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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi  

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Huruf 
Arab  Nama  Huruf Latin  Nama 

 alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا

  Ba Be ب
 ta  t  Te ت

 s\a  s\  es (dengan titik di atas) ث

 jim  j  Je ج

 h}a  h}  ha (dengan titik di bawah) ح

 kha  kh  ka dan ha خ

 dal  d  De د

 z\al  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

 s}ad  s}  es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad  d}  de (dengan titik di bawah) ض

 t}a  t}  te (dengan titik di bawah) ط

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

 gain  g  Ge غ

 fa  f  Ef ف

 qaf  q  Qi ق

 kaf  k  Ka ك

 lam  l  El ل

 mim  m  Em م
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 nun  n  En ى

 wau  w  We و

 ha  h  Ha هـ

 hamzah  ‟  Apostrof ء

 ya  y  Ye ى
 

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

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

(‟). 

2. Vocal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vocal 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 

 ا
 

Fathah 
 

A 
 

A 

 ا
 

Dammah 
 
I 

 
I 

 ا
 

Kashrah 
 

U 
 

U 

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i ى

  Fathah dan wau Au a dan u و

 
3.  Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf  Nama Huruf dan Tanda  Nama 
 

 

 

 

 fathah dan alif ا  ... | ى ...
atau ya 

A a dan garis di atas 

  kasrah dan ya I i dan garis di atas ى

 dammah dan و
wau 

U u dan garis di atas   

 
 

4. Ta’marbutah 

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

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta‟ 

marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada 

kata yang berakhir dengan ta‟ marb 

utah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 
 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
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(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

6. Kata Sandang 

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

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

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. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim di gunakan 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 alquran (dari alquran), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

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

secara utuh. 

9. Huruf Kapital 
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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). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta„ala 

saw. = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s.   = „alaihi al-salam 

H     = Hijrah 

M     = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 
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QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li „Imra>n/3:4 

HR = Hadis Riwayat 
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Nim       : 80100218014 
Program Studi  : Dakwah dan Komunikasi  
Judul Tesis      : Dakwah Melalui Musik  (Studi Kasus Musik Gambo di 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima) 
            

Tesis ini membahas tentang Dakwah Melalui Musik (Studi Kasus Musik 
Gambo) di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Adapun yang menjadi rumusan 
masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana bentuk dan sejarah pertunjukan 
musik gambo di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima? 2) Bagaimana pandangan 
masyarakat terhadap musik gambo di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima? 3) 
Bagaimana kontribusi musik gambo terhadap perkembangan Islam di Kecamatan 
Sanggar Kabupaten Bima?   

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai dakwah yang ada pada syair-
syair musik gambo. Musik Gambo merupakan alat musik yang sudah lama dimainkan 
oleh masyarakat di Kecamatan Sanggar. Selain memainkan musik gambo dalam 
upacara-upacara adat  tertentu musik gambo  juga biasa dimainkan dalam waktu lain 
sesuai dengan rasa dan kesenangan dari pemain. Musik gambo dianggap perlu 
dikembangkan sebagai media dakwah yang menarik di Kecamatan Sanggar.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
etnografi. Subjek penelitian ini adalah pemain musik gambo di Kecamatan Sanggar. 
Yang dijadikan informan dalam penelitian ini sebanyak 15 informan. Dalam 
penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara 
dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan pertunjukan musik gambo di Kecamatan 
Sanggar memiliki keberagaman dalam pertunjukannya. Pertunjukan tersebut dapat 
ditemukan dalam perayaan upacara-upacara adat seperti pernikahan dan perayaan 
hari besar Islam. Pandangan masyarakat tentang musik gambo mulai berkurang 
keberadaannya akan tetapi keunikan dari musik gambo tidak bisa dilupakan oleh 
sejarah. Selain memiliki bentuk yang khas, gambo juga memiliki makna-makna yang 
bernuansa dakwah Islam baik dalam syair maupun lagu-lagu dalam musik gambo. 
Kontribusi musik gambo di Kecamatan Sanggar sejak awal keberadaannya hingga 
sekarang masih dijadikan masyarakat sebagai budaya yang melekat dengan ajaran 
Islam dan sebagai jalan dakwah.  

Implikasi penelitian ini adalah penyelenggaraan musik gambo perlu di 
lestarikan sejak dini untuk mengenalkan kepada generasi ke generasi agar musik 
gambo di Kecamatan Sanggar tidak tenggelam oleh zaman. Memperlihatkan keadaan 
masyarakat Islam khususnya masyarakat di Kecamatan Sanggar yang hampir 
mengabaikan tentang budaya dan adat istiadat yang memiliki makna yang mendalam 
tentang pesan-pesan moral dan agama Islam.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Islam di Indonesia telah menerima akomodasi budaya sejak awal 

perkembangannya. Karakter Islam di Indonesia menunjukkan adanya kearifan lokal 

yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun justru menggandengkan ajaran 

Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. 

Kehadiran Islam tidak untuk merusak atau menantang tradisi yang ada. Sebaliknya, 

Islam datang untuk memperkaya dan mewarnai tradisi dan budaya yang ada secara 

tadriji (bertahap). Hal ini tentunya membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan 

sampai beberapa generasi. Pertemuan Islam dengan adat dan tradisi Indonesia itu 

kemudian membentuk sistem sosial, lembaga pendidikan serta sistem kesultanan.1 

Dakwah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang melekat dengan Islam dan 

tata kehidupan Rasulullah saw., sehingga dapat dipastikan bahwa dakwah tidak dapat 

dilepaskan dengan Islam sebagaimana agama yang benar harus disebarluaskan. 

Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha untuk mengubah 

keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik. Baik terhadap pribadi 

maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha untuk meningkatkan 

                                                           
1Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 

2015), h. 135. 

1 
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pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja tetapi menuju 

sasaran yang lebih luas.2 

Salah satu ikhtiar manusia untuk memelihara hubungan dengan sesama 

manusia adalah melalui dakwah antarbudaya, yaitu dakwah dengan memerhatikan 

dan mengindahkan nilai-nilai budaya termaksud tradisi yang dianut oleh masyarakat. 

Dakwah dalam hal ini berarti memberi bimbingan tidak mencaci budaya orang lain 

adat istiadat dan tradisi yang dianut oleh masyarakat. Bila menyimpang dari agama 

dapat diluruskan sesuai dengan tuntutan agama dan pelaksanaanya berpedoman pada 

prinsip-prinsip dakwah antarbudaya.3 

Indonesia memiliki berbagai macam adat istiadat dan budaya yang menjadi 

karakteristik suatu kelompok masyarakat.4 Namun pemahaman terhadap nilai-nilai 

kearifan lokal, potensi lokal yang menyimpan nilai-nilai pedagogik dan sains semakin 

terkikis. Demikian halnya dengan daerah lain di Indonesia yang memiliki adat dan 

budaya tradisional masyarakat etnik Bima (Mbojo) Nusa Tenggara Barat dalam 

kebudayaan musiknya memiliki alat musik tradisional.5 

Secara umum klasifikasi alat musik di Bima berdasarkan pada jenis alat musik  

dan cara memainkannya. Di dasarkan pada jenis bunyi terdiri dari alat musik kolom 

                                                           
2Baharuddin Ali, Prinsip-Prnsip Dakwah Antar Budaya, Jurnal Dakwah Tabligh: Media 

Pengkajian Dakwah dan Komunikasi Islam, Edisi XXV, Juni 2012, h. 1-2. 
3Baharuddin Ali, Prinsip-Prinsip Dakwah, h. 1-2. 
4A. Malingi, Mengenal Alat Musik Tradisional Bima-Dompu (Mataram: Mahani  Persada 

2010), h. 481. 
5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Ensiklopedia Musik Indonesia (Jakarta: 

Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985), h. 67.  
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udara, alat musik berdawai dan alat musik pelat atau membran yang bergetar. 

Sedangkan berdasarkan pada cara memainkannya dapat dibedakan menjadi alat 

musik petik, pukul, ketuk dan tiup. Adapun macam-macam nama alat musik 

tradisional Bima yaitu: Tende-teta-cambo-tambu (bahasa Bima), silu (bahasa Bima) 

yang berarti silung, sarone (bahasa Bima), genda (bahasa Bima) yang berarti 

gendang, no (bahasa Bima) yang berarti gong, katongga (bahasa Bima) yang berarti 

tawa-tawa, katongga sera dan ta’a tumba (bahasa Bima), kareku kandei  (Bahasa 

Bima), nu’a biola (bahasa Bima), arubana (bahasa Bima) yang berarti rebana dan 

gambo (bahasa Bima) yang berarti gambus. Salah satu alat musik tradisional yang 

menarik di bagian Dana Mbojo (Daerah Bima) khususnya yang berada di Kecamatan 

Sanggar salah satunya adalah gambo atau gambus.6  

Gambo atau gambus adalah alat musik petik dan dawai sebagai sumber 

bunyinya yang masih dikenal hanya sebagai alat seni pelengkap dalam acara-acara 

adat dan pemenuhan kebutuhan psikologi jiwa manusia serta syair-syair dalam 

iringan gambo (gambo) memiliki nilai-nilai dakwah dalam kehidupan sehari hari. 

Namun pengetahuan oleh generasi semakin terkikis. Dalam Ensiklopedia musik 

Indonesia Seri F-G dijelaskan bahwa alat musik kordofon jenis lud di daerah Bima 

(Mbojo) pada umumnya lebih terkenal dengan nama gambo (gambus) yang 

merupakan alat musik berdawai.7 

                                                           
6A. Malingi, Mengenal Alat Musik Tradisional Bima-Dompu, h. 478. 
7A. Malingi, Mengenal Alat Musik Tradisional Bima-Dompu, h. 356. 
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Gambo (gambus) memiliki ukuran yang bervariasi tergantung dari 

pembuatannya lebih kepada rasa dan kesesuaian jiwa sang pembuat dan pemainnya. 

Gambo (gambus) terdiri dari empat bagian utama yang bersimbolkan struktur tubuh 

manusia yaitu bagian tuta (bahasa Bima) yang berarti kepala, bagian sarumbu 

(bahasa Bima) yang berarti batang, bagian loko (bahasa Bima) yang berarti perut dan 

bagian edi (bahasa Bima) yang berarti kaki. Pada bagian kepala lima dan 6 buah 

putaran dawai yaitu alat penyetem atau pelarasan dawai yang disebut wole (bahasa 

Bima) yang berarti penguat. Kepala dan batang menyambung. Gambo (gambus) tidak 

mempergunakan garis pembatas nada (frets) seperti pada alat musik gitar sehingga 

kemampuan mengolah rasa musikal yang tinggi dalam memainkan gambo (gambus) 

menjadi kunci yang sangat penting. Bagian yang gembung disebut perut torehan dari 

sebelah depan yang rata sampai menyerupai mangkok dengan ketipisan dindingnya 

sekitar tiga sampai empat cm atau 0,7 mm. Pada bagian perut terdapat kenta (bahasa 

Bima) yang berarti membram. Membran ini dipaku dengan lapisan rotan dengan rapi, 

rapat dan kencang pada bibir mangkoknya yang luar sebagai penguat atau penjepit.8 

Masyarakat di Kecamatan Sanggar memainkan musik gambo (gambus) dalam 

waktu tertentu seperti dilakukan pada upacara dan acara-acara yang diselenggarakan 

di setiap wilayah Kecamatan Sanggar. Gambo (gambus) memiliki bentuk yang unik 

dan berbeda dari alat musik lainnya. Selain itu dalam memainkan musik gambo 

(gambus) diiringi dengan sebuah lagu klasik yang syair-syairnya mengandung nilai-

                                                           
8Khairil Anwar dkk, Telaah Alat Musik Tradisional Etnik sebagai Media Pembelajaran, Jurnal 

Ensiklopedia Bima-Dompu. 2004, h. 350. 
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nilai moral dan dakwah. Syair-syair tersebut berisi pesan-pesan dari para orang tua 

terhadap generasi muda yang dituangkan lewat patu (bahasa Bima) yang berarti 

pantun dan dikombinasikan dengan musik gambo (gambus). Pantun-pantun tersebut 

dijadikan sebagai syair lagu yang hingga kini masih dilestarikan oleh sebagian 

masyarakat di Kecamatan Sanggar. Meskipun kebiasaan dalam memainkan alat 

musik gambo (gambus) semakin berkurang seiring perkembangan zaman. Hal inilah 

yang membuat peneliti tertarik ingin mengkaji lebih mendalam tentang musik gambo 

(gambus) dan bagaimana peranannya dalam dakwah Islam serta hal-hal yang 

mengandung nilai-nilai moral di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar dari 

pokok permasalahan oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada “Nilai-Nilai 

Dakwah dalam Syair Musik Gambo (Gambus)”. Musik Gambo (Gambus) merupakan 

alat musik yang sudah lama dimainkan oleh masyarakat di Kecamatan Sanggar 

umumnya. Selain memainkan musik gambo (gambus) dalam upacara-upacara adat  

tertentu musik gambo (gambus) juga biasa dimainkan dalam waktu lain sesuai 

dengan rasa dan kesenangan dari pemain.  

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi pada tujuan dari 

penelitian yang dilakukan. Deskripsi fokus penelitian harus dinyatakan  secara 

eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Deskripsi fokus 
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penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan 

analisa hasil penelitian lebih terarah. 

Gambo atau gambus adalah alat musik petik dan dawai sebagai sumber 

bunyinya yang masih dikenal hanya sebagai alat seni pelengkap dalam acara-acara 

adat dan pemenuhan kebutuhan psikologi jiwa manusia serta syair-syair dalam 

iringan gambo memiliki nilai-nilai dakwah dalam kehidupan sehari hari. Namun 

pengetahuan oleh generasi semakin terkikis. 

Nilai-nilai dakwah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai religius, 

nilai estetika, nilai kebenaran (logika) serta nilai norma. Nilai-nilai dakwah ini akan 

calon peneliti jadikan sebagai titik fokus dan dasar dalam melakukan penelitian. 

Calon peneliti akan melihat nilai-nilai dakwah dari setiap syair musik gambo 

(gambus). 

C. Rumusan Masalah 

Bertolak pada fokus penelitian di atas maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana nilai-nilai dakwah dalam musik 

gambo (gambus) di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima”. Dari pokok permasalahan 

tersebut, maka yang menjadi sub-sub masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk dan sejarah pertunjukan musik gambo di Kecamatan 

Sanggar Kabupaten Bima? 

2. Bagaimana pandangan masyarakat  terhadap musik gambo  di Kecamatan 

Sanggar Kabupaten Bima? 

3. Bagaimana kontribusi musik gambo terhadap perkembangan Islam di 
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Kecamatan sanggar Kabupaten Bima ? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Sparisoma (2016) tentang “Telaah Musik 

Tradisional Etnik Mbojo sebagai Media Pembelajaran Fisika”.9 Tulisan ini 

membahas bagaimana nilai-nilai filosofis dan edukasi dari bagian-bagian gambo 

(gambus) untuk merancang pembelajaran sains dengan memanfaatkan alat musik 

tradisional yang diintegrasikan dengan aplikasi teknologi smarphone dan computer 

pada pokok bahasan yang berkaitan dengan gelombang bunyi pada dawai yang 

bergetar, mengetahui bagaimana langkah-langkah operasional dalam melakukan 

eksperimen yang tepat untuk menentukan frekuensi dasar dan deretan tangga nada, 

intensitas dan durasi nada-nada yang dihasilkan gambo (gambus).  

Temuan dalam penelitian ini bahwa informasi filosofis fisis dan matematis 

alat musik gambo (gambus) yang ditemukan melalui rancangan eksperimen 

terintegrasi ICT  berbasis smarphone dan computer dapat dimanfaatkan sebagai 

alternatif media pembelajaran fisika yang dapat memberikan kontribusi dalam 

mengatasi dan meningkatkan penguasaan konsep fisika dan membentuk generasi 

yang berkarakter budaya di Kota Bima. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andries Kango tentang “Pengembangan 

Dakwah Berbasis Pemetaan Sosio Kultural Mad’u Di Kota Gorontalo”
10 penelitian 

                                                           
9Sparisoma, “Telaah Musik Tradisional Etnik Mbojo sebagai Media Pembelajaran Fisika di 

Kota Bima Kabupaten Bima”, Tesis (Mataram: PPs IAN Mataram, 2016). 
10Andries Kango, “Pengembangan Dakwah berbasis Pemetaan Sosio Kultural Mad’u Di Kota 

Gorotalo”. Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2018). 
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ini membahas bagaimana cara mengembangkan metode dakwah dengan melihat 

kondisi mad’u yang bersifat heterogen baik dijenjang pendidikan, sosial dan budaya. 

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

penelitian sosiologi, budaya, dakwah dan komunikasi. Hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengembangan dakwah berbasis sosio kultur mad’u di Kota 

Gorontalo yang meliputi pengembangan dakwah pada aspek pendekatan bentuk dan 

fokus kegiatan dakwah. Pada aspek pendekatan dakwah secara keseluruhan diketahui 

menggunakan pendekatan Ahsan al-qaul dan Ahsan al-amal. Sedangkan pada aspek 

kegiatan dakwah fokus dakwahnya meliputi: ta’lim, taujih, mauizah, nasihah, 

pengelolaan masjid, pengelolaan majelis taklim, pengelolaan ZIS, pengelolaan 

lembaga dakwah dan pengelolaan lembaga masyarakat.  

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama meneliti masalah 

dakwah dan  budaya dengan objek budaya yeng diteliti berbeda. Selain itu, yang 

membedakan antara kedua penelitian ini adalah lokasi dan fokus penelitian, di mana 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih menitikberatkan pada kajian 

nilai-nilai keagamaan dalam megembangkan metode dakwah dalam masyarakat yang 

memunyai tingkat mad’u bersifat heterogen. Sementara peneliti lebih melihat dari 

proses pelaksanaan dari budaya musik gambo (gambus) dan mengkaji tentang nilai-

nilai dakwah yang terkandung dalam musik gambo tersebut. Dengan demikian dari 

penelitian tersebut dapat dilihat bahwa penelitian tentang  Dakwah dan Kearifan 

Budaya lokal: Dakwah Melalui Musik (Studi Kasus Musik Gambo) di Kecamatan 
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Sanggar Kabupaten Bima ini belum pernah diteliti sebelumnya, namun konsep dari 

penelitian terdahulu diharapkan mampu menjadi acuan penulis dalam menyelesaikan 

penelitian mengenai Dakwah dan Kearifan Budaya: Studi Tentang: Dakwah melalui 

musik (Studi Kasus Musik Gambo) di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima agar 

nantinya peneliti mampu untuk melihat hasil dari sudut pandang yang berbeda. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menunjukan bentuk dan sejarah pertunjukan musik gambo di Kecamatan 

Sanggar Kabupaten Bima. 

b. Untuk menunjukan pandangan masyarakat terhadap musik gambo di Kecamatan 

Sanggar Kabupaten Bima. 

c. Untuk menunjukan kontribusi musik gambo terhadap perkembangan Islam di 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran 

mengenai nilai-nilai dakwah dalam memainkan musik gambo (gambus) di Kecamatan 

Sanggar. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta 

bahan perbandingan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama. 

b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang 

edukatif konstruktif untuk dijadikan pertimbangan, umpan balik  atau  masukan bagi 

masyarakat Bima umumnya dan khususnya masyarakat di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima dalam upaya mengembangkan nilai-nilai budaya. 



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Umum tentang Media Dakwah  

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk  jamak  dari       

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Menurut Wilbur 

Schram mendefenisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan 

dalam pengajaran.11 Secara khusus yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik 

yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran, seperti buku, film, video, kaset dan 

slide.12 

Secara bahasa Arab media atau wasilah berarti alwushlah’at attishad yaitu 

segala hal yang dapat mengantarkan terciptannya kepada sesuatu yang dimaksud.13  

Kata dakwah berasal dari bahasa Arab (Da’a Yad’u Da’watan), kata dakwah 

merupakan mashdar dari kata Da’a, madi Yad’u sebagai mudhari yang berarti seruan, 

ajakan, panggilan, undangan doa dan semacamnya.14 Dakwah adalah sebuah kata 

yang syarat makna dan merupakan tugas suci yang harus diemban oleh setiap muslim 

laki-laki dan perempuan. Olehnya itu dakwah adalah upaya pembebasan umat 

manusia secara fundamental, yaitu akumulasi iman yang dimanifestasikan dalam 
                                                           

11
Hamzah Ya‟cub, Publisistik Islam Teknik dan Leadership (Bandung: Diponegoro, 1986), h. 

34. 
12Samsul Munir Amin,  Ilmu Dakwah  (Jakarta: Amzah, 2009), h. 56.  
13Enjang AS, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah (Bandung, 2009), h. 931. 
14Ibnu Faris, Muqqayis al-Lugah, Jilid I (Cet. II; Bairut: Dar al-Qutub al-Ilmiyah, 1999), h. 

366-380.  

10  
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sistem kegiatan sosial kemasyarakatan. Dakwah dilaksanakan secara literatur untuk 

memengaruhi cara merasa, berpikir dan bertindak pada dataran kenyataan individual 

dan sosiokultural dalam rangka mewujudkan ajaran Islam dalam semua segi 

kehidupan.15 

Dakwah secara etimologi mencakup seluruh aktivitas manusia yakni satu 

sumber istilah dipergunakan dua objek yang berbeda yaitu satu mengajak kepada 

keselamatan atau ke syurga dan yang kedua mengajak kepada kesesatan atau neraka. 

Pada kenyataannya dakwah ke jalan Allah jalan keselamatan adalah tugas pokok 

seorang muslim.16 

Dakwah secara terminology adalah sebagai usaha dan ajakan kepada jalan 

kebenaran, bukan jalan setan atau jalan kesesatan. Dalam perspektif terminology 

ajakan atau seruan itu tidak dinamai dakwah bila tidak dimaksudkan untuk membawa 

manusia ke jalan Allah.17 

Syekh Ali Mahfudh memberikan pengertian dakwah sebagai berikut: 

Mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan petunjuk menyeru kepada 
mereka berbuat amar ma’ruf nahi munkar agar mereka mendapat kebahagiaan 
dunia dan akhirat.18 

 

                                                           
15Amrulah Ahmad, Dakwah  Islam dan  Perubahan Sosial (Yokyakarta: LPP2M, 1985), h. 5.  
16Ibnu Faris, Muqqayis al-Lugah, Jilid I, h. 381. 
17Amrulah Ahmad, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, h. 6. 
18Syekh Ali Mahfudh, Hidayatu al-Mursyidin (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1952) h. 17.  
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Dawkah yang dimaksudkan oleh Ali Mahfudh adalah dalam rangkaian 

pemberian motivasi kepada mad’u agar senantiasa yang berbuat yang ma’ruf dan 

meninggalkan yang munkar demi mencapai kebahagiaan dan keselamatan. 

Abu Bakar Zakari memberi penjelasan bahwa dakwah adalah: 

Dakwah ialah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu 
pengetahuan tentang agama Islam untuk memberi pengajaran kepada khalayak 
(masyarakat) hal-hal yang dapat menyadarkan mereka tentang urusan agama dan 
urusan dunianya sesuai dengan kemampuannya.19 

 
Dakwah yang dimaksudkan oleh Abu bakar Zakari adalah tugas dakwah 

tertuju pada sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam bidang dakwah 

sehingga dengan kemampuan yang dimilikinya dapat memberi pengajaran kepada 

masyarakat dalam urusan agama dan urusan keduniaan. 

Abdullah Ba‟lawy al-Haddad mengemukakan bahwa:  

Dakwah adalah mengajak, membimbing dan memimpin orang yang belum 
mengerti atau sesat jalannya dari agama yang benar untuk dialihkan ke jalan 
ketaatan kepada Allah, beriman kepadanya serta mencegah dari apa yang 
menjadi lawan kedua hal tersebut, kemaksiatan dan kekufuran.20 

 
Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa:  

Dakwah adalah panggilan ke jalan Allah.21  

                                                           
19Abu Bakar Zakari, al-Dakwat Ila al-Islam (al-Kahira, Maktabah Daar al-Urubiyat, 1962), h. 

8. 
20

Abdullah Ba‟lawiy al-Haddad, al-Nashihu al-Diniyah Petuah-Petuah Agama Islam 
(Semarang: Toha Putra, 1980), h. 80. 

21Abdul Karim Zaidan, Media Dakwah (Cet. II; Jakarta: 1983), h. 1.  
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Dakwah yang dimaksud panggilan ke jalan Allah adalah ajakan ke jalan 

agama Islam agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., untuk 

diaplikasikan ke dalam segala aspek kehidupan.  

Bakhyul Khuly menyatakan bahwa dakwah adalah: 

Memindahkan umat dai suatu situasi ke situasi yang lain.22 

Dakwah yang dimaksud Bakhyul Khuly23 adalah suatu aktivitas atau 

perubahan yang lebih baik dar aktivitas manusia baik dari segi agama, ekonomi, 

pendidikan, sosial budaya dan politik. 

