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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث s\a s\ es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah)
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah)
ط t}a t} te (dengan titik di bawah)
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
هـ ha h ha
ء hamzah ’ apostrof
ى ya y ye
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

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

2. Vokal

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَـيْـفَ  : kaifa

هَـوْ لَ  : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

Nama Huruf Latin NamaTanda
fathah a a َا
kasrah i i ِا
dammah u u ُا

Nama Huruf Latin NamaTanda

fath}ah dan ya’ ai a dan i َْـى

fathah dan wau au a dan u َْـو

NamaHarakat dan
Huruf

Huruf dan
Tanda

Nama

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

dammah dan wauــُـو

a>

u>

a dan garis di atas

kasrah dan ya’ i> i dan garis di atas

u dan garis di atas
ــِـــى
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مـاَتَ  : mata

رَمَـى : rama

قـِيْـلَ  : qila

يـَمـوُْتُ  : yamutu

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’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طْفَالِ الأَ رَوْضَـة ُ  : raudah al-atfal

الَـْمَـدِيـْنـَةُ  الَـْفـاَضِــلَة : al-madinah al-fadilah

الَْـحِـكْـمَــة : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبـّـَناَ  : rabbana

ـناَ نـَجّـيَْـ : najjaina

الَــْحَـقّ  : al-haqq

نُـعّــِمَ  : nu“ima

عَـدُوٌّ  : ‘aduwwun

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

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

Contoh:

عَـلـِىٌّ  : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَـرَبــِىُّ  : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

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

Contoh:

مْـسُ ـالَشَّ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الَزَّلــْزلَــَة : al-zalzalah (az-zalzalah)

ـفَةالَــْفَـلْسَ  : al-falsafah

الَــْبـــِلاَدُ  : al-biladu

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

مُـرُوْنَ تـأَْ  : ta’muruuna

عُ وْ الَــنَّـ : al-nau‘

شَـيْءٌ  : syai’un

ـرْتُ مِ أُ  : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (االله)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

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

Contoh:

دِيـنُْ االلهِ  di>nullah اللهِ باِ billah

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

مْ فيِْ رَحـــْمَةِ االلهِ ـهُ  hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

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

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

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

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

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

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

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

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama : Abdullah
NIM : 80100218077
Konsentrasi : Dakwah dan Komunikasi
Judul tesis : KEARIFAN BUDAYA LOKAL DALAM PERSPEKTIF DAKWAH

(Studi Tentang Nilai-nilai Dakwah dalam Budaya Peta Kapanca
Labo Compo Sampari pada Upacara Suna Ro Ndoso di Bima
NTB)

Tujuan dari penelitian ini adalah, 1). Untuk mendeskripsikan bagaimana
proses pelaksanaan Peta Kapanca Labo Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso
di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 2). Untuk mendeskripsikan
nilai-nilai dakwah dalam proses pelaksanaan Peta Kapanca Labo Compo Sampari
pada acara Suna Ro Ndoso di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 3).
Untuk mendeskripsikan kenapa budaya Peta Kapanca Labo Compo Sampari tetap
dipertahankan sebagai bentuk dakwah dalam masyarakat, khususnya di Desa
Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi, fenomenologi, dan dakwah
kultural. Adapun sumber data penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh adat, dan tim Ziki Kapanca. Selanjutnya metode pengumpulan data yang
digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik
pengolahan dan analisis data diolah melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian
data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Proses pelaksanaan Ziki Peta Kapanca labo Compo
Sampari pada acara Suna Ro Ndoso di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten
Bima adalah: a. Prosesi Pelaksanaan Ziki Peta Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso
dimulai dengan salam, istigfar, syahadat, shalawat, dan bacaan ayat –ayat suci
alquran. Dilanjutkan dengan penempelan daun inai (Peta Kapanca). Anak anak yang
akan melakukan Peta Kapanca duduk berjejeran yang didampingi oleh orang tuanya
dengan memakai pakaian adat kerajaan khas bima, dengan posisi kaki lurus kedepan
yang diatasnya terdapat batal sebagai pengalas. b. Prosesi Pelaksanaan Compo
Sampari adalah anak laki-laki berdiri dengan tegak dengan menggunakan pakaian
adat kebanggan kerajaan bima. Sebelum proses Compo Sampari tubuh sang anak
dikelilingi sebanyak 3 kali, dan diiringi dengan pembacaan surah al-Ikhlas dan
dilanjutkan dengan shalawat nabi. Nilai-nilai dakwah, yaitu: 1). Nilai meningkatkan
keimanan, 2). Nilai kasih sayang, 3). Nilai musyawarah, 4). Nilai gotong royong, 5).
Nilai persaudaran. Alasan budaya Ziki Labo Peta Kapanca pada upacara Suna Ro
Ndoso tetap dipertahankan, yaitu: 1). Warisan leluhur nenek moyang secara turun
temurun. 2). Cerminan kehidupan masyarakat 3). Tidak bertolak belakang dengan
norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat 4). Nilai-nilai kehidupan yang
dapat meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Implikasi dari penelitian ini adalah 1). Diharapkan kepada masyarakat bima
umumnya dan lebih khusus masyarakat Desa Simpasai untuk tetap mempertahankan
budaya Ziki Labo Peta kapanca pada acara Suna Ro Ndoso yang banyak
mengandung nilai-nilai yang dapat menciptakan keharmonisan dalam hidup sosial
kemasyarakatan. 2). Budaya Ziki Peta Kapanca Labo Compo Sampari pada acara
Suna Ro Ndoso merupakan warisan dari tradisi  nenek moyang, sehingga dibutuhkan
kepedulian pemerintah dan para peneliti untuk terus menumbuhkembangkan adat dan
tradisi budaya lokal masyarakat bima.
Kata Kunci: Kearifan Budaya lokal, Dakwah, Suna Ro Ndoso



