga pabalian akan berlangsung dengan tenang dan damai. Dengan 

menjunjung tinggi nilai kesantunan dalam kegiatan pabalian dapat 

menciptakan lingkungan yang lebih ramah, saling menghargai dan berempati 

terhadap sesama. Kesantunan merupakan pondasi penting dalam membangun 

hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam masyarakat. 

Datang ke pabalian bukan hanya untuk bekerja, melainkan dengan 

tetap menjaga silaturrahmi. Nilai silaturrahmi dalam pabalian adalah tentang 

menjalin hubungan baik dengan orang lain tentunya dengan masyarakat di 

sekeliling kita serta saling membantu satu sama lain. Ini menciptakan ikatan 

sosial yang kuat dan memperkuat solidaritas diantara anggota masyarakat. 

Melalui silaturrahmi hubungan antar individu atau kelompok menjadi 

harmonis dan saling mendukung. Ini menciptakan lingkungan yang positif 

dimana orang-orang merasa aman dan nyaman untuk memberikan dan 
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menerima bantuan. Hal ini dapat menjadi sumber pemberdayaan bagi individu 

atau kelompok yang merasa didukung dan diakui oleh masyarakat, sehingga 

melalui pabalian ini dapat meningkatkan ikatan sosial antar warga. 

Silaturrahmi memang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan 

menjaga silaturrahmi tetap terjaga akan mendekatkan kita dengan orang lain 

sehingga dapat hidup dengan nyaman tanpa adanya hasut menghasut dan hal 

negatif lainnya dalam bermasyarakat. 

Semua pekerjaan ketika pabalian syukuran dilakukan secara bersama-

sama maka di sini juga ada nilai gotong royongnya. Seperti jika hewan yang 

dipotong sapi maka laki-laki bertugas di bagian memotong dan memisahkan 

daging dengan tulang, kemudian perempuan bagian memotong daging-daging 

kecil, mengupas dan memotong bawang. Ketika hewan yang digunakan dalam 

syukuran adalah ayam maka yang bekerja hanya kaum perempuan saja. 

5) Akikah 

Datang ke pabalian acara akikah bukan hanya untuk bekerja, melainkan 

dengan tetap menjaga silaturrahmi. Nilai silaturrahmi dalam pabalian adalah 

tentang menjalin hubungan baik dengan orang lain tentunya dengan 

masyarakat di sekeliling kita serta saling membantu satu sama lain. Ini 

menciptakan ikatan sosial yang kuat dan memperkuat solidaritas diantara 

anggota masyarakat. Melalui silaturrahmi hubungan antar individu atau 

kelompok menjadi harmonis dan saling mendukung. Ini menciptakan 

lingkungan yang positif dimana orang-orang merasa aman dan nyaman untuk 

memberikan dan menerima bantuan. Hal ini dapat menjadi sumber 

pemberdayaan bagi individu atau kelompok yang merasa didukung dan diakui 

oleh masyarakat, sehingga melalui pabalian ini dapat meningkatkan ikatan 

sosial antar warga. Silaturrahmi memang sangat penting dalam kehidupan 
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manusia, dengan menjaga silaturrahmi tetap terjaga akan mendekatkan kita 

dengan orang lain sehingga dapat hidup dengan nyaman tanpa adanya hasut 

menghasut dan hal negatif lainnya dalam bermasyarakat. 

Ketika datang pabalian diacara akikah haruslah bersikap santun. 

Kesantunan merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam pabalian, 

karena kesantunan mencakup sikap, tutur kata dan perilaku yang sopan serta 

menghormati orang yang dibantu. Ketika ikut pabalian penting untuk 

menggunakan kata-kata yang sopan dan menghormati saat berbicara dengan 

orang lain, seperti mengucapkan salam ketika datang, mengucapkan 

terimakasih, mengucapkan permintaan maaf ketika terjadi kesalahan, hal-hal 

kecil seperti itu akan membuat acara pabalian menjadi saling menghargai 

sehingga pabalian akan berlangsung dengan tenang dan damai. Dengan 

menjunjung tinggi nilai kesantunan dalam kegiatan pabalian dapat 

menciptakan lingkungan yang lebih ramah, saling menghargai dan berempati 

terhadap sesama. Kesantunan merupakan pondasi penting dalam membangun 

hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam masyarakat. 