Shalahuddin Sanusi mengemukakan bahwa dakwah adalah: 

Ishlah yaitu usaha-usaha perbaikan dan pembangunan masyarakat. Memperbaiki 
kerusakan-kerusakan, melenyapkan kebatilan, kemaksiatan dan ketidakwajaran 
dalam masyarakat.24 

 
Sehubungan dengan dakwah yang dikemukakan oleh Bahkhyul Khuly, 

Shalahuddin Sanusi memberikan keterangan bahwa apa yang dimaksudkan dengan 

Ishlah bahwa dakwah adalah suatu pergerakan atau usaha perbaikan, memindahkan 

umat dari suatu kekufuran kesuatu keimanan, dari suatu terjajah ke suatu kemajuan, 

dari situasi kemelaratan ke situasi kemakmuran, dari keadaan mundur ke kemajuan, 

dan dari keadaan berpecah belah ke persatuan.25 

Sayyid Quthub mengemukakan bahwa dakwah adalah: 

                                                           
22Bakhyul Khuly, Tazkitu al-Duat (Beirut: Dar al-Kitabi al-Arabi, 1952), h. 27. 
23Bakhyul Khuly, Tazkitu al-Duat (Beirut: Dar al-Kitabi al-Arabi, 1952), h. 28. 
24Shalahuddin Sanusi, Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Dakwah Islam (Cet. I; Semarang: 

Ramadani, 1964), h. 11. 
25Shalahuddin Sanusi, Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Dakwah Islam, h. 9. 
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Dakwah adalah ajakan ke jalan Allah bukan ke jalan dai atau kaumnya, tiada bagi 
dai dari dakwah yang dilakukan kecuali menjalankan tugas dan kewajibannya 
kepada Allah swt.26 
 

Dakwah menurut para pakar dakwah di Parapat Sumatra Utara 

mengemukakan bahwa dakwah Islam adalah mengajak umat manusia ke jalan Allah 

sebagai ikhtiar mewujudkan ajaran Islam menjadi kenyataan dalam kehidupan 

syahsiyah, usrah, jamaah, sehingga terwujud khaerul ummah.27 

Menurut Thahir Ibnu „Asyur mengemukakan bahwa dakwah adalah: 

Seruan yang mencakup segala sesuatu yang merupakan kesempurnaan manusia 
meliputi: pencerahan akalnya melalui keyakinan yang benar, budi pekerti yang 
tulus dan petunjuk yang menyangkut aktivitas yang benar serta perbaikan 
individu dan masyarakat.28 

 
Definisi dakwah dari banyak literatur: 

1. Abu bakar Zakaria mengatakan bahwa dakwah adalah: 

Usaha para ulama dan orang orang yang memiliki pengetahuan agama Islam 

untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan 

keagamaan. 

 

 

                                                           
26Sayyid Qutub, Fi Zilahil Quran, Jilid IV (Cet. X; Beirut: Dar al-Syuruuq, 1982), h. 2301-

2302. 
27Kesepakatan Parapat, Hasil Pertemuan Para Pakar dan Dekan Indonesia Epistemologi dan 

Struktur Keilmuan Dakwah Klasifikasi Ilmu Dakwah (Fakultas IAIN Sumatra Utara, 1996) h. 1.  
28M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan-Pesan dan Keserasian Alquran Vol 5 (Cet. III; 

Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 412.  
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2. Syekh Muhammad al-Rawi, dakwah adalah: 

Pedoman hidup yang sempurna untuk manusia beserta ketetapan hak dan 

kewajibannya. 

3. Syekh Ali Bin Shalih al-Mursyid, dakwah adalah: 

System yang berfungsi menjelaskan kebenaran, kebajikan dan petunjuk agama 

sekaligus menguak berbagai kebatilan beserta media dan metodenya melalui sejumlah 

teknik, metode dan media yang lain. 

4. Syekh Muhammad al-Khadir Husain, dakwah adalah: 

Menyeru manusia kepada kebajikan dan petunjuk serta menyuruh kepada 

kebajikan dan melarang kemunkaran agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.29 

Definisi ini menjadi pegangan bagi Syekh Ali Mahfudh dalam kitabnya 

Hidayah al-Mursyidin untuk merumuskan definisi dakwah. 

5. Syekh Muhammad al-Ghazali (dalam al-Bayanuni), dakwah adalah: 

Program sempurna yang menghimpun semua pengetahuan yang dibutuhkan 

oleh manusia di semua bidang agar ia dapat memahami tujuan hidupnya serta 

menyelidiki petunjuk jalan yang mengarahkannya menjadi orang-orang yang 

mendapat petunjuk.30 

6. Syekh Adam Abdullah al-Aluri (dalam al-Bayanuni) 

Mengarahkan pandangan dan akal manusia kepada kepercayaan yang berguna 

dan kebaikan yang bermanfaat. Dakwah juga kegiatan mengajak orang untuk 

                                                           
29Shalahuddin Sanusi, Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Dakwah Islam, h. 102. 
30M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan-Pesan dan Keserasian Alquran Vol 5, h. 212. 
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menyelamatkan manusia dari kesesatan yang hampir menjatuhkannya atau dari 

kemaksiatan yang selalu mengelilinginya.31  

Dakwah adalah seruan, ajakan dan panggilan menuju jalan kebenaran. Sesuai 

dengan firman Allah dalam QS Ali-Imran:110/3 sebagai berikut: 

                    

                            

              . 

Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada 
yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya ahli kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka 
ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.32 

 
Keimanan kepada Allah dan kesadaran sebagai makhluk hamba Allah itulah 

yang menjadi pokok pangkal kebaikan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan 

akhirat.33 Sebagaimana diketahui bahwa ibadah mengandung arti menyembah, 

tunduk, patuh dan berbakti kepada Allah. Ibadah membiasakan manusia dari segala 

                                                           
31Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam (Pengembangan Dakwah Melalui 

Psikoterapi Islam) (Cet. Ke-1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 15.  
32Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2018), h. 
33Shalahuddin Sanusi, Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Islam, h. 102-109. 
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bentuk perhambaan oleh hawa nafsunya maupun perhambaan oleh sesama manusia 

dan harta benda dunia.34  

Manusia yang telah mencapai kesadaran beribadah tidaklah akan mengotori 

dirinya dengan suatu kejahatan. Seperti menindas dan memeras orang lain. Tauhid 

akan membentuk persatuan, persaudaraan dan persamaan antara manusia sebagai 

hamba Allah. Kekuatan iman yang ada pada diri seseorang merupakan suatu alat 

penangkis untuk tidak melaksanakan perbuatan munkar karena selalu yakin bahwa 

dirinya tidak terlepas dari pengawasan Allah swt.35 

Tujuan-tujuan tersebut sebenarnya merupakan tahapan-tahapan untuk 

mencapai tujuan hakiki yang akan mengantarkan manusia kedepan pintu bahagia 

yang merupakan tujuan hakiki dari diciptakannya manusia (tujuan universal) dan 

terutusnya nabi Muhammad saw., yang merupakan sentral dan ultimate goal dari 

seluruh proses dakwah yaitu akhlakhul karimah yang merupakan manusia sadar akan 

fungsinya, inilah esensi tujuan dakwah. Untuk mencapai tujuan dakwah dapat dilihat 

dari segi hirarkinya atau dari segi proses pencapaiannya sebab tujuan tersebut 

tidaklah mungkin dapat dicapai sekaligus namun memerlukan jangka panjang dan 

dengan bekerja keras melakukan serangkaian tindakan secara priodik dan bertahap 

seperti pendidikan, pengajaran, usaha perbaikan hidup, kerja sosial, perbaikan gizi 

                                                           
34Shalahuddin Sanusi, Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Dakwah Islam, h. 103. 
35Jamaluddin Kafi, Pengantar Ilmu Dakwah (Surabaya: Karunia, 1987), h. 34. 
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dan kesehatan masyarakat dan lainnya yang mencakup amar ma’ruf nahi munkar dan 

apa-apa yang membawa efek positif bagi kehidupan umat manusia.36  

Pelaksanaan dakwah memunyai tugas dan fungsi menyebarkan agama Islam 

kepada umat manusia antara lain dengan jalan sebagai berikut:37 

1. Meluruskan Ittiqad  

Sepanjang zaman dan sejarah selalu timbul kepercayaan dan keyakinan yang 

silih berganti dipegang dan ditinggalkan orang. Dalam hubungan ini pelaksanaan 

dakwah bertugas meluruskan kepercayaan yang keliru dan mengembalikan kepada 

kepercayaan yang hak kepada ajaran tauhid.  

2. Mendorong dan Merangsang untuk Beramal 

Sekian banyak umat manusia ada yang tidak melakukan amal kebajikan 

disebabkan karena mereka tidak mengetahui faedahnya maka bagaimana mungkin 

mereka melakukan kebajikan. Seseorang terdorong hatinya untuk melakukan amal 

shaleh jika mereka mengetahui betul manfaat ibadah pada dirinya. Seseorang 

mungkin tidak melakukan salat karena mereka tidak mengetahui apa manfaat ibadah 

salat dalam kehidupannya karena itu umat manusia perlu diberikan motivasi dan 

sugesti untuk menyadari manfaat ibadah yang dilakukan dan itu adalah tugas dari 

subyek dakwah (dai/mubaligh).38 

                                                           
36Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam (Pengembangan Dakwah Melalui 

Psikoterapi Islam), h. 16.  
37Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam (Pengembangan Dakwah Melalui 

Psikoterapi Islam), h. 18. 
38Musatafa Malaikah, Manhaj Dakwah Yusuf al-Qardawi Harmoni Antara Kelembutan dan 

Ketegasan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 18. 
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3. Membersihkan Jiwa 

Menemukan jati diri maka tidak cukup manusia disebut baik dalam bentuk 

lahiriah tetapi juga perlu baik secara rohani. Memberikan sedekah misalnya secara 

lahiriah baik tetapi di balik kenyataan dibarengi dengan perasaan jelek misalnya 

sombong atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan atau perasaan riya maka hal 

itu tidak baik. Banyak penyaki-penyakit lain seperti iri, dengki, tamak dan penyakit 

lainnya yang merupakan sumber timbulnya perbuatan munkar. Olehnya itu, Islam 

mendidik umatnya memiliki jiwa yang bersih dengan selalu menekankan perlunya 

niat dalam setiap amal.  

4. Menolak Kebudayaan yang Merusak  

Era globalisasi dan informasi dan pengaruh ilmu pengetahuan serta teknologi 

yang semakin canggih dunia semakin sempit dan pergaulan Internasional akan 

mengakibatkan terjadinya pertukaran kebudayaan antar negara yang tidak hanya 

membawa dampak positif tetapi juga memengaruhi  yang negatif terutama terhadap 

nilai-nilai sosial, adat istiadat yang akhirnya akan merusak aqidah umat.39  

Olehnya itu, kebudayaan yang memunyai pengaruh negatif perlu mendapat 

perhatian dengan penutup atau menyampaikan kepada masyarakat agar berhati-hati 

dan selektif terhadap kebudayaan yang datang dari luar.40 Dengan melihat tugas dari 

                                                           
39Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam (Pengembangan Dakwah Melalui 

Psikoterapi Islam), h. 23. 
40

Hamzah Ya‟qub, Publistik Islam (Bandung: Di ponegoro, 1979), h. 24. 
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pelaksana dakwah maka pelaksana dakwah dituntut untuk memiliki persyaratan di 

antaranya: 

a.  Sifat Imani  

Taraf pemantapan pelaksanaan dakwah adalah dalam melaksanakan tugasnya, 

harus melebihi kebanyakan orang sebab dengan demikian mereka tidak memunyai 

keutamaan dakwahnya bahkan sebaliknya akan memikul dosa. Pelaksanaan dakwah 

adalah orang-orang yang menyatakan baiat, tergantung pada sejauhmana ia menetapi 

sifat-sifat keimanan kepada Allah.41 

b. Sifat Islami  

Pelaksanaan dakwah dalam perjalanan yang panjang di samping menghadapi 

rintangan, kesulitan dan cobaan sangat membutuhkan sesuatu yang asasi yang bisa 

memantapkan dirinya senantiasa melaksanakan tugas sucinya yaitu bantuan, 

pertolongan dari Allah swt. Sifat-sifat islami tersebut tercermin dalam ibadah kepada 

Allah swt., (rukun Islam) dan ibadah lainnya serta menghindari kata-kata yang 

buruk.42 

 

 

c. Sifat Ihsani  

                                                           
41Yusuf al-Qardhawy, as-Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban (Cet. Ke-1; Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 1999), h. 183.  
42M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat, 

Penerbit Mizan. Text: Http://Www.Isnet.org 
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Pelaksanaan dakwah diibaratkan kapal di tengah lautan yang sedang bergumul 

dengan ombak. Untuk itu pelaksanaan dakwah harus memiliki sifat ihsani agar 

mendapat biduk penyelamatan seperti: Makrifat kepada Allah swt, ibadah dan takut 

hanya kepada Allah swt., zikir, Iklas dan ridha kepada-Nya.43 

d. Sifat Khuluki  

Kehidupan di dunia ini ditemui aktifitas yang beraneka ragam dalam hal amar 

makruf nahi munkar. Di temui jalan pelaksanaan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak 

menyenangkan tetapi jalan kepada kesesatan dipenuhi dengan kesenangan dan 

kegermelapan. Karena itu pelaksana dakwah perlu memiliki sifat khuluki agar tidak 

terpedaya oleh segala amarah yang hendak menjatuhkan dirinya kelembah kehinaan. 

Sifat-sifat khuluki itu tercermin dari sifat terpuji, bijaksana dan sifat terpuji lainnya. 

e. Sifat-sifat Ilmi 

Syarat-syarat penunjang pelaksana dakwah hendaklah memiliki ilmu 

pengetahuan agama dan pengetahuan umum sehingga memperoleh pandangan yang 

luas, rasional, logis, sistematis, metodis dalam menyampaikan dakwah.44 

Selain persyaratan-persyarataan tersebut di atas, Ahmad Mustafa al-Maragi 

memberikan persyaratan sebagai berikut: 

1. Hendaknya pandai dalam bidang Alquran, sunnah dan sirah Nabi Muhammad 

saw., dan khulafaurasyidin. 

                                                           
43Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam (Pengembangan Dakwah Melalui 

Psikoterapi Islam), h. 46. 
44Jamaluddin Kafi, Pengantar Ilmu Dakwah, h. 41-45. 
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2. Hendaknya pandai membaca situasi orang-orang yang sedang menerima 

dakwahnya baik dalam urusan bakat, watak dan akhlak mereka atau mengetahui 

kehidupan sosial mereka. 

3. Hendaknya mengetahui bahasa umat yang dituju oleh dakwahnya, Rasulullah 

saw., sendiri memerintahkan kepada sahabat agar mempelajari bahasa Ibrani, karena 

beliau sendiri bertetangga dengan orang Ibrani sehingga dapat lebih dekat dengan 

mereka.  

4. Mengetahui agama, aliran, sekte-sekte masyarakat agar juru dakwah bisa 

mengetahui kebatilan-kebatilan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, bila 

seseorang tidak jelas kebatilan yang dilakukannya maka sulit baginya memenuhi 

ajakan kebenaran yang disampaikan orang lain sekalipun orang tersebut telah 

mengajaknya.45 

a. Individu sebagai Sasaran Dakwah 

Manusia adalah organisme atau makhluk hidup yang memiliki pendorong 

untuk penggerak hidupnya baik dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Dalam 

diri manusia memiliki tiga alat kelengkapan manusia normal. Ketiga kekuatan 

tersebut adalah fikiran (rasio), perasaan (emosi) dan keinginan (nafsu). Ketiganya 

bertumpu pada jiwa dan ketiganya berperan menentukan nilai atau mutu pribadi dan 

tabiat seseorang.46 Ketiganya sering dalam pertarungan ingin menguasai antara satu 

                                                           
45Ahmad Mustafa al Maragi, Tafsir al-Maraghi diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dan 

Hery Noer Ali (Cet. Ke.-1; Semarang: Toha Putra, 1986), h. 35.  
46Al. ILyas Ismail dan Prio Hotman, Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan 

Peradaban Islam (Cet. Ke-1; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 80. 
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dengan yang lain dan ketiganyapun sangat dibutuhkan oleh manusia untuk 

mempertahankan martabat kemanusiaannya. Pikiran manusia membawa dirinya 

kepada makhluk yang berbudaya, berkemajuan dan berketertiban hidup. Perasaan 

manusia dibutuhkan untuk memelihara martabat diri dan untuk merasakan 

kenikmatan hidup sedangkan nafsu berfungsi untuk mempertahankan diri.47 

b. Masyarakat sebagai Sasaran Dakwah  

Masyarakat merupakan wahana yang penting bagi ruang lingkup dakwah. 

Namun demikian masyarakat sebagai sasaran dakwah merupakan medan yang tidak 

mudah ditempuh karena akan menyinggung masalah orang banyak merubah pikiran 

orang bukanlah persoalan yang mudah jika tidak mengenal lebih jauh siapa dan 

bagaimana struktur masyarakat serta aspek kehidupannya. Dengan mengetahui 

struktur atau klasifikasi masyarakat maka subyek dakwah membayangkan masyarakat 

yang mana yang dihadapi dalam penyampaian dakwahnya.48 Struktur masyarakat 

dapat didekati dengan aspek-aspek sebagai berikut:  

1. Biologis  

Segi biologis dapat membagi struktur masyarakat itu menurut jenis kelamin. 

Perbedaan jenis kelamin ini membawa perbedaan-perbedaan dan kebiasaan, tingkah 

                                                           
47Wahab Rajab, Iman Dasar Hidup Sejahtera (Ujung Pandang: Yayasan Mesjid Nurul Jihad, 

1984), h. 30.  
48Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maraghi diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dan 

Hery Noer Ali, h. 36. 
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laku, watak, perasaan dan beberapa tugas kewajiban. Tetapi perbedaan tersebut 

bersifat saling mengisi dan membantu bukan perbedaan yang saling bertentangan.49  

Struktur masyarakat juga dapat dibagi menurut umur yaitu anak, pemuda, dan 

orang tua. Perbedaan umur ini membawa pula perbedaan dalam kemampuan, 

kecakapan, cara berfikir, perhatian, cita-cita, keinginan yang diakibatkan oleh 

pengalaman hidup dan kematangan jiwanya. Aspek biologi dapat pula ditinjau dari 

suku bangsa dan suku memunyai tradisi, watak, sifat, kebudayaan dan nilai 

kemasyarakatan  yang berbeda. Perbedaa-perbedaan ini bukan seluruhnya 

dikarenakan faktor biologis, tetapi lebih banyak dikarenakan oleh sejarah dan 

pengalaman bangsa itu sendiri.50 

2. Geografis 

Secara geografis masyarakat itu dapat digolongkan kepada masyarakat desa 

dan masyarakat kota. Antara keduanya terdapat perbedaan besar baik tentang cara 

hidupnya, adat istiadat dan kebiasaan, maupun alam pikiran atau tingkat 

pengetahuannya. Masyarakat desa memunyai rasa kekeluargaan yang sangat tebal, 

rasa persatuan, percaya memercayai, semangat gotong royong dan tolong menolong 

penduduknya lebih homogen lebih banyak persamaannya dan kadang-kadang hanya 

terdiri dari beberapa ketauan keluarga, cara hidupnya masih sederhana, begitu juga 

alam pikiran dan tingkat pengetahuannya lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti 

                                                           
49Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah; Edisi Revisi (Cet. Ke-2; Jakarta: Kencana, 2009), h. 217. 
50Totok Jumantoro, Psikologi Dakwah dengan Aspek-Aspek Kejiwaan yang Qurani (Cet. Ke-

1; Jakarta: Amzah, 2001), h. 28. 
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lembaga keagamaan, pendidikan, ekonomi, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan 

sebagainya masih belum luas seperti di kota. Masyarakat kota penduduknya lebih 

heterogen terdiri dari berbagai suku bangsa, cara hidupnya lebih mewah, materialistic 

dan lebih menitik beratkan kepentingan perseorangan, alam pikirannya luas, tingkat 

pengetahuannya lebih tinggi dan lembaga-lembaganya lebih luas.51  

3. Ekonomi 

Masyarakat dapat digolongkan menurut keadaan ekonomi. Tingkat kekayaan 

dan pendapatannya orang kaya, orang sedang dan orang miskin. Keadaan ekonomi ini 

memunyai pengaruh pada sikap, tingkah laku dan perhatian mereka. Orang kaya, 

masalah sandang, pangan, dan perumahan bukan persoalan lagi. Dengan kekayaannya 

mereka hanya memilih apa saja yang dikehendaki. Yang menjadi masalahnya bukan 

hanya persoalan penggunaan pekerjaan tetapi bagaimana mengembangkan 

kekayaannya.52 Mereka lebih mampu untuk beramal sosial tetapi kesibukan dalam 

perjuangan perekonomiannya kadang-kadang tidak memberi kesempatan untuk 

memerhatikan masalah-masalah sosial. Kekayaan yang melimpah selalu dalam 

kesenangan dan kemewahan hidup tidak pernah mengalami kekurangan dan 

kesusahan dalam harta benda di samping kesibukan dalam perjuangan perekonomian 

yang menghabiskan waktu hidupnya menyebabkan tidak ada kesempatan 

                                                           
51Sil, Efektivitas Dakwah dalam Melakukan Bimbingan kepada Masyarakat; Tinjauan 

Psikologi Diagnostik, Karya Ilmiah, 2012, h. 50.   
52Arifuddin, Metode dan Strategi Dakwah Bil al-Hikmah (Cet. Ke-1; Makassar: Alauddin 

Makassar Press, 2012), h. 223. 
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memerhatikan orang miskin sehingga jarang orang kaya yang dapat memahami dan 

merasakan penderitaan orang miskin.53  

Orang miskin selalu hidup dalam kekurangan terus menerus diliputi oleh 

kesukaran dan penderitaan. Masalah yang primer baginya adalah masalah sandang, 

pangan dan papan. Makan untuk hari esok bahkan untuk hari ini mereka tidak 

memunyai simpanan dan bayangan untuk masa depan.  

Pikirannya terpusat kepada bagaimana mempertahankan hidupnya dari hari ke 

hari. Kesehatan dan pendidikan keluarganya tidak dapat mendapatkan kesempatan 

pemikirannya.54  

Pendapatan orang pertengahan telah dapat memeuhi sandang, pangan tetapi 

kebutuhan lainnya masih belum terpenuhi. Daya pilihnya dalam sandang, panganpun 

masih terbatas. Perumahan dan perlengkapannya sederhana, jaminan kesehatan dan 

pendidikan keluarga masih memerlukan pemikiran.55 

4. Agama  

Golongan Islam juga dapat dibedakan antara orang Islam yang sudah 

mendalam agamanya dan yang masih dangkal. Orang Islam yang mandalam 

agamanya adalah orang Islam yang taat dan patuh menjalankan kewajiban agama 

                                                           
53Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam (Pengembangan Dakwah Melalui 

Psikoterapi Islam), h. 35. 
54Sil, Efektivitas Dakwah dalam Melakukan Bimbingan kepada Masyarakat; Tinjauan 

Psikologi Diagnostik, Karya Ilmiah, 2012, h. 52.   
55Sil, Efektivitas Dakwah dalam Melakukan Bimbingan kepada Masyarakat; Tinjauan 

Psikologi Diagnostik, Karya Ilmiah, 2012, h. 60.    
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serta menjauhi larangan-larangan-Nya.56 Perhatiannya yang mendalam terhadap 

agama telah membawa mereka kepada realisasi ajaran Islam dalam kehidupan 

masyarakat. Oleh karena mereka telah memunyai keyakinan yang teguh terhadap 

Islam yang tidak mudah digoncang oleh faham-faham agama lain.57  

Golongan bukan Islam dapat dibedakan antara orang beragama dan yang tidak 

beagama (ateis). Orang yang beragama bukan Islam dapat dibedakan dengan 

penganut agama Budha, Hindu, Kristen Khatolik dan Protestan serta agama lainnya. 