ABSTRACT 
Name  : Abdullah 
Reg. Number : 80100218077 
Department : Dakwah dan Komunikasi 
Thesis Tittle : LOCAL CULTURAL WISDOM FROM THE PERSPECTIVE OF 

DA’WAH (A Study of the Values of Da’wah in Peta Kapanca Labo 
Compo Sampari on the Caremony of Suna Ro Ndoso in Bima 
NTB) 
 

The major objectives of this research are threefolds, 1). To describe the 
process of Peta Kapanca Labo Compo Sampari on the caremony of Suna Ro Ndoso 
in the village of Simpasai of Lambu Dictrict in Bima regency, 2). To describe the 
da’wah values contained in the implementation of Peta Kapanca Labo Compo 
Sampari on the caremony of Suna Ro Ndoso in the village of Simpasai of Lambu 
Dictrict in Bima regency, 3). To find out the reasons of why the cultural caremony of 
Peta Kapanca Labo Compo Sampari should be maintained as da’wah method in the 
society, particularly in the village of Simpasai of Lambu Dictrict in Bima regency. 

The methodological approach taken in this research was descriptive 
qualitative by using sociological, phenomenological, and cultural da’wah approaches. 
The main sources of this research were religious, societal, and cultural leaders as well 
as the members of Ziki Kapanca. Furthermore, the data collection methods used by 
the researcher were observation, interviews, and document analysis. The research 
data were further analysed using the three stages of data reduction, data display, and 
data verification/conclusion drawing. 

The results of this research indicated that the caremonial process of Ziki Peta 
Kapanca labo Compo Sampari on the caremony of Suna Ro Ndoso in the village of 
Simpasai of Lambu Dictrict in Bima regency consisted of two: a. The procession of 
Ziki Peta Kapanca on the caremony of Suna Ro Ndoso begins with greetings, istigfar, 
syahada, prayer, and Al-qur’an reading. Afterwards, henna leaves were attached on 
the children (Peta Kapanca). The children who will do the caremony of Suna Ro 
Ndoso are required to sit in rows straightly and accompanied by their parents. They 
are also required to wear traditional clothes of Bima kingdom. b. The Compo 
Sampari procession is conducted in which the boys stand upright wearing traditional 
clothes of Bima kingdom. Prior to the Compo Sampari procession, the children’s 
body were surrounded by other people for 3 times.  The recitation of Surah al-Ikhlas 
was conducted during the process. Last but not the least, it is also required to send 
shalawat on the prophet Muhammad. In terms of the values contained in the 
procession, the da'wah values implemented are: 1). The increasing of faith, 2). The 
increasing of affection, 3). The value of deliberation, 4). The value of mutual 
cooperation, and 5). The value of brotherhood. The reasons for the cultural values to 
be maintained are that: 1). The culture was considered to be the heritage of the 
ancestors from generation to generation. 2). The culture was the reflection of 
community’s life 3). The culture has been coherent with the norms and laws 
implemented in the society, and 4). The culture is considered to be able to increase 
the harmony among the societies. 

The implications of this research are twofolds 1). It is expected for the society 
of Bima, particularly the society in Simpasai village to maintain the culture of Ziki 



Labo Peta kapanca on the caremony of Suna Ro Ndoso. The cultural caremony was 
considered to have decent values that can enhance the harmony among the societies 
in the village 2). The culture of Ziki Peta Kapanca Labo Compo Sampari on the 
caremony of Suna Ro Ndoso has been considered to be the cultural heritage from 
generation to generation. Therefore, it is expected for the government and also 
researchers to maintain and enhance the practices of this cultural tradition among 
local societies in Bima. 

 
Key Words: Local Cultural Wisdom, Da’wah, Suna Ro Ndoso 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal perkembangannya Islam di Indonesia telah menerima

akomodasi budaya salah satu di antaranya adalah budaya Peta Kapanca Labo

Compo Sampari. Karakter Islam Indonesia menunjukkan adanya kearifan lokal di

Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun justru

menggandengkan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di

wilayah Indonesia. Pertemuan Islam dengan adat dan tradisi Peta Kapanca Labo

Compo Sampari kemudian membentuk sistem sosial, lembaga pendidikan, serta

sistem kesultanan. Tradisi-tradisi itulah yang kemudian disebut dengan istilah

Islam Nusantara, yakni Islam yang telah melebur dengan tradisi dan budaya.1

Islam yang dikenal sebagai dinullah mengandung ajaran-ajaran dakwah

serta nilai-nilai budaya. Dalam budaya Peta Kapanca Labo Compo Sampari

dalam masyarakat bima mengandung isi aturan dan hukum-hukum yang dapat

menuntun manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidupnya, sekaligus menjadi

kerangka tata nilai dalam hidup dan kehidupannya. Kehadiran budaya Peta

Kapanca Labo Compo Sampari dianggap dapat memberi jaminan pada

masyarakat bima dalam upaya mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu

dapat dijadikan sebagai  nilai-nilai yang dapat memberikan petunjuk untuk

1 Muhammad Aminullah dan Nasaruddin “Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta
Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima”,Tajdid : Jurnal Pemikiran Keislaman dan
Kemanusiaan, Vol. 1 no.1 (2017): h. 1.
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menyikapi hidup serta sebagai spirit dalam meningkatkan ibadah kepada Allah

swt.2

Islam disebarkan dengan dakwah dan budaya sehingga ajaran Islam dapat

berkembang di tengah masyarakat. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa budaya