Semua pekerjaan ketika pabalian syukuran dilakukan secara bersama-

sama maka di sini juga ada nilai gotong royongnya. Seperti jika memotong 

hewan akikah maka laki-laki bertugas di bagian memotong dan memisahkan 

daging dengan tulang, kemudian perempuan bagian memotong daging-daging 

kecil, mengupas dan memotong bawang. Ada juga beberapa perempuan yang 

bertugas membagikan kue dan air untuk orang-orang yang datang pabalian. 

6) Acara Pernikahan 

Datang ke pabalian acara pernikahan bukan hanya untuk bekerja, 

melainkan dengan tetap menjaga silaturrahmi karena proses acara pernikahan 

yang Panjang membuat orang-orang yang datang pabalian akan bersama-sama 



125 

 

selama beberapa hari.  Nilai silaturrahmi dalam pabalian adalah tentang 

menjalin hubungan baik dengan orang lain tentunya dengan masyarakat di 

sekeliling kita serta saling membantu satu sama lain. Ini menciptakan ikatan 

sosial yang kuat dan memperkuat solidaritas diantara anggota masyarakat. 

Melalui silaturrahmi hubungan antar individu atau kelompok menjadi 

harmonis dan saling mendukung. Ini menciptakan lingkungan yang positif 

dimana orang-orang merasa aman dan nyaman untuk memberikan dan 

menerima bantuan. Hal ini dapat menjadi sumber pemberdayaan bagi individu 

atau kelompok yang merasa didukung dan diakui oleh masyarakat, sehingga 

melalui pabalian ini dapat meningkatkan ikatan sosial antar warga. 

Silaturrahmi memang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan 

menjaga silaturrahmi tetap terjaga akan mendekatkan diri dengan orang lain 

sehingga dapat hidup dengan nyaman tanpa adanya hasut menghasut dan hal 

negatif lainnya dalam bermasyarakat. 

Sebelum semua pabalian dimulai akan ada yang namanya rapat panitia. 

Di sini akan dibagi tugas-tugas orang yang datang pabalian. Ada yang 

ditugaskan di bagian dapur, mengukur beras, pelayan, dan bagian pengambilan 

kue. Semua akan bekerja sesuai dengan tugasnya dan masing-masing akan 

bertanggung jawab terhadap tugasnya. Sehingga bisa dilihat di sini ada nilai 

tanggung jawab. Sehingga nilai tanggung jawab sangat penting dalam budaya 

pabalian karena masing-masing ada tugas yang diemban. Dalam al-Qur’an juga 

dijelaskan tentang tanggung jawab yaitu dalam QS Al-Mudatsir/74:38 
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َ
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ْ
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Terjemahnya:  
Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.50 

 

50Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 576. 



126 

 

Ar-Raghib al-Ashfahani berpendapat bahwa kata iktasaba tidak 

digunakan kecuali untuk perbuatan yang manfaatnya diperoleh oleh si pelaku, 

sedangkan kata kasaba sebagaimana ayat di atas digunakan untuk semua 

perbuatan, baik yang mnfaatnya tertuju kepada pelaku maupun kepada 

sebaliknya. Kalua demikian, kata kasabat dalam ayat ini mencakup amal-amal 

baik dan buruk. Ayat ini menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai disisi 

Allah. Ia harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap 

pribadi seakan-akan berutang kepada Allah swt. dan ia harus membayar 

kembali utangnya kepada Allah untuk membebaskan dirinya.51 Melaksanakan 

amal baik akan membayar hutang kita yang tergadai di hadapan Allah. Ketika  

ikut pabalian maka artinya telah melaksanakan amal kebaikan sehingga bisa 

membayar hutang kita kepada Allah.  