Penganut-penganut agama itu dapat dibedakan antara mereka yang sudah mendalam 

terhadap ajaran agamanya dan tidak mendalami ajaran agamanya. Mereka yang sudah 

mendalam terhadap ajaran agamanya berusaha keras menyebarkan ajaran agamanya, 

golongan ini meskipun sedikit bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan segala 

kekuatan. Mereka yang masih dangkal adalah mereka yang masih kurang teguh 

keyakinannya, masih ragu-ragu terhadap agamanya dan tidak mengetahui tentang 

nilai-nilai ajaran agamanya.58  

 

 

 

 

                                                           
56Jamaluddin Kafi, Pengantar Ilmu Dakwah, h. 47. 
57Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam (Pengembangan Dakwah Melalui 

Psikoterapi Islam), h. 50. 
58Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam (Pengembangan Dakwah Melalui 

Psikoterapi Islam), h.43.  
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5. Pendidikan  

Di lihat dari segi pendidikan masyarakat dikategorikan kepada orang yang 

berpendidikan tinggi, menengah dan rendah. Perbedaan di dalam pendidikan ini 

membawa perbedaan pula dalam alam pikiran, cita-cita dan kebiasaan hidup.59 

Dengan demikian orang bertakwa adalah orang yang mampu menggunakan 

akalnya dan mengaktualisasikan pembinaan akhlak mulia yang menjadi ajaran paling 

dasar dalam Islam. Karena tujuan ibadah dalam Islam bukan semata-mata 

diorientasikan untuk menjauhkan diri dari neraka dan masuk surga tetapi tujuan yang 

di dalamnya terdapat golongan bagi kepentingan dan pembinaan akhlak yang 

menyangkut kepentingan masyarakat. Masyarakat yang baik dan bahagia adalah 

masyarakat yang anggotanya memiliki akhlak mulia dan budi pekerti luhur.60 

B. Macam-Macam Media Dakwah  

Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi 

dakwah (ajaran Islam) kepada mad’u, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada 

mad’u dakwah dapat menggunakan wasilah.61 

Dengan banyaknya media yang ada, maka dai harus pandai memilih media 

yang efektif untuk mencapai tujuan dakwah. Tentunya dengan memilih yang tepat 

atau dengan prinsip-prinsip media. Teknologi komunikasi menjadi penting untuk 

                                                           
59Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 

Hoeve), h. 190. 
60Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan dan Pemikirannya (Bandung: Mizan 1989), h. 58-

60. 
61Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Cet. Ke-1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2011), h 56.  
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diupayakan agar para dai menguasainya, karena pada hakikatnya dakwah adalah 

proses komunikasi baik media visual, audio dan yang lebih penting lagi media audio 

visual, termasuk televisi.62 

Pada dasarnya, komunikasi dakwah dapat menggunakan berbagai media yang 

dapat merangsang indra-indra manusia serta dapat menimbulkan perhatian untuk 

dapat menerima dakwah. Berdasarkan banyaknya komunikan yang menjadi sasaran 

dakwah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

a. Media Massa  

Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikan berjumlah 

banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari umumnya surat kabar, radio, televisi dan film bioskop yang 

beroperasi dalam bidang informasi dakwah. 

b. Media Non Massa 

Media ini digunakan dalam komunikasi untuk orang tertentu atau kelompok-

kelompok tertentu seperti surat, telepon, SMS, telegram, faks, papan pengumuman, 

CD dan e-mail, semua itu dikategorikan karena tidak mengandung nilai 

keserempakan dan komunikannya tidak bersifat massal.63 

                                                           
62Samsul Munir Amin,  Ilmu Dakwah, h. 57. 
63Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 54. 
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Hamzah Ya‟qub membagi wasilah dakwah menjadi lima macam yaitu; lisan, 

tulisan, lukisan, audiovisual dan akhlak.64 

1. Lisan adalah media dakwah paling sederhana yang menggunakan lidah dan 

suara. Dakwah dalam media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan 

dan penyuluhan.65  

2. Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat kabar, surat 

menyurat (korespondensi) dan spanduk.66  

3. Lukisan adalah media dakwah melalui gambar dan karikatur. 

4. Audio vusial adalah media dakwah yang dapat merangsang indra pendengaran, 

penglihatan, atau kedua-duanya seperti televisi, flem slide, OHP dan internet. 

5. Akhlak yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang 

mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan didengarkan oleh 

mad’u.67 

Dari pengertian media dakwah sebelumnya dapat dipahami bahwa media 

adalah segala sesuatu yang menjadi perantara, maka ada beberapa macam media 

dalam suatu proses dakwah. Secara umum media-media benda yang dapat digunakan 

sebagai media dakwah terdiri dari: 

                                                           
64Musyaffa Ahmad Rahim, Makna Dakwah; dalam Bunga Rampai Tarbiyah, Mudzakaroh 

Vol 4 (Compiled 11 Januari  2014), h. 1-2. 
65Munjir Suparta dan Harjani Hefni, Metode Dakwah (Cet. Ke-3; Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 2009), h. 7.  
66Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam (Pengembangan Dakwah Melalui 

Psikoterapi Islam), h. 49.    
67Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam (Pengembangan Dakwah Melalui 

Psikoterapi Islam), h. 50.    
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a.  Media Visual  

Media visual adalah bahan-bahan atau alat yang dapat dioperasikan untuk 

kepentingan dakwah melalui indra penglihatan, yang termasuk dalam media ini yaitu: 

1. Film Slide  

Film slide berupa rekaman gambar pada film positif yang telah diprogram 

sedemikian rupa sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. 

Pengoperasian film slide melalui proyektor yang kemudian gambarnya diproyeksikan 

pada screen. Kelebihan dari film slide adalah mampu memberikan gambaran yang 

jelas kepada audiens tentang informasi yang disampaikan oleh seorang juru dakwah.68 

2. Overhead Proyektor (OHP)  

Overhead Proyektor (OHP) adalah perangkat keras yang dapat 

memproyeksikan program kedalam screen dari program yang telah disiapkan melalui 

plastik transparan. Perangkat ini tepat sekali untuk menyampaikan materi dakwah 

kepada kalangan terbatas baik sifat maupun tempatnya. Kelebihan menggunakan 

media ini adalah program dapat disusun sesuai dengan selera dai dan diwarnai dengan 

seni grafis yang menarik. Sedangkan kelemahannya yaitu memerlukan ruangan 

khusus yang beraliran listrik juga menuntut kreatifitas dai dalam mengungkapkan 

informasi melalui seni grafis yang menarik.69 

 

 

                                                           
68Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h. 116. 
69Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h. 117. 



32 
 

 
  

3. Gambar dan Foto 

Gambar dan foto merupakan dua materi visual yang sering dijumpai, 

keduanya sering dijadikan media iklan yang cukup menarik seperti surat kabar dan 

majalah. Dalam perkembangannya gambar dan foto dapat dimanfaatkan sebagai 

media dakwah, dalam hal ini gambar dan foto yang memuat informasi/pesan yang 

sesuai dengan materi dakwah. Seorang dai yang inovatif akan mampu memanfaatkan 

gambar dan foto untuk kepentingan dakwahnya secara efektif dan efisien. Kelebihan 

dari gambar dan foto adalah kesesuaiannya antara dakwah dengan perkembangan 

situasi melalui pemberitaan surat kabar atau majalah serta keaslian situasi melalui 

pengambilan foto langsung. Biaya tidak mahal dan dapat dilakukan kapan saja 

dengan tidak bergantung kepada berkumpulnya komunikan. Kelemahannya, dai tidak 

dapat memonitor langsung keberhasilan dakwah, salain itu menuntut kreatifitas dan 

inovasi dai.70 

b. Media Audio 

Media audio adalah alat yang dioperasikan sebagai sarana penunjang kegiatan 

dakwah yang ditangkap melalui indera pendengaran, adapun macam-macam media 

audio yaitu: 

1. Radio  

Dalam melaksanakan dakwah, penggunaan radio sangatlah efektif dan efisien. 

Jika dakwah dilakukan melalui siaran radio akan mudah dan praktis, dengan 

demikian dakwah akan mampu menjangkau jarak komunikan yang jauh dan tersebar. 
                                                           

70Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h. 118. 
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Di samping itu radio memunyai daya tarik yang kuat, daya tarik disebabkan sifatnya 

yang serba hidup berkat tiga unsur yang ada padanya yakni musik, kata-kata dan efek 

suara.71 

2. Tape Recorder  

Tape recorder adalah media elektronik yang berfungsi merekam suara ke 

dalam pita kaset dan dari pita kaset yang telah berisi rekaman suara dapat diplayback 

dalam bentuk suara. Dakwah dengan tape recorder ini relatif mengahabiskan biaya 

yang murah dan dapat disiarkan ulang kapan saja sesuai kebutuhan, di samping itu 

dai dapat merekam program dakwahnya di suatu tempat dan hasil rekamannya 

disebarkan pada kesempatan lain dan seterusnya.72 

c.  Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media penyampai informasi yang dapat 

menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada saat menyampaikan 

pesan dan informasi.73 Adapun macam-macam media audio visual yaitu: 

1. Televisi  

Beberapa daerah terutama di Indonesia masyarakat banyak menghabiskan 

waktunya untuk melihat televisi. Dakwah Islam dapat memanfaatkan media ini 

dengan efektif, maka secara otomatis jangkauan dakwah akan lebih luas dan kesan 

keagamaan yang ditimbulkan akan lebih mendalam. Program-program siaran dakwah 

                                                           
71Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 120. 
72Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h. 120.  
73Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 121.  
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yang dilakukan hendaknya mengenai sasaran objek dakwah dalam berbagai bidang 

sehingga sasaran dakwah dapat meningkatkan pengetahuan dan aktifitas beragama 

melalui program-program siaran yang disiarkan melalui televisi.74 

2. Film 

Jika film digunakan sebagai media dakwah maka harus diisi misi dakwah 

adalah naskahnya, diikuti skenario, shooting dan actingnya. Memang membutuhkan 

keseriusan dan waktu yang lama membuat film sebagai media dakwah. Karena 

disamping prosedur dan prosesnya lama dan harus professional juga memerlukan 

biaya yang cukup besar. Namun dengan media film ini dapat menjangkau berbagai 

kalangan.75 

3. Internet 

Media internet dakwah dapat memainkan peranannya dalam menyebarkan 

informasi tentang Islam keseluruh penjuru, dengan keluasan akses yang dimilikinya 

yaitu tanpa adanya batasan wilayah dan kultural, begitu besarnya potensi dan 

efisiennya yang dimiliki oleh jaringan internet dalam membentuk jaringan dan 

pemanfaatan dakwah, maka dakwah dapat dilakukan dengan membuat jaringan-

jaringan informasi tentang Islam atau sering disebut dengan cyber muslim atau cyber 

dakwah. Masing-masing cyber tersebut menyajikan dan menawarkan informasi Islam 

dengan berbagai fasilitas dan metode yang beragam variasinya.76  

                                                           
74Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h. 122. 
75Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h. 130.  
76Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h. 156. 
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d. Media Cetak 

Media cetak adalah untuk menyampaikan informasi melalui tulisan yang 

tercetak. Media ini sudah lama dikenal dan mudah dijumpai di mana-mana. Adapun 

jenis media cetak yaitu: 

1. Buku  

Para ulama salaf telah mempergunakan media buku sebagai media dakwah 

yang efektif, bahkan buku-buku dapat bertahan lama dan menjangkau masyarakat 

secara luas menembus ruang dan waktu. Para dai atau ulama penulis cukup banyak 

yang telah mengabadikan namanya dengan menulis dan mengarang buku sebagai 

kegiatan dakwahnya. 

2. Surat Kabar  

Surat kabar beredar di mana-mana, karena di samping harganya yang murah 

beritanya juga sangat up to date dan memuat berbagai jenis berita. Surat kabar cepat 

peredarannya karena jika terlambat beritanya akan out of date. Dakwah melalui surat 

kabar cukup tepat dan cepat beredar melalui berbagai penjuru. Karena itu dakwah 

melalui surat kabar sangat efektif dan efisien yaitu dengan cara dai menulis pubrik di 

surat kabar tersebut misalnya berkaitan dengan ajaran agama Islam. 

3. Majalah  

Majalah memunyai fungsi yaitu menyebarkan informasi atau misi yang 

dibawa oleh penerbitnya. Majalah biasanya memunyai ciri tertentu, ada yang khusus 

wanita, remaja, pendidikan, keagamaan, teknologi, kesehatan, olahraga dan 

sebagainya. Sekalipun majalah memunyai ciri tersendiri tetapi majalah masih dapat 
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difungsikan sebagai media dakwah, yaitu dengan jalan menyelipkan misi dakwah 

kedalam isinya bagi majalah bertema umum. Jika majalah tersebut majalah 

keagamaan maka dapat dimanfaatkan sebagai majalah dakwah. Jika berdakwah 

melalui majalah maka seorang dai dapat memanfaatkannya dengan cara menulis 

kolom yang berhubungan dengan dakwah Islam.77 

C.  Musik sebagai Media Dakwah  

1. Musik Tradisional/Klasik 

Musik tradisional adalah musik atau seni suara yang terdapat di berbagai 

daerah Indonesia yang lahir dan berkembang dan diwariskan secara turun temurun 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. Musik tradisional biasanya menggunakan 

bahasa, gaya dan tradisi khas daerah asalnya. Musik tradisional setiap daerah 

memiliki ciri khas masing-masing. 

Semua orang pasti sangat akrab dengan jenis musik. Di Indonesia semua 

orang mengaku sangat menyukai aliran musik mancanegara. Pada tahun 1750 dan 

dalam catatan sejarah menyebutkan musik klasik berkembang pada puncaknya tahun 

1820 waktu orang Eropa memasuki zaman romantik. Di zaman itu orang Eropa 

melahirkan beberapa pemusik klasik legendaris sebut saja seperti Bethoven, Muzio 

Clementi, Johanladislaus dan Mozart. Musik klasik dimulai dengan penemuan notasi 

Gregorian tahun 590 oleh Paus Agung Gregori berupa balok not dengan empat garis 

namun notasi belum ada hitungannya. Gregory semasa hidupnya telah mencatat lagu-

lagu gereja dengan notasi Gregorian tersebut. Sebelum tahun 590 musik mengalami 
                                                           

77Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h. 156 



37 
 

 
  

kegelapan tidak ada peninggalan tertulis yang dapat dibaca.78 Adapun contoh musik 

klasik di dunia antara lain:  

a. Ludwing Van Beethoven  

Ludwing Van Beethoven lahir pada tahun 1770 di Kota Boon, Jerman. 

Semasa kanak-kanak sudah tampak jelas bakat musiknya yang luar biasa dan buku 

ciptaannya muncul pertama kali tahun 1783. Di usia remaja dia berkunjung ke Wina 

dan diperkenalkan kepada Mozart tetapi perjumpaan keduanya berlangsng singkat. 

Tahun 1792 Beethoven kembali ke Wina dan ia belajar musik dengan Hydin yang 

kala itu pencinta musik Wina.79  

2. Musik pada Masa Permulaan Islam  

Rezim empat khalifah Ortodoks yang sangat tegas saat itu tidak banyak 

berpengaruh pada dominasi kesenangan dan antusiasme terhadap kenikmatan hidup 

di Mekah dan Madinah. Periode empat khalifah pertama merupakan the golden age of 

Islam yang dikenal juga sebagai masa Khulafaurasyidin atau The Pious Calips yaitu 

masa empat kepemimpinan Islam pertama. Keluarga-keluarga kaya menyewa budak-

budak berbakat musik yang kemudian dibebaskan setelah kontraknya habis. Para 

musisi tersebut kemudian menjadi pilar-pilar kehidupan musik Arab. Kompetisi di 

                                                           
78Sila Widhyatma, Sejarah Musik dan Apresiasi Seni (Persero: PT Balai Pustaka 2012), h. 17. 
79Andre Indrawan, Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis (Yogyakarta: Lektor Kepala 

Jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukkan, 2011), h. 42. 
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antara para pemusik diekspresikan melalui konser-konser di rumah keluarga dan di 

salon-salon dan pemberian hadiah pada musisi terbaik.80 

Kehidupan musik di Mekah dan Madinah memiliki penyesuaian dengan 

beberapa keterangan dari hadis-hadis Rasulullah saw., yang mengklarifikasikan 

bahwa Madinah bahkan pernah menjadi pusat musik sejak zaman jahiliyah. Hal 

tersebut karena dibandigkan dengan Mekah penduduk kota tersebut memang lebih 

menyukai nyanyian. Tersirat beberapa hadis bahwa Rasulullah pernah 

memperkenalkan seorang penyanyi dan mempertunjukkan bakat penyanyi tersebut 

kepada Aisyah istri beliau.81 Beliau juga pernah mengirimkan Arnab seorang 

penyanyi cantik sebagai hadiah pertunjukkan untuk suatu pesta pernikahan suku 

Anshar.82 

3. Musik Trdisional/Klasik dalam Pandangan Islam 

Gaya musik Islam klasik mengalami perkembangan yang signifikkan pada 

masa kekhalifahan Ummayah. Istana-istana di kawasan ibu kota kekhalifahan yang 

pada saat itu dipindahkan ke Damaskus, Syria diramaikan oleh para musisi baik pria 

maupun wanita. Walaupun elemen-elemen asing non Arab memainkan peranan 

sangat penting dalam musik mereka namun sebagian besar musisi terkenal saat itu 

memiliki latar belakang kelahiran dam kebudayaan Arab.83 Dengan demikian latar 

                                                           
80Andre Indrawan, Musik di Dunia Islam (Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis), h. 39.   
81Andre Indrawan, Musik di Dunia Islam (Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis), h. 45.  
82Andre Indrawan, Musik di Dunia Islam (Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis), h. 52. 
83Ismail R Faruqi, Islam dan Kebudayaan (Bandung: Penerbit Mizan, 1991), h. 45.  
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belakang kebangsaan telah memberikan kontribusi khasanah karakteristik musik di 

suatu wilayah kebudayaan.84  

Musisi periode Ummayah pertama yang paling terkenal ialah Ibn Misjah, 

yang dikenal sebagai bapak musik islami. Misjah yang lahir dari sebuah keluarga 

Persia di Mekkah adalah ahli teori musik, penyanyi dan Virtuoso Lute. Ia 

mempelajari teori serta praktek musik Persia dan Bizantium di Syria dan Persia. Ia 

banyak menggabungkan berbagai pengetahuan musik yang diperolehnya ke dalam 

lagu seni khas Arab mengadopsi elemen-elemen baru seperti modus-modus musikal 

dengan gaya musik arab. Di samping Ibn Misjah terdapat musikolog Islam yang 

dijuluki bapak musik islami.85 

Pada akhir masa Ummayah elemen-elemen yang berbeda dari musik Arab dan 

musik bangsa non-Muslim yang kemudian memeluk Islam tergabung dalam gaya 

musik islami klasik. Dengan berdirinya kekhalifahan Abbasiyah merupakan periode 

keemasan untuk musik islami. Pada saat itu penguasaan musik yang seakan akan 

merupakan sebuah keharusan bagi setiap yang terpelajar di antaranya berkaitan 

dengan virtuositas, teori estetika, sasaran-sasaran etis maupun terapis, pengalaman 

mistis dan spekluasi matematis.86  

                                                           
84A Ridwan Khilod, Benturan Nilai Kapitalisme Barat Syariat Islam pada Musisi Muslim 

(Yogyakarta: Institut Seni Indonesia, 2016), h. 34. 
85Abdurrahman Al-Bahgdadi, Seni dalam Pandangan Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 

2005), h. 67. 
86A Ridwan Khilod, Benturan Nilai Kapitalisme Barat Syariat Islam pada Musisi Muslim, h. 

54.  
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Warisan Islam mengenai teori-teori estetika musik dari berbagai tokoh 

tersebut termasuk juga di antaranya dari persaudaraan Ikhwan ash-Shafa. 

Pembahasan tersebut meliputi survey pemikiran filsafat musik dari antara abad ke-9 

hingga ke-15. Topik-topik yang dibahas mengenai fisika dan estetika bunyi sifat-sifat 

musik kedudukannya dalam skema kehidupan seluruh benda dan manusia, hubungan 

di antara musik, strologi, astronomi dan meteorology.87 Di samping itu juga 

membahas tentang musik dengan perasaan, sifat dan kebiasaan terhadap pertanyaan 

apakah seorang muslim yang saleh diperbolehkan mendengar musik dan jika 

diperbolehkan musik yang seperti apa? Dalam hal ini terdapat tiga mazhab yaitu 

membolehkan, melarang dan pertengahan atau membolehkan dengan syarat. 

Hadis sebagai sumber utama Islam kedua setelah Alquran terdapat bukti-bukti 

yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw., membolehkan musik khususnya 

yang memiliki fungsi sosial dan religius tertentu, di antaranya seperti lagu-lagu 

penyemangat perang, lantunan-lantunan ziarah haji dan lagu-lagu perayaan 

pernikahan atau hari-hari besar baik untuk didengar perorangan maupun umum.88  

Pada sekitar tahun 622-623 Masehi Nabi merekomendasikan lantunan azan 

yang berfungsi sebagai pemberitahuan waktu-waktu salat dan ajakan untuk datang 

salat berjamaah di masjid. Azan yang merupakan salah satu dari jenis-jenis musik 

religius penting dalam rangkaian peribadatan Islam yang pertama dikumandangkan 

                                                           
87Ismail R Faruqi, Islam dan Kebudayaan, h. 46. 
88Andre Indrawan, Musik di Dunia Islam (Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis), h. 39.  
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oleh Bilal seorang penyanyi Abisina yang kemdian menjadi acuan para 

pengumandang azan di seluruh dunia Islam.89 

Seiring dengan penyebaran Islam ke negara-negara lain di luar tanah Arab dan 

pertemuan budaya Islam dengan kebudayaan lain azan dan musik religius Islam 

lainnya pun mengalami penyesuaian dengan budaya-budaya lokal. Dalam waktu 12 

tahun sejak wafatnya Nabi Muhammad saw, Islam tersebar ke Syria, Iraq, Persia, 

Armenia, Mesir dan Cyrenaica (bagian dari Libya saat ini). Kontak budaya dengan 

negeri-negeri tersebut dengan sendirinya berdampak pada perkembangan budaya 

musikal bangsa Arab.90 

Hal ini juga melacak pengaruh-pengaruh Yunani khususnya aliran Phytagoras 

dan Arixtosenus terhadap pemikiran islami mengenai masalah musik dengan tujuan 

menghasilkan pernyataan filosofis yang koheren dari para penulis Islam.91  

Alat-alat musik dari budaya Islam akhirnya tergeser oleh tiga jenis Vihuela 

yang merupakan instrumen baru khas spanyol. Vihuela de Acro (digesek dengan alat 

penggesek) tampaknya merupakan nenek moyang keluarga instrumen gesek. Vihuela 

de Pandola (dipetik dengan Plectrum/Pick). Bukannya tidak mungkin telah 

menginspirasi jenis-jenis instrumen keybord kuno yang menjadi nenek moyang piano 

sehubungan dengan kemiripan mekanisme produksi suara instrumen-instrumen 

tersebut dengan petikan plectrum (Vihuela de mano) dipetik dengan tangan atau jari-

                                                           
89Mocchammad Yunus, Musik dalam Sejarah Dunia Islam (Qolamuna: Jurnal Studi Islam 2, 

2016), h. 20.  
90Mocchammad Yunus, Musik dalam Sejarah Dunia Islam, h. 27. 
91Abdurrahman al-Bahgdadi, Seni dalam Pandangan Islam, h. 65.  
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jari menjadi gitar klasik yang ada saat ini. Sementara itu beberapa instrumen warisan 

budaya Islam termasuk Ud Arab dan Arbab diekspor ke Afrika Utara dan sebagian ke 

Eropa Barat. Sementara jenis-jenis klasik menghilang, jenis-jenis tradisional tersebar 

ke berbagai wilayah Islam di luar Spanyol. Beberapa di antaranya dilestarikan dan 

menerima pengaruh-pengaruh baru dari penguasa-penguasa Mongol dan Turki. 

Sementara musik Turki yang memiliki pengaruh budaya Arab dan Persia yang sangat 

kuat hingga 1918 tersebar ke seluruh wilayah yang dikuasainya dari Balkan hingga 

Tunisia Persia menikmati kemandirian artsitik dalam kebudayaan musiknya selama 

masa tersebut.92 

Setelah kemunduran dunia Islam, sejak Renaisans, Barat justru mengalami 

kemajuan di bidang musik yang berlangsung insentif dari abad ke abad. 

Berkembangnya kolonialisasi bangsa-bangsa Barat di wilayah Timur pada abad ke-19 

telah mempertegas hilangnya tradisi-tradisi musik klasik Islam yang sempat 

mempersatukan budaya masyarakat Islam. Namun demikian dunia budaya modern 

Islam diwarnai oleh kontrak-kontrak musikal dengan Barat dan pencampuran musik 

Islam tradisional dengan musik Barat.93 

4. Bentuk-Bentuk Musik Klasik Islami/Religius  

Keberadaan semua jenis musik islami yang tersebar di berbagai negara 

termasuk Indonesia tidak terlepas dari keberadaan musik-musik di dunia Islam pada 

                                                           
92Abdurrahman al-Bahgdadi, Seni dalam Pandangan Islam, h. 68. 
93A Ridwan Khilod, Benturan Nilai Kapitalisme Barat Syariat Islam pada Musisi Muslim, h. 

54.  