Peta Kapanca Labo Compo Sampari merupakan salah satu media dakwah yang

membantu dalam upaya mengajak kembali umat manusia untuk kembali

merenungkan eksistensinya. Karena dakwah dan budaya adalah sesuatu yang

sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia terutama dalam

menyiarkan ajaran dalam suatu masyarakat.3 Kehadiran dan keberadaan budaya

Peta Kapanca Labo Compo Sampari di tengah kehidupan manusia tidak menjadi

tandingan dari nilai-nilai Islam yang telah berlaku di masyarakat Bima, justru

menjadikan nilai-nilai budaya yang merupakan kearifan lokal tersebut sebagai

salah satu instrumen dakwah.4

Bertolak dari hal itu, Islam juga memperkenalkan dirinya kepada umat

manusia melalui aktivitas dakwah dengan melihat kondisi budaya yang

berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, Islam disebarkan tidak melalui

kekerasan, pemaksaan dan kekuatan senjata.5 Dengan demikian dapat dipahami

bahwa, Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengantur seluruh aspek

2 Arifuddin, Metode Dakwah Dalam Masyarakat (Cet. I; Makassar: Alauddin University,
2011), h. 1.

3 Nurhidayat muh. Said, Dakwah dan Berbagai Aspeknya (Cet. I; Makassar: Alauddin
University Press, 2014), h. 5.

4Abdul Wahid, “Dakwah Dalam Pendekatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal: Tinjauan
Dalam Perspektif Internalisasi Islam dan Budaya”, Jurnal: Tabligh, vol. 19 no. 1, (2018): h. 1.

5 M. Masyhur Amin, Dakwah Islam dan Pesan Moral (Cet. II; Yogyakarta: Kurnia Kalam
Semesta, 2002), h. 3.
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dalam kehidupan manusia, baik aspek aqidah, ibadah, ahlak, maupun aspek

muamallah.

Dakwah merupakan saluran dalam upaya menyeru atau ajakan kepada

keinsafan, atau usaha untuk mengubah budaya yang kurang baik menjadi budaya

yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.

Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha untuk meningkatkan pemahaman

keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja tetapi menuju sasaran

yang lebih luas. Budaya Peta Kapanca Labo Compo Sampari adalah suatu

kegiatan yang melekat dengan kehidupan masyarakat islam. Sehingga budaya

Peta Kapanca Labo Compo Sampari tidak dapat dilepaskan dengan ajaran nilai-

nilai Islam.

Dakwah dan kebudayaan mempunyai hubungan yang dapat digambarkan

sebagai hubungan yang berlangsung secara timbal balik. Secara praktis agama

merupakan hasil dari pemahaman dan pengalaman masyarakat berdasarkan

kebudayaan yang dimilikinya, berbeda halnya dengan kebudayaan yang selalu

berubah mengikuti agama yang diyakini oleh masyarakat. Dengan demikian,

hubungan antara agama dan kebudayaan bersifat dialogis.6 Dakwah akan mudah

diterima oleh masyarakat apabila pesan-pesan dakwah tersebut memiliki

kesamaan dengan kebudayaan masyarakat, sebaliknya dakwah akan ditolak

masyarakat apabila pesan-pesan dakwah bertolak belakang dengan kebudayaan

dalam masyarakat.7

6 Abdul Jamil, Islam dan Budaya Lokal (Yogyakarta: Pokja Akademik, 2005), h. 13.
7 Abdul Jamil, Islam dan Budaya Lokal, h. 15
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Dakwah dalam pandangan ilmu sosialogis adalah sebagai jembatan untuk

mewujudkan  sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam prilaku sosial tertentu.

Dakwah sangat berkaitan erat dengan pengalaman manusia, baik itu secara

individu maupun secara kelompok. Sehingga, setiap prilaku yang diperankan akan

terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya.8 Dengan

demikian antara dakwah dengan budaya adalah dua hal yang sangat berkaitan erat

dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Budaya Peta Kapanca Labo Compo Sampari merupakan Salah satu

upaya manusia untuk memelihara hubungan baik sesama manusia maupun dengan

tuhan. Dakwah melalui budaya Peta Kapanca Labo Compo Sampari merupakan

dakwah antarbudaya, yang mana dakwah antarbudaya merupakan dakwah yang

memperhatikan dan mengindahkan nilai-nilai budaya, termaksud tradisi yang

dianut oleh masyarakat. Dakwah dalam hal ini berarti memberi bimbingan tidak

mencela budaya, adat istiadat dan tradisi yang dianut oleh masyarakat. Bila

menyimpang dari agama dapat diluruskan sesuai dengan tuntutan agama itu

sendiri, dan pelaksanaan berpedoman pada prinsip-prinsip dakwah antarbudaya.9

Budaya Peta Kapanca Labo Compo Sampari telah berkembang dan

diterima oleh masyarakat bima seiring dengan Islam yang menerima akomodasi

budaya di Indonesia. Karakter Islam di indonesia menunjukkan adanya kearifan

lokal di Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun justru

menggandengkan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di

8 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h.
53

9 Baharuddin Ali, “Prinsip-Prinsip Dakwah Antarbudaya”jurnal dakwah Tabligh: media
pengkajian Dakwah Dan Komunikasi Islam, edisi XXV, Juni 2012, h. 1-2



5

wilayah Indonesia. Kehadiran Islam di tengah-tengah budaya peta kapanca labo

compo sampari tidak untuk merusak atau menantang budaya yang ada.