Dari hasil rapat panitia masing-masing telah mendapatkan tugas, hasil 

observasi yang peneliti lihat kemarin bahwa semua akan setia sampai akhir 

acara penikahan sesusi dengan tugas masing-masing. Sehingga di sini ada nilai 

kesetiaan. Kesetiaan   merupakan   salah   satu nilai   yang   dijunjung   tinggi   

oleh   setiap manusia.Komitmen   terhadap   kesetiaan menjadi   bagian   

Integral   atas   citra   diri seseorang   atas   orang   lain. Demikianlah selama ini 

kita diajarkan. Kesetiaan menjadi sebuah    nilai etis yang    keberadaanya 

sanggup  meluluh lantakkan  martabat  siapa saja  yang ingkar.52 

Setelah rapat panitia, besoknya akan diadakan pengumpulan kayu 

bakar yang akan digunakan untuk memasak, yang kemudian dilanjutkan 

dengan pembuatan sarapu (tenda tempat menerima tamu). Di sini orang-

orang akan bekerja bersama-sama mendirikan bambu kemudian memasang 

 

51M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Volume XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2009). h. 508. 

52Puspo Renan Joyo, ‘Kisah Kesetiaan Bhisma Pada Hastinapura: Fenomena 
Pergeseran Etika Deontologi Menuju Teleologi’, Bawi Ayah, II, No.2 (2021), 2. 
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tenda di atasnya, di sini bisa dilihat nilai gotong royong. Gotong royong dalam 

pabalian sangat dibutuhkan karena dapat membantu seseorang yang 

mengadakan kegiatan sehingga lebih memudahkan dan juga lebih terarah. 

Dengan adanya gotong royong dalam pabalian, keluarga yang mengadakan 

acara tidak akan panik atau merasa sendiri karena ada masyarakat yang siap 

untuk membantu mulai dari awal persiapan sampai akhir kegiatan.  

Pada saat pengumpulan kayu dan pembuatan sarapu orang-orang akan 

merasa capek dan juga panas terkena matahari, namun orang-orang tetap 

bertahan dalam pabalian itu, sehingga bisa dilihat ada nilai kesabaran di sini. 

Nilai-nilai Pendidikan Islam ini juga harus sejalan dengan prinsip yang 

ada di HIKMA (Himpunan Keluarga Massenrempulu) yaitu prinsip TOBANA 

(Tolong menolong, Bantu membantu dan Nasehat menasehati) yang harus 

tetap dijaga untuk tetap hidup dalam budaya masyarakat. 

Disamping nilai-nilai Pendidikan Islam dalam budaya pablian yang 

sudah dipaparkan di atas, dalam pabalian ada juga beberapa hal negatif yang 

muncul ketika proses pabalian berlangsung, seperti: 

a. Menceritakan kejelekan orang lain 

Dalam pelaksanaan atau proses pabalian akan berkumpul dengan 

banyak orang, duduk bersama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-

sama memungkinkan untuk kelompok-kelompok pabalian menceritakan 

orang lain terutama bagi ibu-ibu dan remaja putri, apakah itu berita yang tidak 

benar atau memang benar adanya.  

Sudah menjadi kebiasaan negatif ketika warga berkumpul-kumpul akan 

ada orang lain yang dicerita, sehingga dalam pabalian sangat rentan atau 

sangat besar kemungkinan terjadi adanya kegiatan menceritakan orang lain 

saat pabalian sedang berlangsung. 



128 

 

b.  Mencaci makanan yang disajikan 

Ada beberapa ibu-ibu yang memiliki kebiasaan mengomentari 

makanan yang disajikan, entah itu makan ringan atau makanan berat. Karena 

pada saat pabalian ada waktu-waktu tertentu dimana yang punya acara akan 

memberikan  makanan kepada warga yang datang pabalian, misalnya ketika 

jam 10 pagi biasanya akan diberikan kue dan air minum berupa teh dan kopi. 

Ketika masuk waktu makan siang, sang punya acara kemudian memberikan 

lagi makanan berat berupa nasi dan lauk pauk untuk warga yang datang 

pabalian. 