43 
 

 
  

umumnya. Hal tersebut karena muatan-muatan Islam sebagai variabel tetap pada 

musik Islam di manapun senantiasa bersifat universal. Sehubungan dengan itu, 

berbagai muatan lokal yang terkandung di dalamnya dan dari satu negara ke negara 

lain sangat bervariasi.94 

Musik Islam baik dari jenis-jenis religius, tradisional maupun klasik lahir 

bersamaan dengan kelahiran Islam dan mencapai puncaknya hingga bagian akhir 

paruh pertama abad ke 15 ketika berakhirnya masa keemasan Islam. Keberadaan 

musik Islam tidak bisa dilepaskan dari akar budaya Arab sehingga pengupasan 

sejarah musik tidak akan lengkap tanpa melihat budaya musik pra Islam. Penelusuran 

sejarah musik Islam yang dilakukan hingga saat ini selalu menyertakan musik Arab 

sebelum masa Islam.95  

Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, pada dasarnya tidak 

membunuh budaya Arab atau meninggalkan sepenuhnya nilai-nilai budaya lama yang 

melatarbelakanginya, melainkan mengkreasinya sehingga tidak bertentangan dengan 

ajaran Islam, bahkan kemudian mengembangkannya sebagai seni islami yang 

berkualitas tinggi.  Islam pada dasarnya menghargai capaian-capaian artistik bangsa 

Arab jahiliyah di bidang seni khususnya sastra.96 Karena perkembangan musik islami 

                                                           
94Abdurrahman al-Bahgdadi, Seni dalam Pandangan Islam, h. 69. 
95Abdurrahman al-Bahgdadi, Seni dalam Pandangan Islam, h. 71. 
96Mocchammad Yunus, Musik dalam Sejarah Dunia Islam, h. 29. 
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berakar dari seni sastra Arab. Maka dapat dimaklumi bahwa musikologis musik 

islami memiliki hubungan dengan karakteristik seni pra Islam.97  

Contoh bentuk-bentuk musik pra Islam yang kini dikenal sebagai bentuk-

bentuk sastra islami yaitu: Qasida, Madh dan Mu’allaqat. Seiring dengan itu Islam 

pada dasarnya bukan suatu agama yang baru namun merupakan puncak 

penyempurnaan berbagai keyakinan samawi yang telah terlebih dahulu ada. 

Keberadaan musik Islam memiliki latar belakang yang jauh yaitu kebudayaan Arab 

pra Islam.98 Walaupun bersifat universal, kebudayaan Islam sendiri tidak lepas dari 

aspek-aspek kearaban atau urubah. Dengan demikian, bukanlah hal yang mengada-

ngada jika karakteristik musikal sebagai bentuk seni vocal islami yang kita kenal 

selama ini sesungguhnya berakar dari budaya yang telah ada sebelumnya yaitu Arab 

pra Islam.99  

Kefasihan berbicara, tujuan seni sastra dalam prosa maupun puisi yang 

merupakan keunggulan khas bangsa Arab dan sarana utama bagi pengungkapan dan 

pemuasan estetik tetap tak berubah dalam Islam sebagaimana halnya di masa urubah 

sebelum Islam. Kitab suci Alquran sebagai perwujudan yang sempurna unik dari 

keluhuran sastra ikut memengaruhi kesadaran estetis setiap muslim. Pengaruh yang 

                                                           
97A Ridwan Khilod, Benturan Nilai Kapitalisme Barat Syariat Islam pada Musisi Muslim, h. 

59.  
98A Ridwan Khilod, Benturan Nilai Kapitalisme Barat Syariat Islam pada Musisi Muslim, h. 

60.  
99Mocchammad Yunus, Musik dalam Sejarah Dunia Islam, h. 30. 
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sama juga terjadi pada seni suara pertama pada pembacaan ayat-ayat suci Alquran, 

azan dan kemudian pada semua bentuk musik vocal maupun instrumental.100  

Sebelum masa Islam, musik adalah bagian dari kehidupan sehari-sehari 

masyarakat padang pasir yang berfungsi sebagai pelengkap pertemuan-pertemuan 

umum untuk menyambut para peziarah rumah suci Ka‟bah dan pemberi motivasi 

serta semangat para pejuang dan musafir. Di antara jenis lagu-lagu pertama yang 

popular saat itu ialah Huda yang dikenal dengan lagu unta atau para kafilah 

teridentifikasi oleh jenis seni vocal yang dikenal dengan nawh (ratapan atau religi). 

Huda yang darinya kemudian diturunkan Ghina. Konon Ghina yang berarti lagu yang 

berasal dari bentuk dasar huda. Pada masa Islam, Ghina pernah digunakan sebagai 

istilah generik untuk menyebut musik seni mencakup berbagai lagu dengan 

komponen-komponen ritmik dan melodisnya yang memainkan peranan terpisah. 

Sebagai tipe lagu yang tertua dan sederhana huda adalah pemecah kesunyian padang 

pasir dan penghibur para musafir. Pada huda terdapat bagian naratif berkarakter 

nostalgis yang didasarkan atas suatu pengulangan frase melodi. Kemudian Nash, 

Sanad, Rukhbani dan lagu-lagu tarian yang dikenal dengan istilah Hazaj. Sumber 

tertua yang dapat memberikan gambaran musik pra Islam ialah  Kitab allah 

Wa’imalahi.101 

Jenis-jenis lagu sederhana lain yang dinyanyikan sambil memberi minuman 

atau memandaikan binatang-binatang ternak memiliki karakteristik musikal yang 

                                                           
100Ismail R Faruqi, Islam dan Kebudayaan, h. 47. 
101Ismail R Faruqi, Islam dan Kebudayaan, h. 48-50. 
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kurang lebih sama. Lagu-lagu tersebut dinyanyikan oleh penggembala sambil 

mengembalakan binatang-binatang piaraan. Dengan demikian tampaknya jenis 

nyanyian tersebut memberikan penekanan betapa pentingnya air di suatu wilayah 

yang kering.102 

Bentuk-bentuk musik yang telah berkembang secara musikal ialah lagu-lagu 

dan tarian-tarian komunal yang mampu meningkatkan kehangatan perayaan-perayaan 

keluarga yang megiringi perjalanan haji ke tanah suci maupun penyambutan 

kepulangannya. Di samping itu juga berkembang musik-musik fungsional untuk 

pertemuan-pertemuan sosial di malam hari. Lagu-lagu tersebut dinyanyikan di 

pemukiman para musafir oleh para musisi penyair baik laki-laki maupun perempuan 

dalam kelompoknya masing-masing.103  

Dengan demikian orang bertakwa adalah orang yang mampu menggunakan 

akalnya dan mengaktualisasikan pembinaan akhlak yang menjadi ajaran paling dasar 

dalam Islam. Karena tujuan ibadah dalam Islam bukan semata-mata diorientasikan 

untuk menjauhkan diri dari api neraka. 

 

 

                                                           
102A Ridwan Khilod, Benturan Nilai Kapitalisme Barat Syariat Islam pada Musisi Muslim, h. 

61.  
103A Ridwan Khilod, Benturan Nilai Kapitalisme Barat Syariat Islam pada Musisi Muslim, h. 

63.  

 



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif 

deskriptif yaitu data-data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, skema, gambar dan 

bukan angka.104 Di samping itu, penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan 

(field research), yaitu penelitian yang turun langsung ke lapangan atau masyarakat 

tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai sisi.105 Dari objek 

tentang nilai-nilai dakwah dalam syair musik gambo sehingga lebih menekankan 

pada keaslian dan tidak bertolak belakang dari teori yang didapatkan dari buku, jurnal 

dan lain-lain melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau dengan 

kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat 

atau masyarakat yang akan diteliti. 

2. Lokasi Penelitian  

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu; obyek, subyek dan 

                                                           
104Nurhidayat Muh. Said, Metode Penelitian Dakwah (Cet. Ke-1; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 60. 
105Sayuthi  Ali, Metode Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek), (Cet. Ke-1; 

Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69. 
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proses.106 Oleh karena itu, yang dijadikan sebagai tempat/lokasi penelitian adalah di 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir 

yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasaran penelitian atau dalam 

ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian 

biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan 

peneliti menggunakan multi disipliner.107 

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, 

pendekatan yang digunakan adalah: 

1. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan Sosiologi ialah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan 

masyarakat lengkap dengan stuktur lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang 

saling berkaitan.108 Jadi pendekatan ini digunakan untuk mengetahui seluk beluk 

kehidupan dan keadaan sosial masyarakat di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima  

yang berkaitan dengan data dan informan yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

 

                                                           

106S. Nasution, Metode Naturalistik kualitatif  (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43. 
107Muliati Amin, Dakwah Jamaah (Disertasi) (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010),  h. 129. 
108M Hajir Nonci, Sosiologi Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13. 
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2. Pendekatan Dakwah Kultural 

Pendekatan Dakwah kultural adalah pendekatan yang digunakan untuk 

menganalisis dan mendalami makna filosofis dari perwujudan nilai-nilai budaya yang 

berlaku dalam masyarakat setempat dengan mengkaji suatu penelitian berdasarkan 

analisis dari sudut pandang dakwah Islam sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Islam dengan cara mengajak dan memberikan pemahaman kepada masyarakat 

terkait dengan makna filosofi dari budaya musik gambo. 

3. Pendekatan Komunikasi  

Pendekatan komunikasi adalah suatu bentuk pendekatan di mana seseorang 

komunikator menyampaikan pesan-pesan yang bersumber atau sesuai dengan ajaran 

Alquran dan Sunah dengan tujuan agar orang lain dapat berbuat amal shaleh sesuai 

dengan pesan-pesan yang disampaikan. Melalui pendekatan komunikasi maka pesan 

dakwah yang disampaikan melalui musik gambo akan tersampaikan lewat syair-syair 

dalam musik gambo. 

C.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian yaitu sumber subyek dari tempat di mana data 

bisa didapatkan. Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data 

non numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan 

fenomena yang diamati. 

Menurut Nurhidayat Muh. Said bahwa: 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah tindakan atau pendekatan manusia 
dalam suatu latar yang bersifat alami. Sumber data lain ialah bahan-bahan pustaka 
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seperti koran, dokumen, arsip, majalah, buku, laporan tahunan dan lain 
sebagainya.109 

 
Sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer yang dimaksud adalah cacatan hasil wawancara yang 

diperoleh langsung dari narasumber, orang/informan yang dianggap mengetahui data 

primer meliputi: pemain gambo (gambus), pembuat syair dan  penyanyi serta 

masyarakat yang melaksanakan budaya tersebut.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data pustaka pustaka yang memiliki 

relevansi  dan menunjang penelitian ini, yaitu berupa: buku, majalah, koran, internet, 

serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian 

ini adalah: 

1. Metode Observasi (Pengamatan) 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena-fenomena yang sudah diteliti.110 Penggunaan metode observasi dalam 

penelitian ini pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif bila 

dilakukan secara lagsung mengamati objek yang diteliti. Teknik ini peneliti gunakan 

                                                           

109Nurhidayat Muh. Said, Metode Penelitian Dakwah, h. 61. 
110Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), 

h.173. 
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untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisis secara sistematis. 

2. Metode Wawancara (Interview) 

Interview atau wawancara adalah sebuah percakapan antara peneliti dan 

informan adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.111 

Metode ini digunakan untuk mengetahui informasi yang lebih luas dari orang 

lain atau informan. Dengan menggunakan metode interview guide yaitu panduan 

wawancara untuk mengajukan pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan tema 

penelitian kepada informan. Panduan wawancara ini digunakan oleh penyusun untuk 

menghindari meluasnya cara pembicaraan dalam wawancara. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda 

tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat dan 

catatan harian.112 Disamping itu, foto maupun sumber tertulis lain yang mendukung 

juga digunakan untuk penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran 

umum tentang wilayah yang akan diteliti. 

 

                                                           

111Robert K. Yin, StudiKasus: Metode dan Desain Penelitian (Jakarta: PT Rajawali, 2002),  h. 
108-109. 

112Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: UGM Press, 1999), h. 72. 
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4. Focus Group Discussion (FGD) 

Focus group discussion (FGD) adalah suatu wawancara yang mendalam yang 

dilakukan oleh peneliti dengan sekelompok orang dalam suatu waktu. Sekelompok 

orang tersebut tidak diwawancarai terpisah melainkan bersamaan dalam suatu 

pertemuan, baik secara formal maupun informal. Focus group discussion ini 

dilakukan untuk mengetahui pendangan atau pikiran kelompok tentang suatu hal, 

bukan pandangan individual.113 Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti 

mengunakan group watsshap sebagai media diskusi dengan informan yang dianggap 

relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian 

menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian 

yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.114 

Bertolak dari itu, Menurut Akurinto instrumen pengumpulan data adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan 

agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.115 Jadi, instrumen 

penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

informasi mengenai hal yang sedang diteliti. 

                                                           

113Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian 
Kualitatif dalam Berbagai disiplin Ilmu (Cet. IV; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 148. 

114Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung:  CV. Alfabeta, 2009), h. 
85. 

115Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 
2000), h. 134. 
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Adapun alat-alat yang digunakan dalam observasi: 

1. Alat tulis menulis: buku, pulpen atau pensil sebagai alat untuk mencatat 

informasi yang didapat pada saat observasi. 

2. Kamera sebagai alat untuk mengambil gambar di lapangan yaitu pada tempat 

observasi. 

3. Perekam Suara sebagai alat untuk merekam suara informan pada saat 

wawancara. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang 

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

Peneliti akan melakukan pencatatan dan berupaya mengumpulkan informasi 

mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian dilakukan.116 

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis 

catatan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan dijadikannya sebagai temuan bagi 

orang lain. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data 

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

menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. 

Bertepatan dengan hal itu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Simiotika, yang dimaksud dengan analisis ini adalah suatu ilmu yang atau 

                                                           

 116Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: PT. LKS Yogyakart, 2008), 
h. 89. 
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metode analisi dalam mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang digunakan 

dalam usaha untuk mecari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-

sama manusia. Dalam istilah Roland Barthes, pada dasarnya semiotika mempelajari 

tentang bagaimana manusia memaknai hal-hal. Memaknai hal ini tidak dapat 

dicampurkan dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti bahwa objek tidak 

hanya membawa informasi, tetapi objek juga hendak berkomunikasi dan juga 

mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda.117 Dengan pendekatan semiotika Roland 

Barthes, dengan menyelidiki antara penanda dan petanda dalam sebuah tanda. 

Semiotika dalam peneitian ini adalah semiotika kultural yang merupakan semiotika 

yang khusus mengkaji sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat 

tertentu. Telah diketahu bahwa masyarakat sebagai mahluk sosial memiliki sistem 

budaya tertentu yang turun temurun dan dipertahankan serta dihormati. Budaya yang 

terdapat dalam masyarakat yang juga merupakan sistem itu, menggunakan tanda-

tanda tertentu yang membedakannya dengan masyarakat yang lain.118 

Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kualitatif, 

yang artinya setiap data terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang 

tidak menyimpan dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskriptif 

kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran.119 

                                                           
117Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 

15. 
118M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua (Cet. V, Jakarta: Kencana,  2007), h. 178. 

 119Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2009), h. 138. 
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Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) 

populasi yang sedang diteliti. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan 

data yang diamati agar bermakna dan komunikatif. 

Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentukan alisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengolah data 

dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang 

terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan dan 

dipilih secara selektif dan sesuaikan dengan permasalahan dirumuskan dalam 

penelitian dilakukan pengelolaan dengan penelitian ulang.120 

2. Penyajian Data 

Penyajian Data adalah penyajian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga 

terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif, yakni 

menguraikan setiap permasalahan dalam penelitian dengan memaparkan secara 

umum kemudian menjelaskan secara spesifik. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

                                                           

 120Asep Saeful Muhtadi, Metode Penelitian Dakwah (Bandung: PustakaSetia, 2003), h. 107. 
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sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutya. 

4. Triangulasi  
 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik data yang ada. Wiliam Wiersma mengatakan 

triangulasi sebagai berikut:  

a.  Triangulasi sumber, yaitu digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

b. Triangulasi teknik, yaitu digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data yang diperoleh melalui wawancara, lalu dicek dengan observasi dan 

dokumentasi.   

c.  Triangulasi waktu, yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi 

hari pada saat narasumber masih segar, belum ada masalah, akan memberi data yang 

lebih valid sehingga lebih kredibel.121 

 

 

 

 

 

                                                           
121M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), h. 320.  



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Sanggar 

1. Sejarah Singkat Kecamatan Sanggar 

Sanggar adalah salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Bima 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kecamatan ini memiliki Kode Pos 84191. Di sini 

terdapat beberapa sekolah yaitu; 4 sekolah tingkat SD, 3 sekolah tingkat SLTP dan 3 

sekolah tingkat SLTA. Keadaan masyarakatnya memiliki beragam latar belakang 

mata pencaharian seperti bertani, nelayan, pedagang dan sisanya pengusaha, PNS, 

TNI dan POLRI.  

Kecamatan Sanggar sebagai salah satu Kecamatan tertua dalam Kecamatan 

tersebut dipimpin oleh pemerintah kerajaan beberapa puluh tahun yang lalu. Sanggar 

waktu itu memunyai kerajaan sendiri yaitu kerajaan Sanggar, Kerajaan Tambora, 

Kerajaan Pekat, namun kemudian pada waktu meletusnya gunung Tambora yang 

menelan korban tiga kerajaan yaitu; Kerajaan Sanggar, Kerajaan Tambora dan 

Kerajaan Pekat. Ketiganya hilang tanpa ada yang hidup. Tambora Sanggar berubah 

menjadi sistem pemerintahan dinamakan gelarang atau kepala kampung, gelarang 

pertama dipimpin oleh H. Jafar Maman pada Tahun 1937-1939. Kecamatan Sanggar 

sebagai induk yang sudah dimekarkan yaitu Desa Sandue yang berada di sebelah 

timur desa.  
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2. Letak Geografis Kecamatan Sanggar 
 

Tabel 1 
Tabel Kondisi Umum Geografis Kecamatan Sanggar  

 
No  Uraian  Keterangan  

1 Luas Wilayah: 1395.22 Ha  

2 Jumlah Desa: 
1. Desa Taloko 
2. Desa Sandue 
3. Desa Kore 
4. Desa Piong  
5. Desa Oi Saro  

 

3 Batas Wilayah: 
a. Utara: Teluk Sanggar  
b. Selatan: Desa Ta‟a Kecamatan Kempo 
c. Barat: Desa Boro 
d. Timur: Desa Sandue 

 
Kecamatan Sanggar 
Kabupaten Dompu 
Kecamatan Sanggar 
Kecamatan Sanggar 

4 Topografi  
a. Kemiringan lahan (rata-rata) : 2 
b. Ketinggian di atas permukaan laut : 2 meter 

 

5 Hidrologi: Irigasi berpengairan teknis: 392,57 Ha  

6 Klimatologi: 
a. Suhu 23-33 C 
b. Curah hujan: 39.150 mm 

 

7 
 

Luas Lahan Pertanian: 
a. Sawah teririgasi teknis: 392,57 Ha 
b. Sawah tada hujan: 52,20 Ha 
c. Sawah pasang surut: 60,90 Ha 

 

8  Luas Lahan Pemukiman : 311,08 Ha  

9 Jenis dan Kesuburan Tanah 
a. Warna tanah sebagian besar : Kuning 
b. Tekstur tanah: Debuan 
c. Lahan kritis: 247,75 Ha 

 

10 Tingkat Erosi Tanah: 
a. Luas erosi tanah ringan: 505,67 ha 
b. Luas erosi tanah sedang: 1.357,66 ha 
c. Luas erosi tanah berat: 128,60 ha 

 

 
Sumber Data: Arsip Profil Kecamatan Sanggar Tahun 2020  
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Kecamatan Sanggar merupakan salah satu daerah yang berada dalam 

Kabupaten Bima. Luas wilayah Kecamatan Sanggar adalah 1395.22 Ha, terbagi atas 

wilayah pemukiman, berupa lahan kehutanan dan lahan pertanian serta lahan budi 

daya perikanan dan peruntukan lainnya. Umumnya wilayah tropis Kecamatan 

Sanggar mengalami musim kemarau dan musim hujan setiap tahunnya. Rata-rata 

perbandingan musim hujan lebih lama dari musim kemarau, hal ini disebabkan 

karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relative dengan hutan. 

Jarak pusat Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten dapat ditempuh melalui 

perjalanan darat sejauh kurang lebih 100 km. Kondisi prasarana jalan proses 

kecamatan yang masih berupa jalan konstruksi dengan kondisi yang baik sehingga 

waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 1-2 jam. 

Sedangkan jarak pusat kota dengan Ibu Kota Kecamatan dapat ditempuh melalui 

perjalanan darat kurang lebih 2 km. Kondisi jalan poros kecamatan berupa aspal 

dengan kondisi baik. Kecamatan Sanggar merupakan wilayah paling potensial untuk 

usaha pertanian jagung merah, bawang merah, peternakan sapi dan budi daya ikan air 

tawar. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta sistem pengairan yang baik. 

Dukungan pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan potensi sumber daya 

alam tersebut di atas diwujudkan dengan menetapkan wilayah kecamatan sebagai 

bagian kawasan pengembangan usaha pertanian jagung merah dataran tinggi. 

Berdasarkan kondisi daerah ini maka akan dijabarkan permasalahan, potensi hingga 

daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diprogramka

n 6 tahun.  
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Sanggar merupakan sebuah daerah di pesisir Utara Sumbawa, berada di 

pangkal semenanjung Sanggar. Daerah ini memiliki pelabuhan nelayan yang ramai. 

Sanggar telah dikenal sebagai salah satu pemasuk kuda dari Sumbawa. Di kawasan 

ini terhampar Sabana yang menjadi arena kuda-kuda Sanggar. Namun, jumlah kuda 

asal Sanggar tidak sebanyak dulu lagi, lantaran Sabana tadi sebagian telah menjelma 

menjadi ladang jagung. Ladang jagung itu mulai ada sejak sekitar 6 tahun yang lalu 

yang setiap panen bisa menghasilkan 70 juta rupiah. 

Daerah ini merupakan bagian dari Kerajaan Sanggar, salah satu kerajaan di 

kaki Tambora yang terdampak erupsi besar pada tahun 1815. Kerajaan ini tampaknya 

kian meredup setelah terjadinya petaka tersebut.  Lahan pertanian yang rusak berat 

telah menyebabkan  warga yang mengungsi urung untuk kembali ke Sanggar. Nama 

kerajaan ini terakhir disebut pada tahun 1926 ketika Hindia Belanda membuat 

wilayah kerajaan Sanggar menjadi bagian wilayah Kesultanan Bima.  

Kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan suatu umat akan 

menentukan suatu taraf hidup, kebutuhan dan kesadaran akan pentingnya kualitas 

hidup yang sesuai dengan norma agama. Kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan 

Kecamatan Sanggar tidak terlepas dari keadaan sosial geografis Kabupaten Bima 

yang kebanyakan masyarakatnya adalah petani dan buruh tani. 

3. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Kecamatan Sanggar  

Berdasarkan data profil Kecamatan Sanggar jumlah penduduk adalah sebagai berikut: 
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1. Demografi Kecamatan Sanggar 

Tabel 2 
Jumlah Penduduk Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima Tahun 2020 
 

No  Jenis Kelamin  Jumlah 
Penduduk  

Jumlah Kepala 
Keluarga (KK) 

Keterangan  

1 Laki-laki 2.242 1. 032  

2 Perempuan  2.329 55  

3 Jumlah  4. 571 1.087  

 
Sumber Data: Arsip Profil Kecamatan Sanggar Tahun 2020 
 

Tabel 3 
Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2020 
 

No  Tingkat Pendidikan  Jumlah  Keterangan  

1  SD/Sederajat 801  

2 SMP/Sederajat 1177  

3 SMA/Sederajat 545  

4 Diploma/Sarjana 780  

 
Sumber Data: Arsip Profil Kecamatan Sanggar Tahun 2020 
 

Berdasarkan data tersebut, tingkat pendidikan masyarakat tergolong 

rendah. Selanjutnya keadaan keagamaan masyarakat dapat dilihat pada tabel brikut: 
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Tabel 4 
Agama dan kepercayaan masyarakat  
Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima  

Tahun 2020 
 

No  Agama  Jumlah  Keterangan  
1 Islam  4.658  
2 Kristen Katolik 2  
3 Kristen Protestan  -  
4 Hindu 1  
5 Budha -  
6 Konfhucu -  

 
Sumber Data: Arsip Profil Kecamatan Sanggar Tahun 2020 
 

Struktur Organisasi Kantor Camat Sanggar 
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B. Bentuk Pertunjukan Musik Gambo di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima  

Pertunjukan musik gambo di Kecamatan Sanggar memiliki keberagaman 

dalam pertunjukannya. Pertunjukan tersebut dapat ditemukan dalam perayaan 

upacara-upacara adat seperti nika dou (bahasa Bima) yang berarti pernikahan, mbolo 

weki (bahasa Bima) yang berarti musyawarah keluarga dan perayaan hari besar Islam. 