Sebaliknya, Islam datang untuk memperkaya dan mengislamkan tradisi dan

budaya peta kapanca labo compo sampari tersebut secara tadriji (bertahap).

Umumnya masyarakat suku mbojo (Bima-Dompu) dalam menjalankan

kehidupanya tidak telepas dari yang namanya budaya, budaya menjadi hal yang

terpenting dalam kehidupanya. Kebudayaan dalam masyarakat suku mbojo sudah

menjadi kekuatan tersendiri dan mempunyai nilai-nilai dakwah dalam kebudayaan

tersebut. Hal ini terlihat dari aktivitas atau prosesi serta tata cara pelaksanaan dari

budaya yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun. Salah satu budaya

yang masih membudidaya dalam masyarakat suku mbojo adalah budaya Suna Ro

Ndoso. Suna Ro Ndoso dapat diartikan sebagai khitan atau sunatan. Masyarakat

menganggap bahwa Prosesi Suna Ro Ndoso ini merupakan salah satu ritual adat

yang memiliki kekuatan dan nilai-nilai tersendiri di dalam pelaksanaanya.

Di Bima awalnya sudah berkembang tradisi Hindu dan Budha serta

kepercayaan lokal yang sangat mengakar kuat di masyarakat. Hal ini kemudian

sangat mempengaruhi perkembangan penyebaran Islam. Model dakwah kultural

dengan cara damai yang dikembangkan oleh para penyebar agama Islam tanpa

harus menghilangkan dan merubah budaya tersebut, menyebabkan Islam bisa

diterima dan merubah budaya tersebut, yakni terjadinya akulturasi Islam dengan
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budaya lokal. Sekaligus masyarakat yang mampu mengkreasi berbagai budaya

lama dengan bentuk baru yang lebih halus dan berkualitas.10

Ketika Islam masuk ke Bima pada abad ke-17 melalui Kecamatan Sape

untuk pertama kali yang dibawa oleh para ulama dari Sumatera yang diutus oleh

raja Gowa, Tallo, Luwu, dan Bone, maka terjadi perubahan corak kehidupan

sosial masyarakat Bima yang diambil dari dasar-dasar ajaran agama Islam,

sehingga dalam kehidupan masyarakat dalam beberapa aspek dijiwai dan

diwarnai oleh ajaran Islam. Oleh sebab itu masyarakat Bima dewasa ini memiliki

adat istiadat yang bercorak Islam sebagai warisan yang terus dilestarikan secara

turun temurun semenjak Islam hadir hingga hari ini. Di antara adat-istiadat dan

tradisi masyarakat Bima yang dimaksud adalah upacara Nika Ra Nako

(pernikahan), upacara Suna Ro Ndoso (khitanan), dan upacara Tama Ngaji Karo’a

(khatam Alquran).11

Suna Ro Ndoso merupakan bagian dari upacara daur hidup dan tata cara

pelaksanaan adatnya yang masih senantiasa dilakukan oleh masyarakat yang

memiliki budaya. Suna Ro Ndoso bukan hanya sebagai ritual saja, melainkan

Suna Ro Ndoso merupakan tradisi yang sudah mendarah daging bagi para pelaku

yang masih memilihara adat tersebut.

Terlepas dari hal itu, masyarakat suku mbojo memandang bahwa budaya

Suna Ro Ndoso merupakan suatu tanda yang menandakan bahwa seseorang yang

akan menuju kedewasaan, proses pembersihan, pensucian diri serta pembeda

10 M. Fachrir Rahman, Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan Tradisi
(Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013), h. 7.

11 M. Fachrir Rahman, Islam di Bima; Kajian Historis tentang Proses Islamisasi dan
Perkembangannya sampai Masa Kesultana (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 35.
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antara orang muslim dan non muslim. Khitan atau sunat dalam pandangan ilmu

kesehatan mempunyai manfaat penting bagi kesehatan manusia, antara lain;

mengurangi resiko infeksi yang berasal dari transmisi seksual, mencegah kanker

dari alat kelamin laki-laki, dan untuk membersihkan kotoran yang bertumpuk

pada ujung kelamin laki-laki.12

Mengenai deretan rangkaian dari prosesi acara Suna Ro Ndoso (Khitan)

yang umunya berlaku di Bima adalah Pertama, Acara Peta Kapanca yang

dilakukan pada malam hari, sama halnya dengan kapanca pada acara pernikahan.

Kedua, Compo Sampari, Compo sampari ini dilaksanakan keesokan harinya

setelah Kapanca dengan menyarungkan keris pada anak-anak yang akan dikhitan,

duduk berjejer lengkap dengan pakaian kebesaran pejabat adat kerajaan Bima.13

Masyarakat di Desa simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam

pelaksanaan acara Suna Ro Ndoso berbeda dengan sebagian masyarakat yang

berada di Kecamatan yang lain. Masyarakat di Desa Simpasai Kecamatan Lambu

Kabupaten Bima dalam rangkaian pelaksanaan acara Suna Ro Ndoso yaitu Peta

Kapanca Labo Compo Sampari dilaksanakan sekaligus satu malam, terkadang

juga upacara Compo Sampari bisa juga disatukan dengan rangkaian upacara

pernikahan (Nika Ra Nako). Dan ketika hal itu terjadi, maka yang didahulukan

adalah akad nikah lalu dilanjutkan dengan acara Kapanca Labo Compo Sampari.