Hal demikian yang bisa terjadi ketika makanan yang disajikan baik itu 

kue atau nasi serta lauk pauk tidak sesuai dengan lidah mereka yang datang 

pabalian. Mereka akan menceritakan bahwa makanan di rumah ini sangat 

biasa saja atau bahkan mengatakan kue yang disediakan tadi rasanya sangat 

tidak enak.  Bukan hanya membicarakan yang punya acara tetapi juga 

melanggar nilai-nilai Islam yaitu mencela makanan. Bukan kah dalam islam 

dilarang untuk mencela makanan. 

c. Pabalian Timbal Balik 

Artinya di sini bahwa ketika ada yang malas datang pabalian atau malas 

bekerja saat pabalian maka orang lain pun akan demikian ketika orang 

tersebut yang mengadakan acara. Misalnya ada yang jarang ikut pabalian, 

ketika dia mengadak acara maka akan sedikit orang yang datang 

membantunya. Sama halnya meski ada yang rajin datang dipabalian tetapi 

malas bekerja atau hanya berdiri-diri saja atau duduk-duduk saja maka warga 

yang datang diacaranya nanti akan demikian juga. 

Secara logis memang akan seperti itu, namun bukankah sudah 

dijelaskan di nilai-nilai Pendidikan islam sebelumnya bahwa membantu 
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dengan ketulusan, keikhlasan, dan lain sebagainya. Jangan memikirkan hal 

yang sudah dilakukan orang lain kepada kita tetapi mari fokus untuk ikut 

membantu insyaAllah hal tersebut akan menjadi pahala untuk diri sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ditetapkan dan kaitannya 

dengan isi pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang 

sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk pabalian di desa Buntu Baranaada 7, yaitu mendirikan 

atau mengecor rumah, memindahkan rumah, menanam padi, syukuran, akikah 

dan acara pernikahan. 

2. Realita pabalian di desa Buntu Barana ada yang partisipannya sudah 

berkurang ada yang masih kuat. Pabalian yang sudah berkurang partisipannya 

yaitu pabalian menanam padi, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, saling mengharapkan dan 

sudah adanya kebun dan tanaman jangka pendek. Pabalian yang lainnya selain 

menanam padi masih kuat dan terus berkembang. 

3. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam budaya pabalian 

ada tiga yaitu nilai akidah, nilai ibadah dan nilai akhlak. 

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pesan moral 

kepada seluruh masyarakat di desa Buntu Barana kecamatan Curio kabupaten 

Enrekang bahwa pentingnya budaya pabalian untuk tetap dipertahankan atau 

dikembangkan.   
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Betapa indahnya nilai-nilai Pendidikan yang tergambar dalam budaya 

pabalian sehingga sangat penting untuk terus dikembangkan seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. 
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LAMPIRAN 

Daftar Pertanyaan 

A. Pertanyaan untuk Kepala Desa dan Kepala Dusun 

1. Bagaimana realita tentang pabalian yang terjadi di desa Buntu Barana 

sekarang? Apakh pabalian di desa ini masih kuat atau sudah hilang? 

2. Apa yang menyebabkan orang-orang tidak datang pabalian? 

B. Pertanyaan untuk bapak Raba 

1. Menurut bapak, bagaimana realita tentang pabalian yang terjadi di 

desa Buntu Barana sekarang? 

2. Apakah ada perbedaan pabalian zaman dulu dan zaman sekarang? Jika 

ada perbedaan seperti ap aitu? 

3. Sejak kapan desa Buntu Barana ada dan sejak kapan pabalian ada? 

C. Pertanyaan untuk bapak Irfan 

1. Bagaimana kondisi saat bapak menanam padi? 

2. Siapa saja yang datang pabalian saat bapak menanam padi? 

D. Pertanyaan untuk bapak Baddu 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya pabalian? 

E. Pertanyaan untuk beberapa masyarakat 

1. Bagaimana tanggapan ibu tentang prosesi pabalian? 

2. Apakah datang pabalian ini percaya bahwa ini adalah suatu ibadah? 

Atau hanya agar orang lain datang ketika nanti anda yang mengadakan 

pekerjaan? 
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kemudian disingkat menjadi HPMM Cabang CITRA. Tahun 2019 menjabat 

sebagai staf bidang kerohanian, tahun 2020 menjabat sebagai ketua bidang 

kerohanian, dan tahun 2021 menjabat sebagai ketua bidang minat dan bakat. 

Hingga pada akhirnya penulis menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar 

sarjana pendidikan pada tahun 2022. 
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