Bentuk pertunjukan musik adalah ekspresi  dan ungkapan tentang rasa, 

pikiran, gagasan, cita-cita dan fantasi. Sebagai suatu ungkapan, ekspresi merupakan 

tanggapan atau rangsangan atas berbagai fenomena sosial, kultural dan bahkan 

politik, yang memungkinkan tersalurnya pengalaman subjektif dari seniman kepada 

orang lain. Sebagai jiwa, ekspresi merupakan kristalisasi pengalaman subjektif 

seniman terhadap berbagai persoalan yang dipikirkan, direnungkan, dicita-citakan, 

diangan-angankan dan apa yang difantasikan. Realitas itu menjadi sumber inspirasi 

lahirnya ide-ide dalam karya ciptaan seniman, sehingga ekspresi merupakan 

akumulasi ide yang membutuhkan sarana pengungkap, karena ide bukanlah sekedar 

ide tapi harus direalisasikan. Pada hakekatnya seni adalah bahasa komunikasi, baik 

bagi seniman itu sendiri dalam berdialog dengan karyanya secara internal maupun 

dengan masyarakat secara eksternal.  

Sekarang ini, musik mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dana 

Mbojo (Bahasa Bima) yang berarti daerah Bima adalah salah satu daerah yang kaya 

akan ragam musik, baik musik tradisional seperti: rebana, seruling, gendang dan 

gambus, maupun musik modern seperti: dangdut, jazz, rock, pop, blues dan country. 
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Masyarakat di Kecamatan Sanggar memiliki selera yang beragam terhadap 

beragam musik yang ada. Banyak yang menyukai jenis musik jazz, rock, pop, blues, 

country dan keroncong. Di antara berbagai jenis musik tersebut musik gambo 

(gambus) juga ikut andil dalam meramaikan kancah musik di Kecamatan Sanggar. 

Gambus merupakan salah satu musik yang telah berusia ratusan tahun dan sampai 

kini masih tetap populer. Gambo (gambus) berkembang sejak abad ke-19 bersama 

dengan kedatangan para imigran Arab dari Hadramaut (Republik Yaman) ke 

nusantara. Gambus dijadikan sarana untuk menyiarkan agam Islam dengan 

menggunakan syair-syair kasidah. Gambo (gambus) mengajak masyarakat 

mendekatkan diri pada Allah dan mengikuti teladan Rasulullah. 

Dalam perkembangannya, musik gambo (gambus) juga diperkaya dengan 

syair berbahasa Melayu dan India di samping juga membawakan lagu-lagu daerah 

dengan berbagai ragam variasi dalam jumlah kelengkapan alat musiknya. Akhirnya, 

tidak jarang kita menemukan di pelosok-pelosok, sebuah orkes kecil mempergunakan 

instrumen bernama gambus, atau tiruan dari gambus dengan lagu-lagu dalam bahasa 

daerah. Di wilayah Kecamatan Sanggar saat ini cukup banyak pemain musik gambo 

(gambus). Selain masyarakatnya yang terkenal agamais, jiwa kesenian yang dimiliki 

oleh masyarakat Kecamatan Sanggar  juga sangat tinggi. Dengan adanya kolaborasi 

antara agama dan jiwa kesenian yang tinggi maka muncul beberapa kesenian musik. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh As‟ad bahwa: Penyelenggaraan musik 

gambo yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada zaman sekarang memiliki sejarah 

yang berkesinambung dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. 
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Orang-orang terdahulu biasa memainkan musik gambo pada upacara-upacara 

kerajaan, upacara pernikahan dan dimainkan ketika ada masyarakat yang hendak 

merantau. Gambo yang dimainkan dengan iringan lagu-lagu tersebut bertujuan untuk 

memberikan nasehat dan doa kepada para perantau agar mendapatkan keberkahan 

dan keselamatan selama merantau. As‟ad juga menambahkan bahwa perkembangan 

zaman membuat alat musik gambo menjadi berkurang keberadaanya karena 

munculnya alat-alat musik modern sehingga tidak sedikit dari masyarakat lebih 

menyukai alat musik modern khususnya bagi para anak muda milenial. Namun 

demikian, sebagian besar orang tua masih banyak yang memainkan alat musik gambo 

bahkan alat musik gambo masih tersimpan sampai pada era sekarang.122  

Produksi nada yang dihasilkan oleh warna suara gambo justru memberikan 

efek rileks pada ketegangan bunyi marwas. Gambo ditampilkan dalam acara religius 

dengan cara  religius dan kelompok orang religius serta pakaian religius. Acara religi 

ditandai dengan acara-acara Hari Besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi‟raj dan lain 

sebagainya. Kelompok religius ditandai dengan pendukung ruang religius terutama 

tokoh agama dan masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan 

musik gambo di Kecamatan Sanggar.  

Penyelenggaraan musik gambo ditandai dengan formasi pemain yang tidak 

memungkinkan orang banyak gaya seperti formasi duduk setengah lingkaran dan 

berhadapan sejajar dengan penonton. Lirik dan syair musik gambo ditandai dengan 

                                                           
122As‟ad (53 Tahun), Pemerhati Budaya Sanggar, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima, 20 Juli 2020.  
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tema-tema keagamaan seperti tentang ibadah, muamallah dan aqidah serta nasehat-

nasehat dan pantun dari orang tua kepada para generasi muda. Dalam ragam musik 

tradisi terutama dalam tradisi Islam sebutan musik gambo hampir selalu melekat pada 

masyarakat Kecamatan Sanggar. Makna dan pertunjukkannya pun memiliki pola dan 

bentuk yang relatif mapan. Pada kasus musik gambo umumnya orang memiliki 

pemaknaan yang hampir sama tentang religiusitas gambo musik ala padang pasir 

yang dimainkan oleh orang-orang keturunan Arab dengan kostum jubbah putih 

(gamis) dan syair bahasa Arab.  

Salah satu penelitian mengenai gambus di Indonesia yang dilakukan oleh 

Helene Bouvier.123 Dalam salah satu sub bukunya ia memfokuskan penelitiannya 

pada deskripsi bentuk pertunjukkan yang secara umum dapat dikenali, seperti 

penggunaan: alat musik, struktur panggung kegunaan pertunjukkan dalam masyarakat 

dan sebagainya. Analisis dibutuhkan untuk memberikan pertunjukkan tersebut dalam 

konteks masyarakat Kecamatan Sanggar.  

Gambus merupakan salah satu bentuk pertunjukan musik religius yang ada di 

Kecamatan Sanggar. Musik gambo adalah musik yang diiringi instrumen gitar 

gambus dan gendang kecil dengan dua permukaan (marwas) umumnya dimainkan 

oleh laki-laki dan pementasannya dilakukan pada acara-acara keagamaan serta lirik 

dan syair-syairnya mengandung nilai religius. Selain itu gambus memiliki nilai yang 

unik karena semua kejadian data mengenai gambus seolah berasumsi bahwa 

                                                           
123Helene Bouvier, Lebur: Seni Musik dan Pertunjukkan dalam Masyarakat Madura, 2002, 

H. 27.  
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pertunjukkan gambus adalah ragam hiburan yang menjadi salah satu kekayaan 

budaya Nusantara. 

Latar belakang penelitian telah dijelaskan bahwa ketertarikan peneliti pada 

tema musik tidak semata-mata karena persoalan musikalitas gambus. Lebih jauh 

musik menjadi semacam magnet yang dapat membuat seseorang atau kelompok 

masyarakat tertentu bersedia mendukungnya dan yang terpenting adalah perannya 

dalam perkembangan dakwah Islam. Musik gambus pada konteks ini memiliki nilai 

dan personal pada masyarakat untuk dipilih. 

Ada banyak pendekatan yang dapat melingkupi konteks tersebut. Salah 

satunya pendekatan estetis dan estetika musik. Pendekatan ini membantu memahami 

musik sampai pada tataran filosofis yakni musik sebagai bentuk pengetahuan. 

Dengan demikian estetika musik bukanlah cara untuk menikmati keindahan musik 

melainkan untuk memahami persoalan keindahan dalam musik. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh As‟ad bahwa: Musik dan manusia 

menghadirkan keindahan. As‟ad menambahkan bahwa keindahan musik bukanlah 

suatu kebutuhan manusia akan tetapi proses di mana manusia menyadari keindahan 

secara rasional. Keindahan dalam musik mutlak hasil kerja manusia. Yang dapat 

dilakukan estetika adalah membawa persoalan musik pada rangkaian eksplorasi 

filosofis tentang fakta keindahan musik. Fungsinya untuk memuaskan kesadaran 

manusia tentang esensi keindahan musik. As‟ad juga menekankan bahwa estetika 

musik sangat terlihat gunanya bagi kehidupan manusia jika dilengkapi dengan 

pendekatan lain, seperti psikologi musik, sosiologi musik dan sebagainya. Karena 
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pemahaman tentang keindahan pada akhirnya dipakai dalam komunikasi. Bagaimana 

komunikasi tersebut berlangsung tidak dapat dijelaskan secara estestis.124  

   Penulis menambahkan pendekatan lain yang dapat dijadikan sebagai referensi 

besar adalah psikologi. Psikologi musik pada umumnya berusaha untuk menjawab 

pertanyaan mengenai musik kaitannya dengan emosi terutama tentang bagaimana 

kerja musik memengaruhi prilaku manusia. Psikologi musik pada umumnya dipakai 

untuk menghasilkan pengetahuan tentang musik yang dapat digunakan sebagai 

stimulant (perangsang). Kaidah-kaidah dalam psikologi berguna dalam menganalisa 

kecenderungan emosi manusia merespon bunyi. Dengan kata lain, prilaku musikal 

dapat dijelaskan dengan menggunakan pengetahuan tentang psikologi bunyi. Akan 

tetapi dalam berbagai kajian ilmu terapan menemukan hal lain yang menentukan 

prilaku musikal seseorang selain musikalitas.  

Seni musik gambus merupakan media dakwah. Baik, lewat nyanyian dan 

kata-kata. Karenanya, melalui seni musik ini diharapkan membentuk karakter 

generasi muda agar memiliki nilai islami tinggi. Untuk itu, sedini mungkin anak-anak 

harus dirangsang mengenal musik gambus.  Di era kejayaannya, umat Islam mampu 

mencapai kemajuan dalam bidang seni musik, terlebih lagi musik dan puisi menjadi 

salah satu tradisi yang berkembang di semenanjung Arab sebelum kedatangan Islam. 

Seni musik Islam mulai berkembang ketika wilayah kekuasaan Islam meluas. Pada 

                                                           
124As‟ad (53 Tahun), Pemerhati Budaya Sanggar, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima, 20 Juli 2020.  
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saat itu, kaum muslim mulai berbaur dengan berbagai bangsa yang masing-masing 

memunyai kebudayaan dan kesenian. 

Seni musik yang berkembang begitu pesat di era kejayaan Islam, hanya 

sekedar mengandung unsur hiburan. Para musisi Islam legendaris, seperti Abu Yusuf 

Yaqub ibnu Ishaq al-Kindi dan al-Farabi telah menjadikan musik sebagai alat 

pengobatan atau terapi.125  

Terkait dengan pelaksanaan musik gambo di Kecamatan Sanggar Suhada M. 

Saleh mengemukakan bahwa: Zaman dahulu, masyarakat Melayu menampilkan 

gambus dalam berbagai hajatan, seperti pesta pernikahan, sunatan, upacara kelahiran 

bahkan pada upacara kematian. Tampak jelas bagaimana pentingnya musik gambus 

bagi masyarakat Melayu. Gambo menjadi hiburan di samping sebagai sarana 

penyampaian pesan-pesan moral. Tidak heran jika segenap masyarakat mulai dari 

keluarga kesultanan hingga masyarakat awam senang pada musik ini. Suhada M. 

Saleh menambahkan bahwa pada awal tahun 1970-an musik gambo di Kecamatan 

Sanggar berkembang dengan baik. Biasanya gambo diiringi dengan alat-alat musik 

yang terdiri atas biola, seruling, gendang dan tabla.126 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh pemerhati budaya di Kecamatan 

Sanggar As‟ad bahwa: Pada era modern ini keberadaan gambo semakin berkurang 

karena adanya musik-musik modern. Boleh jadi hanya masyarakat Melayu Brunei 

                                                           
125Maran Rafael Raga, Manusia dan Kebuadayaan dalam Perspektif Ilmu Alamiah Dasar 

(Jakarta: PT Rineka Citra, 2007), h. 27. 
126Suhada M. Saleh (56 Tahun), Pemain Musik Gambo, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima, 25 Juli 2020.  
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yang masih memelihara tradisi pementasan gambus. Kerajaan Brunei Darussalam 

memberikan perhatian yang besar pada warisan seni musik ini melalui festival-

festival dalam skala Nasional dan Internasional. Adapun di Indonesia dan Malaysia, 

gambus lebih akrab dengan museum dari pada dengan masyarakat. Dalam pandangan 

Tengku Irham satu-satunya jalan untuk menyelamatkan warisan kesenian tradisonal 

adalah kemauan kuat dari pihak pemerintah. Musik tradisional akan semakin redup 

jika terus dibiarkan tergilas maraknya musik-musik modern yang komersial. As‟ad 

menegaskan bahwa: Memang, musik gambus akan tetap bertahan. Tapi, ya hanya 

sekedar bertahan, tidak berkembang.  Oleh sebab itu, semua pihak harus membangun 

kesadaran untuk menyelamatkan warisan khazanah budaya kita.127  

Unsur budaya di Kecamatan Sanggar yang banyak mendapatkan pengaruh 

dari budaya Arab adalah seni terutama  seni tari dan seni musik tradisional. Tidak 

sulit untuk mengetahui jenis-jenis musik apa saja  yang dipengaruhi oleh musik Arab. 

Melalui teknologi informasi atau museum, kita dapat mengenali persamaan 

bentuk musik di Jazirah Arab. Gambus adalah salah satunya. Gambus berkembang 

pesat di beberapa kawasan Melayu seperti Indonesia, Brunei Darussalam dan 

Malaysia. Hingga kini musik ini masih banyak dimainkan meskipun secara kuantitas 

tidak seramai dahulu.  

Berikut bentuk-bentuk pertunjukan musik gambo di Kecamatan Sanggar 

dalam berbagai perayaan, sebagai berikut: 

                                                           
127As‟ad (53 Tahun), Pemerhati Budaya Sanggar, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima, 20 Juli 2020. 
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a.  Bentuk Pertunjukan Musik Gambo pada Upacara Nika Dou (Bahasa Bima) yang 

Berarti Pernikahan di Kecamatan Sanggar 

Musik gambo berfungsi sebagai musik pengiring pada upacara pernikahan 

yaitu pada prosesi pengantaran pengantin ke pelaminan yang dilakukan masyarakat 

setempat sebagai bagian dari prosesi adat istiadat pada masyarakat di Kecamatan 

Sanggar. Musik gambo juga tunjukan pada upacara adat seperti pada upacara 

pernikahan dan upacara khitanan. Namun dalam kondisi yang berbeda pada 

masyarakat sekarang ini adalah kecenderungan masyarakat lebih kepada upacara 

pernikahan. Hal ini karena adanya permintaan terbanyak adalah ketika musik gambo 

difungsikan untuk meramaikan upacara pernikahan. 

Ciri khas dari lagu-lagu yang dimainkan oleh pemain musik gambo antara lain 

memunyai nuansa melankolis dan segi nadanya cenderung bersifat refetitif (diulang-

ulang) akan tetapi uniknya dari jenis musik gambo secara ritmis akan terdengar ceria 

dan gembira dari pendengarnya. Secara umum, komposisi musik gambo didominasi 

oleh permainan instrumen melodis dan instrumen ritmis sedangkan format 

pertunjukannya terdiri dari instrumen yang cukup banyak bahkan ada beberapa jenis 

instrumen yang satu jenis tetapi berjumlah lebih dari satu.  Sebagian besar lagu yang 

terdapat pada musik gambo adalah berbahasa daerah dan menceritakan tentang 

percintaan walaupun ada beberapa lagu berisi tentang pesan moral kehidupan di dunia 

yang ditujukan kepada pendengar agar menjadi insan yang lebih baik.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhada M. Saleh bahwa: Pada upacara 

pernikahan, musik gambo dipertunjukkan pada saat iring-iringan atau arak-arakan 
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dari rumah mempelai wanita ke pelaminan atau tempat acara pernikahan digelar 

dengan para keluarga dan sanak saudara sebagai pengiringnya. Hal yang terlihat 

berbeda dengan musik daerah lainnya adalah ketika musik gambo disajikan dengan 

meriah dalam bentuk suara yang khas menjadi keunikan tersendiri pada musik ini.128 

Sebagaimana yang di tambahkan oleh Suhada M. Saleh bahwa: Dalam 

pertunjukan musik gambo para pemain biasanya memakai kostum adat Mbojo 

(Bahasa Bima) yang berarti Bima. Namun dalam perkembangannya tema kostum saat 

ini memakai kostum bebas asalkan tidak keluar dari jalur dan tidak jauh dari esensi 

adat dan budaya Bima, yang terpenting menurut beberapa tokoh adalah berseragam 

dengan kompak bahkan di beberapa kelompok saat ini ada yang memakai kain batik 

dan pakaian lainnya tergantung dari selera dan tema yang digelar.129 

Jumlah keseluruhan lagu pada musik gambo kurang lebih terdapat 3 lagu. 

Dari masing-masing lagu kurang lebih memunyai durasi antara 15 sampai 20 menit. 

Dalam pertunjukan musik gambo tersebut tidak semua lagu untuk dinyanyikan, 

karena melihat dari jenis kegiatan yang akan dibawakan. Biasanya pada saat duduk  

menghadap tamu undangan hanya membawakan 1 atau 2 lagu. 

 

 

                                                           
128Suhada M. Saleh (56 Tahun), Pemain Musik Gambo, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima, 25 Juli 2020.  
129Suhada M. Saleh (56 Tahun), Pemain Musik Gambo, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima, 25 Juli 2020.  
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b. Bentuk Pertunjukan Musik Gambo pada Acara Hari Besar Islam (HBI) di 

Kecamatan Sanggar  

Pertunjukan musik gambo pada acara hari besar Islam sedikit berbeda dari 

acara pernikahan. Karena tema yang mengandung nilai-nilai keagamaan maka 

kostum dan lagu-lagu yang dimainkanpun tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan. 

Tempat pertunjukan musik gambo pada acara hari besar Islam pun berbeda dengan 

tempat acara pernikahan. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhada M. Saleh bahwa: biasanya para 

pemain musik gambo melakukan pertunjukan pada acara hari besar Islam di halaman-

halaman masjid dan di lapangan yang ada di Kecamatan Sanggar tergantung dari 

kesepakatan dari para pertunjukan musik gambo. Selain itu posisi para pemain musik 

gambo saat pertunjukan dalam acara tersebut dalam posisi duduk dan melingkar 

menghadap para penonton. Kostum yang dikenakan oleh para pemain musik gambo 

bersifat religi seperti gamis putih, baju koko dan kostum religi lainya yang sesuai 

dengan tema dan selera dari pemain musik gambo.130 

C.  Pandangan Masyarakat terhadap Pertunjukan Musik Gambo di Kecamatan 

Sanggar Kabupaten Bima  

Pada dasarnya setiap perkataan atau tindakan akan menimbulkan reaksi, 

demikian juga dengan dakwah yang dilakukan oleh seorang dai dengan menggunakan 

                                                           
130Suhada M. Saleh (56 Tahun), Pemain Musik Gambo, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima, 25 Juli 2020.  
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metode dan media tertentu, maka sudah pasti akan menimbulkan efek pada audiens 

yang menerimanya. 

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Suhada M. Saleh bahwa: Setiap aksi 

akan menimbulkan reaksi. Menurut Suhada M. Saleh, apa yang dilakukan oleh para 

pemain musik gambo di era sekarang sangat menginspirasi para seniman Islam yang 

ada di Kecamatan Sanggar. Syair-syair dalam musik gambo yang dimainkan 

merupakan pengingat bagi kita untuk tetap melakukan kebaikan di setiap saat. Selain 

itu, dengan memasukkan musik daerah seperti gambo akan menambah nilai positif 

dalam sebuah seni.131 

1.  Pandangan Kalangan Pemuda dan Masyarakat terhadap Musik Gambo di 

Kecamatan Sanggar  

Sejumlah ritual keagamaan yang dijalankan umat Islam mengandung 

musikalitas. Salah satu contohnya adalah alunan azan. Selain itu, ilmu membaca 

Alquran atau ilmu qiraah juga mengandung musik. Secara umum umat Islam 

memperbolehkan musik. Bahkan di era kejayaannya umat Islam mampu mencapai 

kemajuan dalam bidang seni musik. Beberapa ulama di Tanah Air menilai musik 

memiliki peranan baik jika ditinjau dari segi kehidupan sosial masyarakat ataupun 

kehidupan beragama. Dalam pandangan Didin Hafidhudin kesenian termasuk seni 

                                                           
131Suhada M. Saleh (56 Tahun), Pemain Musik Gambo, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima, 25 Juli 2020.  
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musik merupakan kebutuhan yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama 

yang menghargai fitrah manusia. Karena itu sah untuk dikembangkan lebih-lebih 

musik tradisional khususnya gambus.132 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukardin bahwa: Melalui musik,  

manusia dari berbagai tempat serta dengan latar belakang budaya dan bahasa yang 

berbeda bisa dipertemukan. Selain itu, melalui musik kepekaan sosial dan rasa 

tanggung jawab yang dimiliki seseorang bisa diasah. Orang saling mengenal satu 

sama lain di samping juga semakin mengenal siapa dirinya. Di dalam konteks ajaran 

Islam, sebuah karya musik haruslah bertujuan untuk mendekatkan diri seorang 

manusia kepada sang Pencipta, Allah swt. Namun, yang terjadi sekarang banyak 

karya musik yang dihasilkan hanya mengusung tema pemujaan kepada lawan jenis 

dan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan musik gambo di 

Kecamatan Sanggar ini mampu memberikan warna baru bagi para generasi milenial, 

sehingga mereka tidak melupakan tradisi dan budaya musik tradisional yang telah ada 

di Kecamatan Sanggar. Musik gambo adalah media dakwah yang unik melalui syair-

syairnya yang mengandung pesan-pesan moral dan nilai-nilai keagamaan.133  

Pemuda di Kecamatan Sanggar menilai paradigma musik saat ini dekat 

dengan hal yang bersifat hura-hura dan urakan. Itu semua menurutnya sudah melekat 

pada diri para musisi dalam negeri. Padahal, ide-ide gagasan tersebut ditularkan 

                                                           
132Maran Rafael Raga, Manusia dan Kebuadayaan dalam Perspektif Ilmu Alamiah Dasar 

(Jakarta: PT Rineka Citra, 2007), h. 29. 
133Sukardin (25 Tahun), Pemuda di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima, 26 Juli 2020. 
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kepada masyarakat (pendengar). Karena itu, tidak jarang karya musik justru 

menimbulkan kematian dan anarkis. Hal tersebut sangat dikhawatirkan akan berlarut 

dan terjadi di Kecamatan Sanggar karena tidak sedikit dari pemuda di Kecamatan 

Sanggar lebih memilih dan terpengaruh oleh musik-musik modern yang tidak 

memiliki nilai-nilai dakwah.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Daus bahwa:  Selain menjadi sebuah 

budaya, musik gambo juga menjadi alat penghibur dan alat untuk berkomunikasi. 

Karena itu, kedudukan musik gambo berbeda-beda., ada yang menyatakan itu barang 

yang mubah, tetapi ada juga yang memandangnya sebagai sebuah barang yang 

diharamkan (tidak boleh). Namun dalam pandangan Islam  menurut pemuda di 

Kecamatan Sanggar bahwa keberadaan musik gambo adalah sebuah karya musik 

paling tidak harus memenuhi dua persyaratan, yakni memiliki unsur religi dari sisi 

lagu dan unsur religi dari sisi pihak yang mengusung lagu tersebut. Dari sisi lagu, 

harus mengarah kepada pujian kepada Allah swt., kepada Rasulullah, pesan-pesan 

moral dan nilai-nilai keagamaan serta kebaikan. Sementara itu, orang yang 

membawakan lagu tersebut harus mengenakan pakaian yang sopan dan tidak 

membuka aurat. Karena dalam ajaran Islam sebuah karya musik jangan sampai 

menarik pendengarnya kepada kemaksiatan dan perbuatan dosa. Tetapi harus bisa 

menyebabkan orang bertambah takwa dan mengajak mad’u dalam kebaikan.134 

                                                           
134Daus (27 Tahun), Pemuda di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima, 26 Juli 2020. 
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Berdasarkan pengamatan peneliti konsep musik yang banyak diusung saat ini, 

khsususnya masyarakat di Kecamatan Sanggar banyak yang tidak jelas. Musik hanya 

ditujukan untuk melahirkan kesombongan dan arogansi. Karena itu umat Islam perlu 

diarahkan kepada alternatif-alternatif musik, seperti halnya menghidupkan musik 

gambo di Kecamatan Sanggar.  