Pelaksanaan tradisi ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Suna Ro Ndoso yang didalamnya terdapat prosesi adat yanitu Peta Kapanca labo

12 Konsultan syariat Islam al-Khairat, “sunat khitan dalam islam” (2014)
https://www.alkhoirot.net/2013/11/sunat-khitan-dalam-islam.html (diakses, 15 Oktober 2015).

13 M. Facrir Rahman, Islam Di Bima kajian Historis Tentang Proses Islamisasi Dan
Perkembangannya Sampai Masa Kesultanan (Yogyakarta: Genta Press, 2009), h. 37-38.
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Compo Sampari yang lahir dari sebuah komunitas masyarakat Islami ini,

merupakan tradisi yang mengandung nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat,

sehingga keberadaan tradisi tersebut dapat dipertahankan, khususnya pada

masyarakat Bima di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Prosesi

acara Suna Ro Ndoso ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dari sudut

nilai-nilai dakwah sebagai sebuah khasanah kekayaan budaya bangsa yang terlahir

dari komunitas masyarakat Bima di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten

Bima.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan

keluar dari pokok permasalahan, oleh kerena itu penelitian ini difokuskan pada

“Bagaimana Nilai-Nilai Dakwah dalam Budaya Peta Kapanca Labo Compo

Sampari Pada Upacara Suna Ro Ndoso di Bima NTB”. UpacaraSuna Ro Ndoso

merupakan budaya yang sudah lama berkembang dalam masyarakat suku mbojo

umumnya. Dalam upacara Suna Ro Ndoso khususnya di Desa Simpasai

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima terdapat dua prosesi adat yaitu: Peta kapanca

yang diiringi dengan Ngaji Tua (Zikir) dan Compo Sampari. Upacara Suna Ro

Ndoso dilaksanakan pada malam hari, yang dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama,

serta masyarakat itu sendiri dan proses pelaksanaan upacara Sura Ro Ndoso ini,

anak anak yang akan di Khitan duduk berjejer dengan mengunakan pakaian adat

di atas panggung yang telah disediakan, lalu ditempelkan daun inai dibagian

telapak tangan yang diiringi oleh Ngaji Tua (Zikir) yang dilantunkan oleh tujuh
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orang tokoh adat. Setelah proses penempelan daun inai selesai, dilanjutkan proses

Compo Sampari kepada anak anak yang akan dikhitan yang dilakukan oleh tokoh

adat yang dituakan dalam masyarkat.

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 penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian,

sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah.

Peta Kapanca merupakan penempelan daun inai pada telapak tangan anak-

anak yang akan khitan yang diiringi dengan ngaji tua (zikir). Adapun tata cara

pelaksanaannya anak-anak duduk berjejer dengan ditemani oleh orang tuanya di

atas panggung yang telah disediakan, posisi tangan lurus ke depan menghadap ke

atas yang dialas dengan daun pisang lalu bantal. Adapun yang melakukan

penempelan adalah 7 dari kaum bapak- bapak dan 7 dari kaum ibu-ibu tokoh

agama atau tokoh adat yang dituakan.

Compo Sampari merupakan menyarungkan atau menyematkan keris

khusus untuk anak laki-laki yang akan dikhitan. Kegiatan Compo Sampari sesaat

setelah Peta Kapanca selesai. Tata cara pelaksananya anak laki-laki berdiri

dengan tegap dengan mengunakan pakaian kerajaan khas adat bima di atas

pangung. Adapun yang melakukan penyematan kris adalah oleh tokoh agama atau

tokoh adat dengan cara mengelilingi keris sebanyak 3 kali ditubuh anak laki-laki

dengan diringi sholawat.



10

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

keagamaan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, seperti; gotong royong, saling

membantu serta sikap tolong menolong. Nilai nilai dakwah ini akan peneliti

jadikan sebagai pendekatan dasar dalam penelitian. Peneliti akan melihat nilai-

nilai dakwah dari setiap prosesi ritual dari upacara Suna Ro Ndoso.

C. Rumusan Masalah

Bertolak pada fokus penelitian di atas, maka yang menjadi pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana nilai-nilai dakwah dalam

budaya peta kapanta labo compo sampari pada upacara suna ro ndoso di Desa

Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Dari pokok permasalah tersebut,

maka yang menjadi sub-sub masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana proses pelaksanaan Peta Kapanca Labo Compo Sampari Pada

Acara Suna Ro Ndoso di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten

Bima?

2. Bagaimana makna nilai-nilai dakwah dalam proses pelaksanaan Peta

Kapanca Labo Compo Sampari Pada Acara Suna Ro Ndoso di Desa

Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima?

3. Mengapa ritual peta kapanca labo compo sampari pada upacara suna ro

ndoso harus dilestarikan sebagai bentuk dakwah?
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D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fajrin (2017) tentang “Nilai-Nilai

Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Ziki Labo Peta Kapanca Pada Acara

Pernikahan Di Desa Rasa Bou Kecamatan Sape Kabupaten Bima”14. Tulisan ini

membahas bagaimana tata cara pelaksanaan dari acara Ziki Labo Peta Kapanca

pada upacara pernikahan di Desa Rasa Bou Kecamatan Sape Kabupaten Bima

serta dalam penelitian ini juga mengungkapkan nilai-nilai pendidikan yang

terkandung dalam proses pelaksanan upacara adat tersebut. Temuan dalam

penelitian ini bahwa nilai-nilai pendidikan dalam upacara adat pernikahan di Desa