Berdasarkan wawancara tersebut, musik gambo menggunakan lagu religi yang 

mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, pesan-pesan 

moral dan peringatan sehingga bisa dijadikan pedoman yang positif dalam kehidupan 

manusia. Konsep dakwah yang dipakai oleh musik gambo termasuk ke dalam konsep 

tadzkir yang berarti mengingatkan dengan tujuan memperbaiki dan mengingatkan 

pada orang yang lupa terhadap tugasnya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, 

kegiatan ini bersifat memperbaiki sikap dan perilaku yang rusak akibat pengaruh 

lingkungan keluarga dan sosial budaya yang kurang baik dengan cara mengingatkan 

secara langsung maupun melalui media alat musik dan media yang lainnya. 

Pada dasarnya aspek yang ditimbulkan dalam paparan di atas termasuk ke 

dalam efek kognitif. Efek ini timbul bila ada perubahan pada apa yang diketahui, 

dipahami atau dipersepsi khalayak. Efek kognitif ini membahas tentang bagaimana 

musik gambo atau musik-musik yang lainnya dapat membantu khalayak dalam 

mempelajari ilmu-ilmu agama dan mengembangkannya menjadi sebuah keterampilan 

yang benilai positif dan religi. 

 Adapun masyarakat yang menjadi sasaran dakwah atau manusia yang 

menerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok di atas memiliki 
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berbagai macam jenis golongan. Jenis penggolongan objek penerima dakwah 

tersebut, yaitu: 

a. Sosiologis atau dilihat dari perilaku sosial masyarakat antar individu dengan 

individu, individu dengan kelompok yang bertempat tinggal di daerah pedesaan, 

perkotaan, kota kecil serta masyarakat di daerah pinggiran.  

b. Struktur kelembagaan, ada golongan priyayi, abangan dan santri, terutama pada 

masyarakat di Kecamatan Sanggar. 

c. Tingkatan usia, ada golongan anak-anak, remaja dan golongan orang tua.  

d. Profesi atau pekerjaan, ada golongan petani, pedagang, seniman, buruh, pegawai 

negeri, TNI dan POLRI.  

e. Jenis kelamin, ada golongan pria dan wanita. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sa‟id bahwa: Selain jenis penggolongan 

di atas, mad’u bisa juga dilihat dari derajat pemikirannya, yaitu; Pertama: Umat yang 

berfikir kritis, yaitu orang-orang yang berpendidikan, yang selalu berpikir mendalam 

sebelum menerima sesuatu yang dikemukakan padanya. Kedua: Umat yang mudah 

dipengaruhi, yaitu masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh paham baru tanpa 

menimbang-nimbang secara mantap apa yang dikemukakan kepadanya. Ketiga: Umat 

yang terlalu fanatik, buta berpegang pada tradisi dan kebiasaan turun-temurun tempat 

menyelidiki salah satu benarnya.135 

 

                                                           
135Said (62 Tahun), Pemain Musik Gambo di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di Kecamatan 

Sanggar, 27 Juli 2020.  
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2. Pandangan Tokoh Agama terhadap Musik Gambo di Kecamatan Sanggar 

Banyak orang meyakini bahwa musik bisa membangun kesadaran masyarakat 

atas kondisi sosial yang terjadi di sekitarnya. Namun demikian, terjadi perbedaan 

pandangan para ulama tentang boleh atau tidaknya bermain musik, termasuk 

mendengarkannya. Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar menyatakan para 

ulama berselisih pendapat tentang hukum menyanyi dan alat musik. Menurut jumhur 

ulama, hukumnya haram. Sedangkan, Mazhab Ahl al-Madinah, Azh-Zhahiriyah dan 

jamaah Sufiyah memperbolehkannya. Abu Mansyur al-Baghdadi (dari Mazhab 

Syafi'i) menyatakan, Abdullah bin Ja'far berpendapat bahwa; menyanyi dan musik itu 

tidak menjadi masalah. Bahkan, dia sendiri pernah menciptakan sebuah lagu untuk 

dinyanyikan para pelayan (budak) dan wanita (jawari) dengan alat musik seperti 

rebab. Persitiwa ini terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. 

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqh 'Ala Mazhahib al-Arba'ah 

menyatakan, Al-Ghazali berkata bahwa; menyanyi, menari dan memukul rebana 

sambil bermain perisai dan senjata dalam perang pada hari raya adalah mubah. Sebab, 

hari seperti itu adalah hari bergembira. Mengutip perkataan Imam Syafi'i yang 

mengatakan; sepanjang pengetahuannya tidak ada seorang pun dari ulama Hijaz yang 

benci mendengarkan nyanyian atau suara alat-alat musik kecuali bila di dalamnya 

mengandung hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. 

Ulama Mazhab Hambali menyatakan  tidak halal menggunakan alat musik, 

seperti seruling, gambus dan gendang baik dalam acara seperti pesta pernikahan 
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maupun acara lainnya. Menurut pendapat ini walaupun acara walimahan apabila di 

dalamnya ada alat musik seseorang tidak wajib untuk memenuhi undangan tersebut. 

Para ulama Hanafiyah menyatakan nyanyian yang diharamkan adalah 

nyanyian yang mengandung kata-kata tidak baik, tidak sopan, porno dan sejenisnya. 

Sedangkan yang dibolehkan adalah yang memuji keindahan bunga, air terjun, 

gunung, pemandangan alam dan memuji kebesaran Allah swt. Ulama terkemuka 

Yusuf al-Qardawi dalam bukunya Al-Halaal wal Haraam fil Islam, memperbolehkan 

musik dengan sejumlah syarat. Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani melarang 

umat Islam untuk bermusik. Ia mendasarkannya pada salah satu hadis yang 

diriwayatkan Imam Bukhari; Akan ada dari umatku sebagai kaum yang menghalalkan 

zina, memakai sutra, minuman keras dan alat-alat musik. 

 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Munir bahwa: Musik gambo di 

Kecamatan Sanggar hampir saja tenggelam oleh perkembangan zaman. Akan tetapi 

para orang tua masih menyelipkan musik gambo dalam berbagai upacara-upacara 

adat. Seperti acara pernikahan, sunatan dan dalam hari-hari besar Islam lainnya. 

Dewasa ini meskipun musik gambo mulai terkikis keberadaannya akan tetapi 

keunikan dari musik gambo tidak bisa dilupakan oleh sejarah. Selain memiliki bentuk 

yang khas, gambo juga memiliki makna-makna yang bernuansa dakwah Islam baik 

dalam syair maupun musik gambo.136 

                                                           
136Abdul Munir (58 Tahun), Tokoh Agama di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 28 Juli 2020. 
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Gambo dengan keberadaannya yang sampai saat ini masih diperbincangkan 

memang sangat erat kaitannya dengan dakwah Islam. Karena syair-syair yang ada 

pada musik gambo memiliki makna dan pesan-pesan yang mendalam yang berkaitan 

dengan kehidupan manusia sehari-hari. Para pemain musik gambo sebagian besar 

memilih bahasa daerah dalam syair lagu ketika memainkan musik gambo. Ada juga 

yang membakai bahasa Arab, bahasa Indonesia tergantung selera pemain musik 

gambo. Akan tetapi tidak merubah nilai dan makna dalam syair musik gambo. 

Berikut Syair musik gambo yang masih tetap dilestarikan dalam berbagai 

upacara-upacara adat dan keagamaan dalam bahasa daerah: 

Lagu Dali: 

Mada ralao ele mbili alo  

(Saya ke bendungan Alo) 

Ra edaku wadu masadundu pidu 

(Saya lihat batu bersusun tujuh) 

Wadu banaba sambea kai Nabi 

(Batu banaba tempat salatnya Nabi) 

Wadu ma raso sambea kai Rasul  

(Batu yang suci tempat salatnya Rasulullah) 

Lagu Haju Jati: 

Haju Jati awa toro jero 

(Kayu jati dari sawah jero) 

Mada ma caca nama taho kandanca 



 
 

 
 

(Siapa yang mencacah yang bagus dan kuat) 

Mai rope kope nama taho ndi kampu 

(Busuk kulit sekitarnya yang bagus tangkainya) 

Kampu kala rawaa dou kilo 

(Kayu jati merah dibawa oleh orang kilo) 

Nee ku hengge guru toi ma hengge 

(Inginku buka, guru kecil yang sakit) 

Nggahi ku hengge wati horo honggo 

(Dibilang sakit, tapi tidak rontok rambut) 

Nggahi ku supu wati nggero weki  

(Dibilang sakit, tapi badanya tidak kelihatan kurus) 

Supu pangehe mbada ngaha pangaha 

(Sakit terpaksa karena tidak makan kue) 

Pangaha ra weli mawaura mpoka wali 

(Kue makanan yang dibeli sudah patah lagi) 

Weli mba mada labo ina madu  

(Dibeli oleh saya bersama nenek madu) 

Ina madu ede mawaura moda eda 

(Nenek madu itu sudah buram penglihatannya)137

                                                           
137Abdul Aziz, (57 Tahun), Pemain Musik Gambo di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 28 Juli 2020.  
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Syair musik di atas memunyai makna yang mendalam tentang keagamaan dan 

pesan-pesan moral. Lagu tersebut diiringi dengan permainan musik gambo yang 

masih tetap dinyanyikan sampai sekarang. 

Hasil analisis ukuran dan bagian-bagian alat musik gambo, adalah sebagai 

berikut:  

Bagian 
Gambo 

Ukuran 
(cm)  

Keterangan 

Bagian Tuta 
(Bahasa 
Bima) yang 
berarti 
Kepala  
 
 
 

a. Ptuta = 14 – 17 
b. Ltuta = 3,5 – 7,5 

c. Pwole = 5,5; 6 ; 6,
3; 6,5; 7. 

 

 

Pada bagian kepala terdapat 5 atau 6 buah pu

taran dawai yaitu alat penyetem/pelarasan da

wai  yang disebut Wole. Kepala dan  batang 

menyambung. 

Bagian 
sarumbu 
(batang/gag
ang) 

 

a. Psarumbu = 22,5 
a. b. Lsarumbu 

b. = 2,6 (ganjal 
senar atas) 
=3,5–4,5 (pangkal 
perut). 

 

Gambo tidak mempergunakan garis  

pembatas nada (frets) seperti pada alat musik

 gitar, sehingga kemampuan mengola rasa 

 musik yang tinggi dalam memainkan gambo

  menjadi   kunci yang sangat penting. 

 

Bagian loko 
(perut) 

 

a. Ploko = 23,5 

b. Lloko = 12-13 

(paling lebar), 

Lloko = 9,5 

(bagian tengah), 

Bagian yang gembung disebut Perut. 

Torehan dari sebelah depan yang rata sampai

 menyerupai mangkok dengan ketipisan 

dindingnya sekiar ¾ cm (0,7 mm). Pada 

bagian perut terdapat kenta atau membran 
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Lloko= 4,5-5,5 

(bagian pangkal) 

c. tloko = 4 

dibuat dari kulit kambing dengan maksud 

agar udara di dalam perut berfungsi sebagai 

resonator (wadah gema) yang memperkuat 

dan memberi warna yang khas pada bunyi 

gambo. Sisi pinggir kulit membran ini 

dipaku dengan lapisan rotan dengan rapi, 

rapat, dan kencang pada bibir mangkoknya  

sebelah luar sebagai penguat/penjepit, tetapi 

jika menggunakan tripleks atau logam 

penutup panci maka cukup dilem atau 

dipaku. Di atas membran ada bagian yang 

menahan ketegangan dawai yaitu suri/tuki 

(pengganjal) berfungsi sebagai penyekat 

antara senar dan membran kulit. 

Bagian edi 
(kaki). 

 

a. Pedi = 2,7 
b. Ledi = 2,5 

c. Pjempa = (1,3 + 
0,7 terlipat ke 
bawah). 

d. Ljempa = (3,3-2,5 
kerucut ke bawah) 

Benda yang terpasang paling bawah dari 

badan gambo yaitu pada pangkal bagian kaki 

terdapat Jempa yaitu tempat berkaitnya 

dawai. 
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Suri/tuki 
(ganjal 
senar 
bawah/ 
bridge). 

 

a. Psuri = 4  
(pangkal atas),  
= 5 (pangkal 
bawah) 

b. Lsuri = 0,04 
c. tsuri = 1,5+1,7 

 

Suri dibuat sedikit melengkung agar dawai 

dapatdipetik dengan baik, ketinggian 

lengkungan sisi tengah kira-kira 1,7 cm 

sedangkan bagian pinggir sebesar 1,5 cm dari 

bidang membran. 

Ai (Dawai)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pai = 39,3 – 51 
b. xai = 0,1 – 1,5 
c. dai -1 = 0,55 mm; 
d. µai-1 = 30,05 

×10-5 kg/m. 
e. dai -2 = 0,64 mm; 

f. µai-2 = 38,13 
×10-5 kg/m 

g. dai -3 = 0,78 mm; 
h. µai-3 = 48,44 

×10-5 kg/m. 
 

Gambo memiliki 2 atau 3 pasang dawai 

dengan kata lain hanya ada antara 5 atau 6 

saja yang disusun dalam 3 susunan nada 

laras, hal ini bagi masyarakat Mbojo 

dikaitkan dengan 6 perkara rukun Iman dan 5 

perkara rukun Islam serta angka 3 

merupakan jumlah minimal yang dilakukan 

umat Islam mengulang dalam berdoa. Dawai 

gambo disebut ai gambo yaitu dawai dari 

plastik/nilon untuk pancingan ikan. Ai gambo 

merupakan salah satu bagian penting pada 

sistem gambo karena merupakan sumber 

bunyi yang memiliki ukuran diameter atau 

kerapatan tertentu. Di antara ketiga dawai 

dipasang dengan jarak pisah ± 1,5 cm, dan 

senar berpasangan dipasang pada jarak pisah 
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± 0,1 cm. Dawai yang berpasangan 

dimaksudkan untuk membentuk efek bunyi, 

etnis setempat. Menyebutnya Kapantu eli. 

Woke 
(pusar) 

 

 

 

dhole = 1,4 

 

 

Woke (pusar) yaitu lubang bunyi berada di 

belakang dinding perut gambo agar udara 

dalam perut gambus dapat bergetar bebas 

tanpa mengalami halangan. 

 

Pgambo 

 

62,7 

 

Panjang gambo merupakan panjang 
keseluruhan mulai dari ujung kepala hingga 
ujung kaki yaitu = Ptuta+Psarumbu+Ploko+
Pedi. 

 

Keterangan: 

P: panjang (cm), L: lebar (cm), t: tinggi (cm), x: jarak pisah (cm), d: diameter (cm), 

m: massa (kg), : rapat masa dawai (gr/cm). 
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Gambar: Bentuk Gambo dan Keterangan Gambo 

Bahan dasar gambo dibuat dari kayu Nara, menurut masyarakat Sanggar 

sejenis kayu Sonokeling berwarna kuning atau jenis kayu yang lain adalah kayu 

Nangka dan kayu Rida.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Said bahwa: Bahan terbaik untuk alat 

musik gambo adalah menggunakan kayu nangka karena kayu jenis ini memiliki serat 

yang rapat, mudah diolah, dipahat dan dibentuk serta bahannya yang ringan dan tidak 

mudah retak. Mampu menjadi dinding pemantul bunyi yang baik. Proses pembuatan 

gambo tidak memerlukan bahan-bahan yang terpisah atau batang kayu yang dipasang 

atau digabung-gabungkan menjadi satu melainkan dibuat dari satu kayu utuh yang 

langsung dibentuk menjadi gambo, kecuali asesorisnya. Proses pembuatan gambo 
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dapat dilakukan dalam berbagai tahap mulai dari memilih bahan utama dasar kayu 

hingga proses-proses teknis yang semuanya menggunakan cara-cara konvensional.138 

Namun, secara umum prinsip yang harus dilakukan adalah selalu 

mengutamakan kelestarian lingkungan hingga dalam prosesnya selalu diawali dengan 

melafazkan kalimat basmallah dengan niat yang baik dan ikhlas untuk dipergunakan 

sebagai sesuatu untuk kebaikan karena jika tidak dilakukan sesuai syariat tersebut 

para pembuat akan mengalami kesulitan dan kesalahan-kesalahan dalam 

mekonstruksi alat musik gambo tersebut. Alat musik gambo akan mudah terjadi 

keretakan bahkan aura ketika memainkan alat musik tersebut tidak akan keluar 

sehingga para penonton akan merasa tidak nyaman dan kurang dapat menikmati 

alunan musik yang dihasilkan gambo tersebut. Hal ini telah banyak dialami oleh para 

pelaku musik gambo di daerah Kecamatan Sanggar. Selain dari segi kualitas pembuat 

pun akan terkena gangguan kesehatan. 

D.  Kontribusi Musik Gambo terhadap Perkembangan Islam di Kecamatan 

Sanggar Kabupaten Bima  

1. Sejarah Musik Gambo dan Hubungannya dengan Perkembangan Islam di 

Kecamatan Sanggar 

Sejarah kehadiran musik gambus dapat ditelusuri melalui masuknya Islam di 

kawasan Melayu. Tengku Sitta Syaritsa dalam musik Melayu dan perkembangannya 

di Sumatra Utara menyatakan, masuknya musik gambus di Sumatra melalui 

                                                           
138Said (62 Tahun), Pemain Musik Gambo di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di Kecamatan 

Sanggar, 27 Juli 2020. 
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hubungan dagang Kerajaan Melayu Aru yang berpusat di Deli dan Kerajaan Malaka 

dengan pedagang-pedagang Arab. Dari sini, kontak budaya terus berkembang 

sehingga melahirkan bentuk-bentuk kesenian baru. 

Menurut para ahli, seperti Kurt Sachs, Hornbostel, Kunst, Farmer dan lain lain 

setelah mengadakan perbandingan-perbandingan dalam penelitian etnomusikologis 

meliputi wilayah Timur Tengah, India, Asia Tenggara dan Indonesia, berpendapat 

bahwa instrumen gambus tersebut berasal dari Arabia. Dalam bayangan orang Eropa 

bentuk alat gambus menyerupai buah khas negeri mereka yaitu buah peer. Sedangkan 

di Indonesia dapat dibayangkan hampir sama dengan bentuk jambu mentega. 

Asal mula masuknya musik dan alat musik gambus ke daerah-daerah di 

Indonesia, bersamaan dengan masuknya pengaruh Islam ke daerah yang bersangkutan 

sehingga warna musiknya pun bernafaskan Islam dengan syair berbahasa Arab. 

Dalam perkembangannya musik gambus juga diperkaya dengan syair berbahasa 

Melayu dan India di samping juga membawakan lagu-lagu daerah dengan berbagai 

ragam variasi dalam jumlah kelengkapan alat musiknya. Akhirnya tidak jarang kita 

menemukan di pelosok-pelosok sebuah orkes kecil mempergunakan instrumen 

bernama gambus atau tiruan dari gambus dengan lagu-lagu dalam bahasa daerah. 

Syech Albar dari Surabaya dan SM Alaydrus merupakan musisi gambus yang 

terkenal pada tahun 1940-an. SM Alaydrus berhasil mengembangkan orkes 

harmonium pada tahun 1950 menjadi orkes Melayu. Syech Albar pun 

mempertahankan tradisi gambus. Tahun 1940-an lagu gambus masih berorientasi ke 

Yaman selatan. Setelah Bioskop Al Hambra di Sawah Besar banyak memutar film 
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Mesir gambus lebih berorientasi ke Mesir. Orkes gambus pun mulai mengisi siaran 

RRI seperti Orkes gambus Al-Wardah pimpinan Muchtar Lutfie dan Orkes gambus 

al-Wathan pimpinan Hasan Alaydrus. 

Senada dengan pernyataan itu, Tengku Irham managing director of The 

Malay Management mengatakan selain kesamaan agama antara orang Melayu dan 

orang Arab karakter orang Melayu sendiri terbuka bagi budaya-budaya luar. 

Masuknya Islam melalui pantai Timur Sumatra memungkinkan terjadinya kontak 

budaya antar bangsa termasuk kontak budaya antara Melayu dan Arab. Pengaruh 

Arab dalam musik Melayu berupa alat musik dan nada lagu. Alat musiknya berupa 

gambus dan nada lagunya berupa cengkok Melayu yang khas padang pasir. 

Pencapaian peradaban Islam dalam bidang musik tercatat dalam Kitab al-

Aghani yang ditulis oleh al-Isfahani. Dalam kitab tersebut tertulis sederet musisi di 

zaman kekhalifan, seperti Sa'ib Khathir, Tuwais dan Ibnu Mijjah. Penyebaran Islam 

ke seluruh penjuru Jazirah Arab, Persia, Turki, Romawi, hingga India memiliki 

tradisi musik.  

Ibnu Misjah merupakan ahli musik pertama yang muncul di awal 

perkembangan seni musik pada masa kejayaan peradaban Islam. Setelah itu kaum 

muslim banyak yang mempelajari buku-buku musik yang diterjemahkan dari bahasa 

Yunani dan Hindia. Mereka mengarang kitab-kitab musik baru dengan mengadakan 

penambahan, penyempurnaan dan pembaharuan baik dari segi alat-alat instrumen 

maupun dengan sistem dan teknisnya. Seni musik berkembang pesat di era kekuasaan 

Dinasti Abbasiyah. Para ilmuwan muslim menerjemahkan risalah musik dari Yunani 
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terutama ketika Khalifah al-Ma'mun berkuasa. Para Khalifah Abbasiyah pun turut 

mensponsori para penyair dan musisi. Salah satu musisi yang karyanya diakui dan 

disegani adalah Ishaq al-Mausili. 

Umat Muslim juga memiliki Yunus bin Sulaiman al-Khatib. Beliau adalah 

pengarang musik pertama dalam Islam. Kitab-kitab karangannya dalam bidang musik 

sangat bernilai tinggi sehingga pengarang-pengarang teori musik Eropa banyak yang 

merujuk ke ahli musik ini. Dalam perkembangan selanjutnya, dikenal juga Khalil bin 

Ahmad. Beliau telah mengarang buku teori musik mengenai not dan irama. Selain itu 

ada Ishak bin Ibrahim al-Mausully yang telah berhasil memperbaiki musik Arab 

jahiliyah dengan sistem baru. Buku musiknya yang terkenal adalah Kitabul Alhan 

Wal-Angham (buku not dan irama). Beliau juga sangat terkenal dalam musik 

sehingga mendapat julukan Imam Ul-Mughanniyin (raja penyanyi). 

Selain penyusunan kitab musik yang dicurahkan pada akhir masa 

pemerintahan Dinasti Umayyah. A Hasmy dalam bukunya mengenai sejarah 

kebudayaan Islam mengungkapkan, pada masa itu para khalifah dan para pejabat 

lainnya memberikan perhatian yang sangat besar dalam pengembangan pendidikan 

musik. 

Banyak sekolah musik didirikan oleh negara Islam di berbagai kota dan 

daerah baik sekolah tingkat menengah maupun sekolah tingkat tinggi. Sekolah musik 

yang paling sempurna dan teratur adalah yang didirikan oleh Sa'id 'Abd-ul-Mu'min. 

Pendirian sekolah musik ini terutama banyak dilakukan pada masa pemerintahan 

Dinasti Abbasiyah. Salah satu sebab mengapa di masa Dinasti Abbasiyah didirikan 
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banyak sekolah musik, menurut A Hasmy karena keahlian menyanyi dan bermusik 

menjadi salah satu syarat bagi pelayan (budak), pengasuh dan dayang-dayang di 

istana dan di rumah pejabat negara atau di rumah para hartawan untuk mendapatkan 

pekerjaan. Karena itu, telah menjadi suatu keharusan bagi para pemuda dan pemudi 

untuk mempelajari musik. 

Pada awal berkembangnya Islam, musik diyakini sebagai cabang dari 

matematika dan filsafat. Tak heran jika banyak di antara para matematikus dan filsuf 

muslim terkemuka yang juga dikenal karena sumbangan pemikirannya terhadap 

perkembangan seni musik. Salah satu di antaranya adalah al-Kindi. Ia menulis tak 

kurang dari 15 kitab tentang musik, namun yang masih ada tinggal lima. Al-Kindi 

adalah orang pertama yang menyebut kata musiqi. Tokoh muslim lainnya yang juga 

banyak menyumbangkan pemikirannya bagi musik adalah al-Farabi. Ia tinggal di 

Istana Saif al-Dawla al-Hamdan di Kota Aleppo. Matematikus dan filsuf ini juga 

sangat menggemari musik serta puisi. Selama tinggal di istana itu, al-Farabi 

mengembangkan kemampuan musik serta teori tentang musik. Al-Farabi juga 

diyakini sebagai penemu dua alat musik, yakni rabab dan qanun. Ia menulis tak 

kurang dari lima judul kitab tentang musik. Salah satu buku musiknya yang populer 

bertajuk, Kitabu al-Musiqa to al-Kabir atau The Great Book of Music yang berisi 

teori-teori musik dalam Islam. Pemikiran Al-Farabi dalam bidang musik masih kuat 

pengaruhnya hingga abad ke-16 M. Kitab musik yang ditulisnya itu sempat 

diterjemahkan oleh Ibnu Aqnin ke dalam bahasa Ibrani. Selain itu, karyanya itu juga 
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dialihbahasakan ke dalam bahasa Latin berjudul De Scientiis dan De Ortu 

Scientiarum. Salah satu ahli teori musik muslim lainnya adalah Ibnu Sina. 

R Saoud dalam tulisannya bertajuk The Arab Contribution to the Music of the 

Western World menyebutkan bahwa al-Kindi sebagai psikolog Muslim pertama yang 

mempraktikkan terapi musik. Menurut Saoud, pada abad ke-9 M, al-Kindi sudah 

menemukan adanya nilai-nilai pengobatan pada musik. Dengan terapi musik, al-Kindi 

mencoba menyembuhkan seorang anak yang mengalami quadriplegic atau lumpuh 

total. Terapi musik juga dikembangkan ilmuwan muslim lainnya, yakni al-Farabi. Al-

Farabi menjelaskan terapi musik dalam risalah yang berjudul Meanings of Intellect. 

Amber Haque dalam tulisannya bertajuk Psychology from Islamic Perspective: 

Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary Muslim 

Psychologists, Journal of Religion and Health mengungkapkan dalam manuskripnya 

itu, al-Farabi telah membahas efek-efek musik terhadap jiwa. Terapi musik 

berkembang semakin pesat di dunia Islam pada era kekhalifahan Turki Usmani. Nil 

Sari, sejarawan kedokteran Islam dari Fakultas Kedokteran University Cerrahpasa 

Istanbul mengungkapkan perkembangan terapi musik di masa kejayaan Turki 

Usmani. Menurutnya gagasan dan pemikiran yang dicetuskan ilmuwan muslim, 

seperti al-Razi, al-Farabi dan Ibnu Sina tentang musik sebagai alat terapi 

dikembangkan para ilmuwan di zaman kejayaan Turki Usmani. Mereka adalah 

Gevrekzade, Suuri, Ali Ufki, Kantemiroglu, serta Hasim Bey. Nil Sari mengatakan, 

para ilmuwan dari Turki Usmani itu sangat tertarik untuk mengembangkan efek 

musik pada pikiran dan badan manusia. Tidak heran jika Abbas Vesim dan 
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Gevrekzade telah mengusulkan agar musik dimasukkan dalam pendidikan 

kedokteran. Keduanya berpendapat, seorang dokter yang baik harus melalui latihan 

musik. Usulan Vesim dan Gevrekzade itu diterapkan di universitas-universitas hingga 

akhir abad pertengahan. Sekolah kedokteran pada saat itu mengajarkan musik serta 

aritmatika, geometrik dan astronomi kepada para mahasiswanya.  

Masyarakat Turki pra-Islam ungkapnya meyakini bahwa kosmos diciptakan 

oleh sang pencipta dengan kata 'ku' atau 'kok' (suara). Mereka meyakini bahwa awal 

terbentuknya kosmos berasal dari suara. Menurut kepercayaan Islam seperti yang 

tertulis dalam Alquran Allah swt., adalah pencipta langit dan bumi.  

Setelah Islam berkembang di Turki masyarakat negeri itu masih tetap 

meyakini kekuatan suara. Inilah yang membuat peradaban Islam di era Turki Usmani 

menyakini bahwa musik dapat menjadi sebuah alat terapi yang dapat 

menyeimbangkan antara badan, pikiran dan emosi sehingga terbentuk sebuah 

harmoni pada diri seseorang. Karena itu, para ahli terapi musik di zaman Ottoman 

meyakini bahwa pasien yang menderita penyakit tertentu atau emosi seseorang 

dengan temperamen tertentu dapat dipengaruhi oleh ragam musik tertentu. Ada 

sekitar 80 ragam tipe melodi yang berkembang di masyarakat Turki Usmani. 

Sebanyak 12 di antaranya bisa digunakan sebagai alat terapi. Dari teks-teks tua dapat 

disimpulkan bahwa jenis musik tertentu dapat mengobati penyakit tertentu atau 

perasaan tertentu. Pada era kejayaan Kesultanan Turki Usmani terapi musik biasanya 

digunakan untuk beberapa tujuan seperti pengobatan kesehatan mental, perawatan 

penyakit organik atau perbaikan harmoni seseorang yakni menyeimbangkan 
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kesehatan antara badan, pikiran dan emosi. Musik juga diyakini mampu 

menyebabkan seseorang tertidur, sedih, bahagia dan bisa pula memacu inteligensia. 

Para ilmuwan di era Turki Usmani meyakini bahwa musik memiliki kekuatan dalam 

proses alam.  

Musik dapat berfungsi meningkatkan mood dan emosi secara keseluruhan. 

Bahkan, para ilmuwan di era Ottoman sudah mampu menetapkan jenis musik tertentu 

untuk penyakit tertentu. Misalnya, jenis musik huseyni dapat mengobati demam. 

Sedangkan, jenis musik zengule dan irak untuk mengobati meningitis. Sementara itu, 

masyarakat Barat baru mengenal terapi musik pada abad ke-17 M, adalah Robert 

Burton lewat karya klasiknya berjudul The Anatomy of Melancholy yang 

mengembangkan terapi musik di Barat. Menurut Burton musik dan menari dapat 

menyembuhkan sakit jiwa khususnya melankolia. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh As‟ad tentang sejarah musik gambo di 

Kecamatan Sanggar bahwa:  Sejak para pedagang dari beberapa daerah dan Negara 

melakukan transaksi perdagangan di Pulau Sumbawa pada abad ke-19, selain 

digunakan untuk berdagang musik ini juga sekaligus sebagai strategi untuk 

menyebarkan agama Islam. Oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, 

Makassar dan Jawa Barat. Keberadaan musik gambo menimbulkan banyak persepsi 

dan pandangan yang beragam dari masyarakat. Terutama pada awal kebangkitannya 

pada tahun 1998 sebagian masyarakat kurang paham tentang arti dan konsep musik 

gambo ini dan menganggap musik ini adalah musik yang berbau kesyirikan, tetapi 
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dijelaskan akhirnya masyarakat paham dan mendukung keberadaan musik gambo 

tersebut.139 

Eksistensi musik gambo di Kecamatan Sanggar dari sejak awal 

keberadaannya hingga sekarang masih dijadikan masyarakat sebagai budaya yang 

melekat dengan ajaran Islam dan sebagai jalan dakwah.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Aziz bahwa: Di pulau Sumbawa 

terdapat berbagai macam kesenian tradisional seperti Rawa Mbojo (Bahasa Bima) 

yang berarti nyanyian lagu Bima, Rawa Nu’a (bahasa Bima) yang berarti nyanyian 

sementara, Kado Kahoro, Kande, Biola Katipu, Kareku kandei dan termasuk juga di 

antaranya adalah musik gambo. Dari beberapa kebudayaan di atas merupakan 

kebuadyaan asli Bima. Beberapa kebudayaan asli Bima tersebut sering dimainkan 

untuk menghibur masyarakat setiap saat. Masyarakat memainkannya di saat acara 

pernikahan, syukuran, khitanan dan acara-acara lain. Musik gambo merupakan musik 

yang lahir dan berkembang di Kecamatan Sanggar pada abad ke-19 yang diawali 

dengan proses penyebaran agama Islam di Pulau Sumbawa yang pada saat itu para 

pedagang dari luar daerah maupun luar negeri sedang ramai berdatangan ke Pulau 

Sumbawa untuk melalukan suatu transaksi perdagangan dengan masyarakat setempat. 

Masyarakat yang pada saat itu menganut paham Animisme dan Dinamisme sempat 

menganggap bahwa ajaran yang disebarkan oleh para pedagang asing merupakan 

                                                           
139As‟ad (53 Tahun), Pemerhati Budaya Sanggar, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima, 20 Juli 2020.  
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ajaran yang keluar dari paham yang mereka anut. Tetapi dengan pendekatan dan 

teknik yang digunakan dengan perlahan-lahan masyarakatpun memahami dan 

menerima ajaran-ajaran tauhid agama Islam yang dibawa oleh para pedagang asing 

tersebut dan sampai saat ini mayoritas masyarakat Kecamatan Sanggar memeluk 

agama Islam. Melihat ketertarikan masyarakat terhadap Musik gambo ini akhirnya 

masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat dapat menerima dan 

melestarikannya.140 

Sebagaimana Abdul Aziz menambahkan bahwa: Kedatangan para pedangang 

lokal dari berbagai daerah maupun pedagang asing yang menyebar hampir di seluruh 

nusantara telah memberikan corak tersendiri terhadap kebudayaan setempat. Adat 

istiadat maupun agama masyarakat berkembang di dalam tatanan kehidupan sosial 

budaya masyarakat Sanggar hingga saat ini. Begitu pula dengan masyarakat di 

Kecamatan Sanggar masih mempertahankan musik gambo yang dijadikan sebagai 

bagian dari aktivitas dakwah, sosial, kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari.141 

 Dalam artian sudah menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi bagian 

dalam kehidupan sosial masyarakat. 

  

                                                           
140Abdul Aziz, (57 Tahun), Pemain Musik Gambo di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 28 Juli 2020.  
141Abdul Aziz, (57 Tahun), Pemain Musik Gambo di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 28 Juli 2020.  
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2. Kontribusi Musik Gambo terhadap Perkembangan Islam di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima  

Musik gambo awalnya terbentuk tanpa sebuah nama, karena musik ini hanya 

digunakan oleh para pedagang untuk menjajakan barang dagangannya atau untuk 

menarik perhatian khalayak ramai, sembari menjajakan dan menawarkan barang-

barang dagangan yang dibawa oleh pedagang yang datang ke Bima khususnya di 

Kecamatan Sanggar. Dengan adanya respon dari masyarakat maka teknik seperti 

inipun akhirnya menjadi suatu pola dalam strategi dagang yang digunakan oleh para 

pedagang yang berasal dari Makassar dan Jawa Barat sebagai upaya untuk 

meningkatkan nilai jual barang. Sehingga pada tahun 1990 musik ini diberi nama 

musik gambo yang memiliki nilai filosofi untuk mendatangkan keberkahan terhadap 

masyarakat di Kecamatan sanggar. Adanya perhatian dari masyarakat setempat maka 

para pedagang asing yang berasal dari Makassar dan Jawa Barat tersebut melihat 

bahwa hal tersebut bisa dijadikan sebagai strategi untuk menyebarkan ajaran-ajaran 

tauhid atau agama Islam dan untuk meningkatkan hubungan silaturahmi yang 

dipererat dengan ajaran-ajaran agama yang mereka sampaikan hingga sampai saat ini 

masyarakat masih memegang nilai-nilai luhur yang diadopsi kedalam unsur seni 

budaya, adat istiadat dan juga agama pada masyarakat di Kecamatan Sanggar.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Aziz bahwa: Awalnya Musik 

gambo ini hanya dimainkan dengan tiga jenis alat musik saja, yaitu gendang, suling 

dan rebana. Ketiga jenis alat musik ini dibawa dan diperkenalkan oleh tiga orang 

tokoh agama Islam serta yang mengenalkan musik berasal dari Mekkah, ke tiga tokoh 
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tersebut adalah Syekh Hatif Sarbini yang membawa alat musik gendang, Syeh 

Mansur Naturidiah pada alat musik suling dan Syekh Abu Asan Nil Ashari yang 

memainkan alat musik rebana. Ketiga tokoh ini memiliki peran penting dalam 

pengenalan serta penyebaran unsur seni dan budaya yang bernafaskan Islam. Selain 

itu proses penyebarannya tidak lepas dari peran tokoh-tokoh masyarakat setempat 

yang dijadikan sebagai panutan dalam tatanan adat pada lingkungan masyarakat 

Kecamatan Sanggar yang dahulunya memadukan alat musik yang dibawa oleh para 

pedagang dengan alat musik yang dimiliki oleh masyarakat pribumi seperti suling, 

gong, serta mandolin yang merupakan alat musik adopsi dari seni budaya Cina. 

Dalam proses perkembangannya musik gambo bukan hanya digunakan 

sebagai musik pengiring dalam pembacaaan syair dan hikayat saja, tetapi juga 

dipadukan dengan gerak tari sebagai sebuah visual yang menceritakan gambaran 

pejalanan dari syair-syair dan hikayat yang dilantunkan. Agar isyarat serta makna 

yang terkandung di dalamnya dapat menjadi lebih mudah dimengerti, dipahami dan 

dicerna oleh masyarakat yang menyaksikan musik gambo  ini.142  

Berdasarkan pada pendapat yang dikemukakan di atas maka sejarah 

merupakan sebuah rangkaian peristiwa masa lampau yang awalnya merupakan 

sebuah alat atau media yang digunakan untuk menjajakan barang dagangannya dan 

                                                           
142Abdul Aziz, (57 Tahun), Pemain Musik Gambo di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 28 Juli 2020.  
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menyebarkan agama Islam. Karena syair-syair yang terkandung di dalamnya berisi 

sebuah pesan-pesan moral. 

Pada awal proses perkembangannya musik gambo ternyata telah berhasil 

melalui berbagai zaman sebagai proses pembentukan karakter yang akan selalu 

menjadi ciri khas dari keberadaannya, dimanapun dan kapanpun musik gambo 

dimainkan, maka dengan sendirinya aura halus dari para leluhur yang telah 

menggunakan musik ini sebagai media untuk menyebarkan agama Islam pada awal 

masanya akan hadir untuk membimbing masyarakat pada prosesinya. 

Untuk membangkitkan kembali unsur-unsur dan nilai-nilai yang terkandung 

dalam musik gambo yang telah lama terpendam untuk mendapatkan perhatian dari 

para generasi penerusnya para leluhur hadir kembali melalui proses transformasi 

waktu kedalam perwujudan sosok orang-orang yang memainkan musik gambo 

terungkap apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh para leluhur kepada para 

penerusnya atau kepada anak cucunya. 

Lebih lanjut adanya musik gambo  inilah iringan musik tradisional ini 

dijadikan sebagai media penghubung antara dua dimensi dari alam yang berbeda 

untuk dapat dipahami kemudian diambil hikmahnya dan digunakan untuk 

kepentingan serta kemaslahatan bersama pada saat itu hingga 

seterusnya, di mana pada setiap proses musik gambo mereka senantiasa berusaha 

merekam syair-syair yang berisikan petuah, pepatah, petitih, bahkan berisi dakwah 

budaya oleh para leluhur mereka.  
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh As‟ad bahwa: Adapun usaha-usaha 

yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sanggar dan tokoh-tokoh masyarakat 

atau para pelestari musik tradisional agar tetap eksis diantaranya:  

1. Memperkenalkan musik gambo kepada  generasi penerus dan keturunan-

keturunan dari musik tradsional ini. 

2. Para tokoh adat dari musik gambo berusaha membuat sebuah sanggar seni untuk 

mempelajari Musik gambo yang ada di Kecamatan Sanggar. 

3. Membuat akta notaris tentang keberadaan musik gambo, agar kebudayaan kita 

tidak diklaim oleh negara lain. 

4. Memainkan musik gambo saat memperingati Hari-hari Besar Islam, yang 

mengikuti kegiatan tersebut serentak baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, 

masyarakat maupun pemerintah Kecamatan Sanggar.143  

Dengan adanya usaha-usaha dari masyarakat dan didukung oleh ilmu 

pengetahuan dan teknologi musik gambo  yang keberadaanya sempat tenggelam dan 

hanya dikenal dikalangan masyarakat Kecamatan Sanggar ini, mulai dikenal oleh 

kalangan diluar dari Kecamatan Sanggar pada umumnya. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Aziz bahwa: Selain itu bagi para 

pemain dengan adanya musik gambo bisa dijadikan sebagai mata pencaharian 

sampingan bila mendapat panggilan untuk pementasan diberbagai tempat, seperti 

upacara adat, perkawinan adat dan tasyukuran serta penyambutan tamu dalam acara-

                                                           
143As‟ad (53 Tahun), Pemerhati Budaya Sanggar, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima, 20 Juli 2020.  



102 
 

 
  

acara penting. Keberadaan Musik gambo merupakan salah satu contoh kesenian 

tradisional yang keberadaanya baru diketahui karena tenggelam oleh perkembangan 

zaman dan diabaikan oleh masyarakat, sampai pada akhirnya musik gambo ini digali 

kembali dan menjadi bagian dari kehidupan sosial kebudayaan masyarakat di 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.144  

Kehidupan sosial ataupun interaksi yang terjadi antara satu dengan yang laina 

baik antara manusia dengan manusia, ataupun manusia dengan lingkungan dan 

hal tersebut merupakan suatu yang wajib terjadi pada manusia yang hidup pada lingk

ungan masyarakat. Dalam memahami konsep dari musik gambo sebagai suatu 

aktivitas budaya masyarakat yang melakukan interaksi sosial dan menghendaki 

sebuah perubahan tentunya menimbulkan pandangan atau persepsi yang beragam dari 

masyarakat, baik persepsi yang bersifat positif maupun negatif yang memengaruhi 

sikap manusia sebagai pelakunya, maupun masyarakat yang ada di lingkungan 

tersebut.  

3. Musik Gambo sebagai Media Dakwah di Kecamatan Sanggar  

Dorothy Miel pernah mengungkap, pesan-pesan dalam musik atau lagu adalah 

salah satu bentuk dari komunikasi, yang ia sebut juga sebagai komunikasi musikal. 

Komunikasi musikal berkaitan dengan aspek emosi, yakni bagaimana musikus 

                                                           
144Abdul Aziz, (57 Tahun), Pemain Musik Gambo di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 28 Juli 2020.  
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menawarkan emosinya melalui komunikasi musikal. Proses komunikasi musikal 

meliputi tiga mata rantai proses, yakni sebagai berikut: 

a. Intensitas penyaji dalam musik komunikasi, tergambarkan sebagai sifat manusia 

yang selalu adaptif terhadap hal-hal yang menyenangkan hati. Ini merupakan respons 

dari aktifnya hormon pembentuk endorpin pada otak, membedakan adanya yang enak 

dan tidak enak didengar. Inilah yang dimaksudkan dengan kualitas musikus. Kualitas 

musikus melahirkan kultus individu terhadap musik dan yang memproduksi musik 

gambo berupa munculnya perpindahan emosi, apakah kemarahan, kebahagiaan atau 

kesedihan dari pemusik kepada pendengarnya. Intensional adalah bagian dari diri 

manusia untuk terikat dan terlibat dalam perasaan pencarian kesenangan. 

b. Pertunjukan atau pergelaran musik tradisional musik gambo, karena musik gambo 

adalah perantara untuk menyampaikan perasaan, kekuatan musik dapat dirasakan 

mulai dari kemampuannya untuk menyebabkan orang merasa tidak nyaman (misalnya 

musik hingar bingar) sampai menjadi sarana untuk menyentuh emosi paling lembut 

yang dirasakan seseorang, sebagai dorongan emosional. Pertunjukan adalah sarana 

komunikasi antara pemusik dengan pendengarnya. 

c. Pertukaran emosi melalui pengalaman pendengar. Yaitu, saling silih bicaranya atar 

individu yang menyukai jenis musik sama (frame of refrence atau kesamaan 

wawasan). Komunikasi dilakukan dalam frame musik, ditutup dengan penjelasan- 

penjelasan mengenai musik itu sendiri. 

Dalam melakukan dakwah di era globalisasi, tentu membutuhkan media 

kreatif dan efektif yang sesuai dengan eranya karena prinsip dakwah sendiri adalah 



104 
 

 
  

lebih berorientasi pada keberhasilan menyadarkan objek terlebih dahulu, maka mudah 

untuk mengajak mereka pada konsep-konsep dan ajaran Islam khususnya di 

Kecamatan Sanggar. 

Dalam kajian dakwah Islam media dakwah adalah segala sesuatu yang 

digunakan sebagai alat untuk menerjemahkan ajaran Islam kepada masyarakat 

(mad’uwwin dan medan dakwah), baik penyampaian media itu secara eksplisit 

maupun implisit. Secara umum media dalam berdakwah menjadi 3 yaitu: 

1. Media dakwah yang sejalan dengan tuntutan Islam, media ini dengan segala 

prasyarat dan ketentuananya telah mendapat restu khusus dari nas, atau paling tidak 

telah ada didalam konsep besar dalil-dalil agama. Seperti berdakwah melalui khutbah 

jumat. Media ini telah diajarkan dan diperagakan Rasulallah saw., dan para alim 

muslim yang hidup dimasa setelahnya. 

2. Media dakwah yang menyimpang dari aturan agama. Nas maupun dalil agama 

telah secara tegas menyatakan ketidaklegalan para pendakwah menggunakan media 

ini (haram). Tidak legal, karena didalamnya bisa saja mengandung unsur-unsur 

buruk, seperti dakwah yang menyerukan kebohongan. 

3. Media dakwah yang disangsikan legalitasnya. Ia disangsikan, karena memang 

tidak ditemukan larangan ataupun anjuran pasti dalam suatu dalil yang menyikapi 

media dakwah ini. Kadangkala, agama malah terkesan diam dan cenderung 

mengacuhkannya (maskut anha). Dalam peristiwa dakwah akhir-akhir ini, media 

inilah yang marak digunakan oleh para dai terkini. Selain karena mereka 

menggunakan media yang belum terfikirkan di era dahulu, juga lebih karena dengan 
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media ini mereka dapat bergerak lebih mudah dalam menyesuaikan misi dengan 

tuntutan waktu dan keadaan. Salah satunya media musik, musik bisa dikatakan 

sebagai media dakwah apabila didalamnya terkandung lirik-lirik lagu keagamaan 

yang mengajak manusia kepada jalan Tuhan yakni jalan kebenaran. 

Oleh karena itu, sudah sangat jelas, bahwa media dakwah menggunakan 

musik sangat efektif dalam era globalisasi, karena bagaimanapun perubahan tatanan 

sosial hidup dari masa-kemasa ini juga telah diduga oleh salah seorang sejarawan 

muslim ternama, Ibn Khaldun mengatakan bahwa:  

Sungguh keadaan dunia, bangsa-bangsa, adat-istiadat dan keyakinan mereka tidak 

selalu mengikuti satu model dan sistem yang tetap, melainkan selalu berbeda-beda 

(berubah) seiring perjalanan hari dan masa, berpindah dari satu kondisi menuju 

kondisi lainnya. Sebagaimana hal itu terjadi pada manusia, waktu dan kota, 

diberbagai kawasan, zaman dan negeri juga berlangsung sunnah Allah yang telah 

terjadi pada hambanya. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Munir bahwa: Bicara tentang 

dakwah yang kreatif dan inovatif, maka pada era yang modern ini tidak ada salahnya 

jika membahas kesenian sebagai alternatif lain untuk berdakwah. Sebagai contoh 

lagu-lagu populer Islam yang digunakan masyarakat untuk hiburan atau kesenangan 

yang digandrungi di seluruh dunia. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat 
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Kecamatan Sanggar menggunakan kesenian musik untuk menyampaikan pesan-pesan 

moral Islam atau menyampaikan dakwahnya.145 

Pada data yang diperoleh peneliti, dapat diketahui bahwa memainkan musik 

gambo menggunakan dua macam media dakwah, yaitu: 

1. Spoken words atau media dakwah yang berbentuk ucapan, bunyi dan sebagainya 

yang dapat ditangkap dengan indra telinga. Karena, dalam memainkan musik gambo 

ini menggunakan kesenian musik berupa lagu-lagu salawat untuk menyampaikan 

pesan-pesan moral Islam. 

2. The audio visual atau media dakwah yang berbentuk gambar hidup yang dapat 

didengar sekaligus dapat dilihat seperti televisi, film dan video. 

3. Memainkan musik gambo juga menggunakan youtube dan instagram untuk 

menggunggah lagu-lagu yang digarapnya. Hal ini bertujuan agar audiens lebih mudah 

melihat video yang berisi lagu-lagu religi yang dibawakannya. 

Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya musik gambo ini menggunakan dua 

jenis media, yaitu: 

1. Media tradisional, yang merupakan berbagai macam seni pertunjukkan secara 

tradisional dan dimainkan di depan umum sebagai sarana hiburan yang memiliki sifat 

komunikatif.  