Rasa Bou Kecamatan Sape Kabupaten Bima terdapat 3 nilai yang terkandung

didalamnya, yaitu: pertama, Nilai agama dan pendidikan antara lain: pendidikan

iman, pendidikan ahlak, dan pendidikan intelektual. Kedua, Nilai budaya antara

lain, efek sensorik dan nilai estetis (keindahan). Ketiga, Nilai Sosial antara lain,

gotong royong, tolong menolong, solidaritas, etos kerja dan komunikatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Andries Kango (2018) tentang

“Pengembangan Dakwah Berbasis Pemetaan Sosio Kultural Mad’u Di Kota

Gorontalo” 15 penelitian ini membahas bagaiamana cara mengembang metode

dakwah dengan melihat melihat kondisi mad’u yang bersifat heterogen baik

dijenjang pendidikan, sosial, dan budaya. Penelitian ini tergolong penelitian

kualitatif dengan mengunakan pendekatan penelitian sosiologi, budaya, dan

14 Fajrin, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Zikir Labo Peta Kapanca Pada
Acara Pernikahan di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima”.Tesis (Makassar: PPs UIN
Alauddin, 2017).

15 Andries Kango, “Pengembangan Dakwah berbasis Pemetaan Sosio KulturalMad’u Di
Kota Gorotalo”.Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2018).



12

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 penulis 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, dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih

menititberatkan pada kajian Nilai-nilai pendidikan dalam proses pelaksanaan

budaya upacara adat tersebut dan proses dalam megembangkan metode dakwah

dalam masyarakat yang mempunyai tingkat mad’u bersifat heterogen. Sementara

peneliti lebih melihat dari proses pelaksanaan dari budaya peta kapanca labo

Compo Sampari pada upacara Suna Ro Ndoso serta mengkaji nilai-nilai dakwah

yang terkandung dalam proses pelaksanan budaya tersebut.

Dengan demikian, dari penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian

tentang  Dakwah dan Kearifan Budaya: Studi Tentang Nilai-nilai dakwah dalam

budaya Peta Kapanca Labo Compo sampari pada  upacara Suna Ro ndoso ini

belum pernah diteliti sebelumnya, namun konsep dari penelitian terdahulu
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diharapkan mampu menjadi acuan penulis dalam menyelesaikan penelitiann

mengenai Kearifan Budaya Lokal Dalam Perspektif Dakwah “Studi Tentang

Nilai-nilai dakwah dalam budaya Peta Kapanca Labo Compo Sampari pada

upacara Suna Ro ndoso di Bima NTB” agar nantinya penulis mampu untuk

melihat hasil dari sudut pandang yang berbeda.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan Peta Kapanca Labo

Compo Sampari Pada Acara Suna Ro Ndoso di Desa Simpasai Kecamatan

Lambu Kabupaten Bima.

b. Untuk mendeskripsikan bagaimana Nilai-nilai Dakwah dalam proses

pelaksanaan Peta Kapanca Labo Compo Sampari Pada Acara Suna Ro Ndoso

di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

c. Untuk mendeskripsikan kenapa budaya Peta Kapanca Labo Compo Sampari

tetap dipertahankan sebagai bentuk dakwah dalam masyarakat, khususnya di

Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi

pemikiran mengenai nilai-nilai dakwah dalam pelaksanaan Peta Kapanca

Labo Compo Sampari pada upacara Suna Ro Ndoso di Desa Simpasai

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Selain itu penelitian ini diharapkan

dapat menjadi bahan referensi serta bahan perbandingan bagi peneliti yang

akan melakukan penelitian yang sama.
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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 Desa

Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam upaya mengembangkan

nilai-nilai budaya.
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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Perjumpaan Islam Dengan Tradisi Lokal

Islam nusantara merupakan Islam yang khas versi Indonesia. Islam nusantara

juga merupakan pengabungan dari nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal,

budaya, dan adat istiadat. Karakter Islam nusantara menunjukkan adanya kearifan

lokal di indonesia yang tidak bertentangan serta melanggar ajaran Islam, namun

justru menselaraskan antara ajaran Islam dengan budaya lokal yang banyak

berkembang di wilayah Indonesia. Kehadiran Islam tidak untuk merusak atau

menantang tradisi yang telah berkembang. Sebaliknya, Islam datang untuk

memperkaya dan mengislamkan tradisi dan budaya yang ada secara bertahap. Hal ini

membutuhkan waktu yang panjang atau beberapa generasi. Pertemuan Islam dengan

adat dan tradisi nusantara itu kemudian membentuk sistem sosial, lembaga

pendidikan (seperti pesantren) serta sistem kesultanan. Tradisi itulah yang kemudian

disebut dengan Islam nusantara, yakni Islam yang telah melebur dengan tradisi dan

budaya nusantara.1

Dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Islam nusantara adalah Islam yang

ramah, terbuka, inklusif dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar

bangsa dan negara. Islam yang dinamis merupakan Islam yang bersahabat dengan

lingkungan kultur, sub-kultur dan agama yang beragam. Islam bukan hanya cocok

1 Hanum Jazimah Puji Astuti, “Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama Dalam
Bingkai Kultural”, INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication, Vol. 2, No.1, (2017): h. 38.
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diterima oleh nusantara, tetapi juga pantas mewarnai budaya-budaya lokal yang

bertujuan mewujudkan sifat akomodatifnya yakni Rahmatan Lil ‘Alamin. Berangkat

dari hal tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa Islam nusantara merupakan cara

melaksanakan Islam melalui pendekatan kultural, sehingga merawat dan

mengembangkan budaya atau tradisi lokal yang sesuai dengan ajaran Islam, dan

berusaha mewarnai budaya atau tradisi lokal itu dengan nilai-nilai Islam manakala

budaya tersebut masih belum senafas dengan Islam. Islam sangat menghargai kreasi-

kreasi kebudayaan masyarakat, sejauh tidak menodai prinsip prinsip kemanusiaan,

maka budaya tersebut akan tetap dipertahankan.

Bertolak dari hal tersebut di atas, apabila budaya atau tradisi lokal tersebut

bertentangan dengan ajaran Islam serta mengurangi martabat hukum yang berlaku

dalam masyarakat, maka budaya tersebut harus ditolak. Berangkat dari hal tersebut

maka dapat dipahami bahwa Islam ini tidak menghamba pada budaya atau tradisi

lokal yang menyimpang dengan ajaran Islam, tetapi tradisi yang menghormati nilai-

nilai kemanusiaan yang perlu dipertahankan. Mekanisme kerja Islam Nusantara ini

melalui pendekatan adaptif selektif dengan menggunakan sistem penyaringan yang

ketat terhadap budaya atau trasidi lokal yang telah mengakar di masyarakat. Dengan

pendekatan ini, Islam diharapkan berperan aktif memmengaruhi budaya maupun

tradisi lokal yang berkembang tersebut.2

2 Hanum Jazimah Puji Astuti, “Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama Dalam
Bingkai Kultural”, INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication, Vol. 2, No.1, (2017): h. 38.
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Islam mempunyai ciri yang tidak memihak dalam satu pemahan saja, tetapi

sebagai jalan tengah karena bersifat tawasuf (moderat), tidak ekstrem kanan dan kiri,

selalu seimbang, inklusif, toleran dan bisa hidup berdampingan secara damai dengan

penganut agama lain, serta bisa menerima demokrasi dengan baik. Model Islam yang

demikian bisa dilacak dari sejarah kedatangan Islam ke wilayah Nusantara yang

disebutnya melalui vernakularisasi dan diikuti proses pribumisasi, sehingga Islam

menjadi embedded (tertanam) dalam budaya indonesia.3

Oleh karena itu, sudah selayaknya Islam nusantara dijadikan alternatif untuk

membangun peradaban dunia islam yang damai dan penuh harmoni di negeri mana

pun, namun tidak harus bernama dan berbentuk seperti Islam nusantara karena dalam

Islam nusantara tidak mengenal menusantarakan Islam atau nusantarasasi budaya

lain.4

Melalui citra Islam nusantara semestinya dapat menyadarkan masyarakat

bahwa perbedaan merupakan anugerah yang telah Allah ciptakan. Ibarat musik,

ketika bermacam-macam alat musik tersebut diperdengarkan sesuai dengan iramanya,

maka akan menimbulkan suara yang sangat indah dan menimbulkan kepuasan bagi

pendengarnya. Sama halnya ketika perbedaan tadi dianggap anugerah maka akan

mewujudkan masyarakat yang saling menghargai, mengasihi, melindungi, memahami

dan saling mempercayai bahwa keragaman dan perbedaan tidak menjadikan bangsa

3 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusan tara Abad XVII
dan XVIII (Bandung: Mizan, 1995), h.  15.

4 Hanum Jazimah Puji Astuti, “Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama Dalam
Bingkai Kultural”, INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication, Vol. 2, No.1, (2017): h. 3
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terkotak-kotak dan terpecah pelah. Inilah prinsip dan tujuan dari Islam nusantara,

menciptakan kehidupan yang harmonis sesuai dengan kaidah Islam Rahmatan Lil

‘Alamin.

Bentuk operasionalisasi Islam nusantara adalah proses perwujudan nilai-nilai

Islam melalui (bentuk) budaya lokal. Dalam tataran praksisnya, membangun Islam

nusantara adalah menyusupkan nilai islami di dalam budaya lokal atau mengambil

nilai Islami untuk memperkaya budaya lokal atau menyaring budaya agar sesuai

Islam.5

Sumber utama Agama Islam adalah wahyu, selain itu juga agama memiliki

ciri norma sendiri dalam bertindak. Karena agama sifatnya normatif, maka agama

cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya merupakan hasil buatan manusia,

hal ini menyebabkan budaya  berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan

cenderung selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi

kehidupan beragama dalam bentuk budaya. Maka muncul cara hidup santri, budaya

menghormati kiyai dan sebagainya, dengan wawasan budaya dari agama secara

langsung diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat tanpa mempersoalkan dalilnya.

Umat Islam abangan6 yang menjahui malima, madat atau mengonsumsi obat-obat

terlarang, main perempuan, mabuk, maling, berjudi belum tentu dengan alasan

5 Hanum Jazimah Puji Astuti, “Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama Dalam
Bingkai Kultural”, INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication, Vol. 2, No.1, (2017): h. 38.