                                                           
145Abdul Munir (58 Tahun), Tokoh Agama di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 28 Juli 2020. 
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2. Media modern, yang diistilahkan juga dengan media elektronika yaitu media 

yang dilahirkan dari teknologi. Seperti musik gambo ini menggunakan youtube dan 

instagram untuk menggunggah foto, video dan lagunya.146 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Munir bahwa: Pada dasarnya 

materi dalam lagu-lagu yang dibawakan oleh pemain musik gambo tercermin dalam 

tiga hal, yaitu: 

a. Ide-ide agama yang dipaparkan dapat mengembangkan gairah generasi muda 

untuk mengetahui hakikat-hakikatnya melalui partisipasi positif mereka. 

b. Berhubungan dengan agama dan ditujukan kepada masyarakat luas yang sedang 

membangun, khususnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya. 

c. Studi tentang dasar-dasar pokok berbagai agama yang menjadi sumber pokok 

agama yang dapat menjadi landasan bersama demi mewujudkan kerjasama antar 

pemeluk tanpa mengabaikan identitas masing-masing.147 

Selain itu, lagu-lagu yang dibawakannya juga mengandung pesan-pesan moral 

positif yang bersifat mengingatkan dan bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bertujuan agar umat manusia mendapatkan 

keselamatan di dunia dan akhirat. Penjelasan tersebut dapat dikategorikan ke dalam 

metode al-Mauidzah al-Hasanah. Hal tersebut didasari karena musik gambo 

                                                           
146Hasil observasi peneliti terhadap youtube vidio Orkestra Ronggo Jumeno pada 20 Juli  

2020. 
147Abdul Munir (58 Tahun), Tokoh Agama di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 28 Juli 2020. 
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menggunakan lagu-lagu religi yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, 

pengajaran, kisah-kisah, pesan-pesan moral dan peringatan sehingga bisa dijadikan 

pedoman yang positif dalam kehidupan manusia. Selain itu, dengan menggunakan 

lagu-lagu yang dibawakannya, audiens dapat menerima pesan-pesan moral yang 

disampaikan dalam lirik atau syair lagu dengan perasaan penuh kelembutan, tanpa 

menggurui dan tanpa membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain. 

Pada dasarnya setiap kegiatan manusia akan berhasil jika memunyai 

perencanaan yang matang dan tujuan dalam mencapainya. Dari penjelasan di atas 

dapat diketahui bahwa tujuan musik gambo juga memiliki penggolongan tujuan, 

yaitu: 

a. Tujuan dakwah secara umum, yaitu mengajak umat manusia kepada jalan yang 

benar dan diridhoi oleh Allah swt., sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat. 

b. Tujuan dakwah secara khusus, yaitu perumusan tujuan sebagai pencitraan tujuan 

umum dakwah, yaitu; Mengajak umat manusia yang sudah memeluk Islam untuk 

selalu mengingatkan ketakwaaannya kepada Allah swt., dan membina mental agama 

Islam tanpa ada kesan menyinggung untuk suatu pihak terutapa bagi kaum yang 

masih mualaf serta mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak dan generasi 

ataupun audiens yang menyaksikannya agar suatu pesan yang disampaikan tidak 

menyimpang dan tidak keluar dari fitrahnya. 

Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa kontribusi dari musik gambo 

terhadap perkembangan Islam di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima 
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a.  Kontribusi Musik Gambo terhadap Nilai-nilai Keagamaan di Kecamatan Sanggar 

Musik gambo tidak dilihat sebagai ragam hiburan, akan tetapi memiliki                                                                                                 

tujuan dan pemaknaan yang mandalam tentang nilai-nilai keagamaan. Musik gambo 

adalah media dakwah sekaligus cara masyarakat mengekspresikan apa yang 

dipahaminya tentang keindahan dan kebaikan. Dalam hal ini gambo sebagai musik 

religius dapat gunakan oleh masyarakat dalam menyampaikan dakwahya. Ada 

beberapa hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianggap penting 

untuk dipaparkan dalam penulisan tesis ini yaitu: 

1) Kontribusi Musik Gambo terhadap Nilai Aqidah di Kecamatan Sanggar  

Musik gambo tidak lepas dengan salawat dan doa. Umumnya salawat itu ialah 

doa kepada Allah swt untuk Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabatnya. 

Musik gambo biasanya diekspresikan dalam bentuk dan gaya bermacam-

macam. Musik gambo berfungsi untuk menentramkan pikiran dan beban 

kemanusiaan serta dapat memperbaiki tabiat manusia. Selain itu, sebagai alat 

manifestasi atau penyemangat dalam meningkatkan moralitas dan spiritualitas dalam 

kehidupan. Di samping itu, musik gambo dapat berfungsi sebagai sarana atau alat 

untuk berdzikir, sebagai manifestasi dan wujud syukur kepada Allah swt atas nikmat 

yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Munir bahwa: Meningkatkan 

pemahaman keagamaan dan kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu 

tujuan penting dalam pertunjukan musik gambo di Kecamatan Sanggar. Dalam 

khazanah kebudayaan, nilai agama merupakan bagian penting tiga simpul perekat 
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kesamaan sebagai jati diri, yakni adat istiadat, bahasa dan agama. Di samping itu, 

musik gambo mengandung beberapa pesan tertentu, baik nilai budaya dan agama yang 

berguna bagi pemain dan pendengar musik gambo maupun bagi masyarakat luas. Musik 

gambo tersebut dimaknai sebagai simbol komunikasi sekaligus penghormatan manusia 

secara kolektif terhadap Tuhan dan makhluk-makhluk gaib yang dipandang memiliki 

kekuatan luar biasa dan dapat menjamin keberlangsungan dan keharmonisan hidup 

masyarakat di Kecamatan Sanggar.  Dengan kata lain musik gambo dimaknai sebagai 

bujukan atau rayuan manusia kepada Allah swt., agar dapat memberikan perlindungan, 

keselamatan, sekaligus juga berkah kepada masyarakat di Kecamatan Sanggar. Musik 

gambo merupakan warisan budaya dan peristiwa sosial kemasyarakatan. Sebagai sebuah 

warisan maka tidak mungkin hal-hal buruk yang diwarisi oleh para orang tua dan sebagai 

peristiwa sosial kemasyarakatan, tradisi mengikat dan mempererat ikatan sosial di mana 

tradisi itu tumbuh, hidup dan berkembang.  

Abdul Munir menambahkan bahwa: Selain itu, musik gambo tidak bisa 

dilepaskan dari dua hal. Pertama, konteks lingkungan di mana musik itu hidup dan 

berkembang karena musik gambo juga dapat dipandang sebagai bentuk sistem pedagogi 

masa lalu. Kedua, masyarakat di sekitar  Kecamatan Sanggar tersebut memiliki beragam 

karakter ada yang aktif dan ada yang pasif.   
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Karenanya musik gambo dapat memperkuat simpul sosial masyarakat yang 

menaunginya. Kedua hal ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah pertunjukan musik gambo 

di Kecamatan Sanggar.148  

2) Kontribusi Musik Gambo terhadap Nilai Muammalah di Kecamatan Sanggar  

Musik gambo merupakan musik yang syarat akan nilai-nilai keagamaan dan 

di dalamnya mengandung unsur-unsur dakwah. Namun pada kenyataannya saat ini 

musik gambo tidak hanya menjadi sarana berdakwah saja melainkan menjadi sarana 

hiburan bagi para pendengarnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam musik 

gambo syarat akan nilai-nilai hidup yang dapat diambil dan menjadi acuan bagi 

pendengarnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif.  

Dalam musik gambo mengandung nilai-nilai hidup yang membuat seseorang 

yang mendengarkannya mendapat energi-energi positif, ketenangan jiwa dan optimis 

menjalani hidup. Nilai-nilai hidup yang positif yang terkandung dalam syair musik 

gambo sehingga dapat menjadikan religiusitas masyarakat di Kecamatan Sanggar 

meningkat.  

3) Kontribusi Musik Gambo terhadap Nilai-Nilai Ibadah di Kecamatan Sanggar  

Musik adalah sebuah bahasa dan sebuah komunikasi. Musik dapat 

membangkitkan respon-respon emosional dan menggunggah pikiran. Tetapi musik 

tidak dapat memberikan pengertian nyata atau gagasan berpikir seperti bahasa abstrak 

                                                           
148Abdul Munir (58 Tahun), Tokoh Agama di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 28 Juli 2020. 
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yang artinya tergantung dari hubungan antara pemain dan pendengar musik. Musik 

mengajak pendengarnya kedalam alunan nada yang dimainkan, mengikuti liriknya 

dan menggali dimensi-dimensi emosi serta harmoninya dalam seluruh keindahan dan 

maknanya.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh As‟ad bahwa: Musik gambo adalah 

hiburan yang menyenangkan karena mendekatkan masyarakat di Kecamatan Sanggar 

kepada sang pencipta. Kekuatan musik gambo terdapat pada lirik atau syair karena 

memiliki makna yang mendalam. Liriknya bisa mendamaikan hati dan menggungah 

pendengarnya sehingga perasaannya tersentuh untuk menambah ketebalan iman 

kepada sang pencipta. Musik gambo juga merupakan dakwah yang dapat menyentuh 

segala lapisan usia, status ekonomi maupun kedudukan masyarakat. Melalui musik 

gambo peringatan agar pendengarnya berbuat kebaikan dalam hal ibadah dan 

menghindari keburukan disampaikan dengan cara menyenangkan sehingga tidak 

menggurui dan medikte pendengarnya. 149 

Sesuatu yang didengar manusia akan menimbulkan pengaruh bagi dirinya, 

begitu pula ketika seseorang mendengarkan musik khususnya musik gambo misalnya 

saja ketika seseorang mendengarkan musik gambo orang tersebut menjadi rajin 

beribadah seperti salat dan mengamalkan ajaran agama yang lain. Pesan-pesan yang 

ada dalam musik gambo memiliki maksud yang baik sehingga pengaruhnya akan 

                                                           
149

As‟ad (53 Tahun), Pemerhati Budaya Sanggar, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 
Kabupaten Bima, 20 Juli 2020.  
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positif bagi pendengarnya. Musik gambo yang kelihatannya sederhana dan terkadang 

diabaikan namum memiliki daya untuk memengaruhi keyakinan dari pendengarnya 

untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta apabila direnungkan dengan sungguh-

sungguh. Musik gambo adalah nada dalam lirik lagu yang memunyai kesinambungan 

yang di dalamnya terkandung nilai dakwah yang disusun sedemikian rupa sehingga 

merasa lebih dekat dengan sang pencipta. Lebih tentram atau merasa lebih tergugah 

sehingga menimbulkan emosi positif dalam dirinya.  

b. Kontribusi Musik Gambo terhadap Nilai Sosial Kemasyarakatan dan Budaya di 

Kecamatan Sanggar 

Sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, baik dari 

segi interaksi sosial atau hubungan sosial, stratifikasi sosial atau lapisan-lapisan 

sosial, kaidah-kaidah sosial atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, 

kelompok-kelompok sosial dan segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia 

dan kelompoknya. Teori-teori mengenai perubahan masyarakat sering juga 

mempersoalkan perbedaan antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. 

Perbedaan tersebut tergantung dari adanya perbedaan pengertian sosial dan 

kebudayaan.  

Kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk, resep, rencana, 

dan strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dimiliki 

manusia dan yang digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya 

bagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Kebudayaan 

bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh melalui proses belajar 
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dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Dengan kata lain, 

hubungan antara manusia dengan lingkungannya dijembatani oleh kebudayaan yang 

dimilikinya. Di lihat dari segi ini kebudayaan dapat dikatakan bersifat adaptif karena 

melengkapi manusia dengan cara-cara menyesuaikan diri pada kebutuhan fisiologis 

dari diri mereka sendiri penyesuaian pada lingkungan yang bersifat fisik geografis 

maupun lingkungan sosialnya. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh As‟ad bahwa: Kenyataan bahwa banyak 

kebudayaan bertahan lama dan berkembang menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan 

yang dikembangkan oleh suatu masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan 

tertentu dari lingkungannya. Dan eksistensi manusia di dunia ditandai dengan upaya 

tiada henti-hentinya untuk menjadi manusia. Upaya ini berlangsung dalam dunia 

ciptaannya sendiri seperti halnya musik gambo, yang berbeda dengan dunia alamiah, 

yakni kebudayaan. Kebudayaan atau budaya merupakan hasil dari pemikiran atau 

akal budi manusia yang meliputi berbagai aspek kehidupan dan menghimpun manusia 

dahulu maupun sekarang. Baik material maupun spiritual atau dalam bentuk yang 

kongkrit maupun abstrak yang terdiri dari berbagai segi atau aspek dan unsur serta 

elemen. Itulah alasan mengapa musik gambo masih bertahan sampai sekarang karena 

masyarakat di Kecamatan Sanggar masih menjaga nilai-nilai kebudayaan salah 

satunya tetap melestarikan musik gambo di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. 

As‟ad menambahkan bahwa antusias masyarakat di Kecamatan Sanggar dalam ikut 

meriahkan pertunjukan musik gambo juga masih terlihat ketika ada pementasan 
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musik gambo masyarakat berlomba-lomba meramaikan dan hadir sebagai 

penonton.150 

Kebersamaan masyarakat di Kecamatan Sanggar dalam pertunjukan musik 

gambo masih terlihat sampai sekarang. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan 

pemerintah setempat dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan nilai-

nilai budaya yang ada di Kecamatan Sanggar. Dengan adanya pertunjukan-

pertunjukan seni budaya khususnya musik gambo meningkatkan jiwa gotong royong 

dan mempererat tali persaudaraan antara masyarakat yang ada di Kecamatan Sanggar 

tanpa memandang status sosial yang berbeda-beda.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhada M. Saleh bahwa: ketika ada 

pertunjukan musik gambo masyarakat dari berbagai desa yang ada di Kecamatan 

Sanggar berlomba-lomba datang meramaikan dan menyaksikan pertunjukan musik 

gambo. Masyarakat yang hadir dalam menyaksikan pertunjukan musik gambo dari 

berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua.151 

 

 

 

                                                           
150

As‟ad (53 Tahun), Pemerhati Budaya Sanggar, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 
Kabupaten Bima, 20 Juli 2020. 

151Suhada M. Saleh (56 Tahun), Pemain Musik Gambo, Wawancara, di Kecamatan Sanggar 
Kabupaten Bima, 25 Juli 2020.  
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c. Kontribusi Musik Gambo terhadap Perkembangan Ekonomi di Kecamatan 

Sanggar 

Musik gambo juga berfungsi sebagai sarana untuk mencari nafkah dan 

menopang perekonomian keluarga seniman musik gambo di Kecamatan Sanggar. 

Beberapa cara bagaimana seniman musik ini mendapatkan materi.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Said bahwa: Para pemain musik gambo 

mendapatkan upah pada setiap pertunjukannya ketika disewa oleh tuan rumah atau 

penggelar acara. Selain itu para pemain musik gambo yang menciptakan lagu-lagu 

tersebut kemudian merekamnya dan dipasarkan dalam bentuk kepingan CD mp3 dan 

VCD. Dari hasil penjualan itu mereka mendapatkan keuntungan untuk berkehidupan 

yang layak. Hal ini termasuk yang paling penting dalam keberlangsungan musik 

gambo di Kecamatan Sanggar. Jadi dapat dikatakan bahwa para pemain musik gambo 

pada dasarnya harus bisa memenuhi kebutuhan secara ekonomi, minimal bisa 

mengembalikan penghasilan dalam satu hari entah itu yang berprofesi sebagai buruh, 

tani, peternak dan wiraswasta lainnya, karena pada kenyataannya sebagian besar para 

pemain musik gambo di Kecamatan Sanggar berprofesi sebagai petani.  

Said menambahkan bahwa: dapat diketahui musik gambo mampu 

menghasilkan materi dalam bentuk uang pada setiap pementasan, bahkan dalam satu 

hari bisa sampai 3 kali pementasan dalam waktu dan tempat yang berbeda, yaitu pada 

waktu pagi, siang dan malam hari. Selain mementaskan musik gambo pada upacara-
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upacara di Kecamatan Sanggar para pemain musik gambo juga sering dilibatkan 

dalam perlombaan-perlombaan pergelaran seni di berbagai daerah.152  

 

 

                                                           
152Said (62 Tahun), Pemain Musik Gambo di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di Kecamatan 

Sanggar, 27 Juli 2020. 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan  

1. Pertujunkan musik gambo di Kecamatan Sanggar memiliki keberagaman 

dalam perayaannya. Perayaan-perayaan tersebut dapat ditemukan dalam perayaan 

upacara-upacara adat seperti nika dou (bahasa Bima) yang berarti pernikahan, Mbolo 

Weki (bahasa Bima) yang berarti musyawarah keluarga dan perayaan hari besar Islam 

dan lain sebagainya. Penyelenggaraan musik gambo ditandai dengan formasi pemain 

yang tidak memungkinkan orang banyak gaya, seperti formasi duduk setengah 

lingkaran dan berhadapan sejajar dengan penonton. Lirik dan syair musik gambo 

ditandai dengan tema-tema keagamaan seperti tentang ibadah, muamallah dan aqidah 

serta nasehat-nasehat dan pantun dari orang tua kepada para generasi muda. Dalam 

ragam musik tradisi terutama dalam tradisi Islam sebutan musik gambo hampir selalu 

melekat pada masyarakat Kecamatan Sanggar. Makna dan pertunjukannya pun 

memiliki pola dan bentuk yang relatif mapan. Pada kasus musik gambo umumnya 

orang memiliki pemaknaan yang hampir sama tentang religiusitas gambo musik ala 

padang pasir yang dimainkan oleh orang-orang keturunan Arab dengan kostum 

jubbah putih (gamis) dan syair bahasa Arab.   

2. Pandangan masyarakat di Kecamatan Sanggar menilai paradigma musik saat 

ini dekat dengan hal yang bersifat hura-hura dan urakan. Itu semua menurutnya sudah 

melekat pada diri para musisi dalam negeri. Padahal, ide-ide gagasan tersebut 
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ditularkan kepada masyarakat (pendengar). Karena itu, tidak jarang karya musik itu 

justru menimbulkan kematian dan anarkis. Selain menjadi sebuah budaya juga 

menjadi alat penghibur dan alat untuk berkomunikasi. Karena itu, kedudukan musik 

gambus berbeda-beda. Ada yang menyatakan itu barang yang mubah, tetapi ada juga 

yang memandangnya sebagai sebuah barang yang diharamkan (tidak boleh).  Namun 

dalam pandangan Islam  menurut pemuda di Kecamatan Sanggar sebuah karya musik 

paling tidak harus memenuhi dua persyaratan, yakni memiliki unsur religi dari sisi 

lagu dan religi dari sisi pihak yang mengusung lagu tersebut. Dari sisi lagu, harus 

mengarah kepada pujian kepada Allah swt. Sementara itu, orang yang membawakan 

lagu tersebut harus mengenakan pakaian yang sopan dan tidak membuka aurat. 

Karena dalam ajaran Islam, sebuah karya musik jangan sampai menarik 

pendengarnya kepada kemaksiatan dan perbuatan dosa. Tetapi harus bisa 

menyebabkan orang bertambah takwa. Konsep musik yang banyak diusung saat ini, 

terutama oleh musisi tanah air, banyak yang tidak jelas. Musik hanya ditujukan untuk 

melahirkan kesombongan dan arogansi. Karena itu, umat Islam perlu diarahkan 

kepada alternatif-alternatif musik, seperti halnya menghidupkan musik gambus di 

Kecamatan Sanggar.  

3. Kontribusi musik gambo awalnya hanya digunakan oleh para pedagang untuk 

menjajakan barang dagangannya atau untuk menarik perhatian khalayak ramai, 

sembari menjajakan dan menawarkan barang-barang dagangan yang di bawa oleh 

pedagang yang datang ke Bima khususnya di Kecamatan Sanggar. Dengan adanya 

respon dari masyarakat maka teknik seperti inipun akhirnya menjadi suatu pola dalam 
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strategi dagang yang digunakan oleh para pedagang yang berasal dari Makassar dan 

Jawa Barat sebagai upaya untuk meningkatkan nilai jual barang. Sehingga pada tahun 

1990 musik ini diberi nama musik gambo yang memiliki nilai filosofi untuk 

mendatangkan keberkahan terhadap masyarakat di Kecamatan sanggar. Adanya 

perhatian dari masyarakat setempat maka para pedagang asing yang berasal dari 

Makassar dan Jawa Barat tersebut melihat bahwa hal tersebut bisa dijadikan sebagai 

strategi untuk menyebarkan ajaran-ajaran Tauhid atau agama Islam dan untuk 

meningkatkan hubungan silaturahmi yang dipererat dengan ajaran-ajaran agama yang 

mereka sampaikan hingga sampai saat ini masyarakat masih memegang nilai-nilai 

luhur yang diadopsi kedalam unsur seni budaya, adat istiadat dan juga agama pada 

masyarakat di Kecamatan Sanggar.  

B.  Implikasi Penelitian  

1. Memperlihatkan keadaan masyarakat Islam khususnya masyarakat di 

Kecamatan Sanggar yang hampir mengabaikan tentang budaya dan adat istiadat yang 

memiliki makna yang mendalam tentang pesan-pesan moral dan agama Islam. 

Melalui penelitian ini peneliti membuka kembali wacana dan suasana yang berbeda 

tentang musik tradisional yang ada di Kecamatan Sanggar khususnya musik gambo. 

Gambo memiliki peran penting dalam misi dakwah karena sejarah di Kecamatan 

Sanggar telah mencatat bahwa musik gambo ikut serta dalam mengembangkan dan 

menyebarluaskan agama Islam di Kecamatan Sanggar. Secara spesifik para tokoh 

agama dan masyarakat serta pemerintah yang ada di Kecamatan Sanggar pada 

umumnya dituntut untuk bekerja sama dalam menghidupkan kembali serta 
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memperkenalkan kepada para pemuda milenial demi suksesnya misi dakwah Islam 

dan menciptakan generasi yang religius. Peneliti juga menganggap musik gambo 

adalah alat musik tradisional yang begitu unik untuk diteliti dan dikaji. Selain 

bentuknya yang berbeda dan hampir menyerupai gitar juga nadanya yang memiliki 

khas dari alat musik lain. Selain itu gambo juga ketika dimainkan akan menggiring 

pendengarnya ke hal-hal yang positif karena syair-syair yang dinyanyikan dalam 

memainkan musik gambo memiliki makna yang mendalam serta pesan-pesan yang 

mampu menyentuh bagi orang yang mendengarnya. 

2. Dakwah dalam keilmuannya senantiasa diarahkan dalam bentuk komunikasi 

yang bersifat islami antara dai dengan mad’u (dari komunikator kepada komunikan). 

Proses dakwah dilakukan dengan harus meningkatkan dan mempertahankan minat 

masyarakat Kecamatan Sanggar secara umum. Sedangkan khususnya para tokoh 

agama perlu mendapatkan penanganan secara serius sekaligus terdapat antisipasi 

terhadap perkembangan dakwah pada generasi yang akan datang. 

3. Penyelenggaraan musik gambo perlu dilestarikan sejak dini untuk 

mengenalkan kepada generasi ke generasi agar musik gambo di Kecamatan Sanggar 

tidak tenggelam oleh zaman.    
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

Gambar: Kantor Camat Sanggar 
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Gambar 2: Gambo  

 

Gambar 3: Gambo  
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Gambar 4: Gambo 

 

 



129 
 

 
  

 

 

Gambar 5: Gambo  
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Gambar 6: Sukardin (25 Tahun), Pemuda di Kecamatan Sanggar, Wawancara, di 
Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 26 Juli 2020. 

 

Gambar 7: Daus (27 Tahun), Pemuda di Kecamatan Sanggar, Wawancara di 
Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 26 Juli 2020 
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Gambar 8: Suhada M. Saleh (56 Tahun), Pemain Musik Gambo, Wawancara, di 
Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 25 Juli 2020. 

 

Gambar 9: As‟ad (53 Tahun), Pemerhati Budaya Sanggar, Wawancara, di Kecamatan 

Sanggar Kabupaten Bima, 20 Juli 2020. 
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Gambar 10: Said (62 Tahun), Pemain Musik Gambo di Kecamatan Sanggar, 
Wawancara, di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 27 Juli 2020. 

 

Gambar 11: Abdul Aziz, (57 Tahun), Pemain Musik Gambo di Kecamatan Sanggar, 
Wawancara di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 28 Juli 2020. 
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Gambar 12: Abdul Aziz, (57 Tahun), Pemain Musik Gambo di Kecamatan Sanggar, 
Wawancara di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 28 Juli 2020. 

 

Gambar 12: Abdul Munir (58 Tahun), Tokoh Agama di Kecamatan Sanggar, 
Wawancara di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 28 Juli 2020.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Apakah anda mengetahui sejarah keberadaan alat musik gambo di Kecamatan 

Sanggar ? 

2. Apakah anda mengetahui tentang peran musik gambo dalam perkembangan Islam 

di Kecamatan Sanggar ? 

3. Apakah anda mengetahui tentang syair-syair musik gambo ? 

4. Apakah anda mengetahui tentang makna-makna yang terkandung dalam syair 

musik gambo?  

5. Apakah anda mengetahui hubungan dakwah dengan musik gambo ? 

6. Bagaimana pandangan anda tentang pertunjukan musik gambo di Kecamatan 

Sanggar ? 

7. Apakah anda mengetahui cara-cara bermain musik gambo ? 

8. Apakah anda ikut serta dalam meramaikan pertunjukan musik gambo di 

Kecamatan Sanggar ? 

9. Apakah anda mengetahui keberadaan musik gambo di Kecamatan Sanggar adalah 

salah satu media dakwah ? 

10. Bagaimana pandangan anda tentang musik tradisional gambo dan perannya dalam 

mengembangkan nilai-nilai keagamaan di Kecamatan Sanggar ? 
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