6 Abangan adalah sebutan untuk golongan penduduk jawa muslim yang mempraktikkan islam
dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodoks.
Abangan juga cenderung mengikuti sistem kepercayaan lokal yang sekerap disebut adat daripada
hukum islam murni.
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keagamaan, tetapi sangat boleh jadi karena alasan-alasan budaya, misalnya ketaatan

kepada kiyai atau orang tua.7

Salah satu yang memperkaya kehidupan adalah hasil dari akulturasi antara

agama dan budaya akan terjadi terus-menerus. Terlepas dari hal itu, akulturasi antara

agama dan budaya membuat kehidupan tidak gersang, memperkaya variasi budaya

yang dapat memungkinkan adanya persambungan antara berbagai kelompok atas

dasar persamaan-persamaan, baik persamaan agama maupun budaya. Upaya

rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan karena kekhawatiran terjadinya

ketegangan antara keduanya, sebab kalau manusia dibiarkan pada fitrah rasionalnya,

ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya.8

Agama Islam merupakan agama dakwah, dengan sendirinya dalam proses

persebarannya agama ini akan berhadapan dengan realitas budaya lokal. Bentuk

budaya tersebut dapat berupa ide (gagasan, pandangan hidup dan kepercayaan, norma

bahkan keyakinan), sistem aktivitas (tatacara, seremoni dan ritus) dan produk karya

(seni, ilmu, tehnologi, dan produk budaya material lainnya). Dalam konteks ini,

dakwah kultural dapat menyentuh berbagai aspek budaya tersebut, sehingga kegiatan

dakwah menjadi lebih bervariasi sesuai dengan kondisi dan tingkatan budaya

masyarakat.9

7 Abdurrahman Wahid, dkk., Islam Nusantara (Bandung: Mizan, 2016), h. 33.
8 Abdurrahman Wahid, dkk., Islam Nusantara, h. 34.
9 A. Syafii Maarif, Dakwah Kultural Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Cet:

I, Yogyakarta: PT. Surya Sarana Utama Devisi Grafika, 2004), h. 35.
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Sebagai agama dakwah, Agama Islam memegang teguh pondasi ajarannya,

yaitu tauhid atau konsep mengesakan Allah swt. Dalam sejarahnya, penegasan

konsep ke-Esa-an Allah swt. ini adalah untuk: Pertama, membebaskan manusia dari

belenggu keyakinan terhadap segala macam hal yang bersifat ideal (yang keliru

logikalnya) dan material (yang keliru dipahami); dan Kedua, memberi ruang gerak

proses-proses rasionalisasi untuk usaha-usaha memakmurkan kehidupan di alam fana

ini dan sekaligus untuk memperkokoh keyakinan adanya Tuhan yang Maha Hidup.

Sehingga gerakan dan aktivitas dakwah harus mampu membangun relasi antara

tauhid (Habl min Allah) dengan dunia kemanusiaan yang empirik (Habl min an-Nas).

Proses Penyebaran Islam sebagai agama mengalami pergulatan dengan corak

kebudayaan masyarakat setempat, termaksud didalamnya budaya lokal. Yang patut

dicermati adalah bahwa dalam budaya lokal masih terdapat unsur-unsur berikut:

pertama, sisa-sisa mitologi animisme-dinamisme; kedua, aktivisme ritual berdasar

mitologi animisme-dinamisme atau sinkretisme; dan ketiga, produk budaya simbol-

simbol religi. Mitologi animisme-dinamisme amat banyak ragamnya, sesuai dengan

luasnya wilayah. Aktivisme ritual yang berdasar motologi animisme-dinamisme atau

sinkretisme juga masih sangat nampak. Yang terakhir, produk budaya simbol-simbol

religi juga masih banyak tersisa.10

Kebudayaan adalah suatu fenomena yang sangat kompleks dan bersifat

menyeluruh yang berkembang dalam masyarakat. Setiap masyarakat di dunia ini

10 A. Syafii Maarif, Dakwah Kultural Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, h.
36-37.
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memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat

yang satu ke masyarakat yang lainnya. Sebagai ciptaan manusia, kebudayaan adalah

ekspresi eksistensi manusia di dunia. Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan

yang tidak terpisahkan, manusia adalah makhluk pencipta sekaligus sebagai

pendukung kebudayaan  itu sendiri.11

Dakwah merupakan sumber nilai yang akan memberikan corak, warna dan

bentuk kebudayaan Islam. Di sisi lain dakwah juga dipahami sebagai bentuk

kebudayaan yang berisi pesan atau nilai-nilai islami, sekalipun muncul dari orang

atau masyarakat bukan penganut Agama Islam. Demikian juga sebaliknya, tidak

dikatakan budaya Islam, walaupun lahir dari orang atau masyarakat penganut

beragama Islam, jika tidak memuat pesan atau nilai-nilai islami. Pada hakekatnya,

dakwah Islam merupakan aktualisasi imani (theologis) yang dimanifestasikan dalam

suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang

dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap dan

bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan sosial-budaya dalam rangka

mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan

menggunakan cara tertentu.12

Dakwah kultural merupakan sebuah proses komunikasi sekaligus sebagai

upaya yang dapat menjawab dalam proses pemecahan masalah dan pengembangan

11 Har Perwanto, Kebudayaan dan Lingkungan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 87
12 Muhammad Harfin Zuhdi, “Dakwah dan Dialektika Alkuturasi Budaya”, Jurnal: Religia,

Vol. 15, No. 1 (2012): h. 46.
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masyarakat yang dibingkai oleh nilai-nilai islami. Sebagai proses komunikasi,

dakwah kultural dapat menjadikan budaya lokal menjadi wahana dalam mendekati

masyarakat sebagai sasaran dakwah sehingga seluruh lapisan dan kelompok dalam

masyarakat dapat menjadi umat dakwah.

Bertolak dari hal tersebut di atas, bahwa dakwah dan budaya merupakan

upaya pembebasan umat manusia secara fundamental,  yaitu akumulasi iman yang

dimanifestasikan dalam sistem sosial kemasyarakatan serta memperhatikan budaya

yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Dakwah dilaksanakan secara terartur

untuk mempengaruhi cara berfikir, bertindak sesuai kenyataan yang bersifat individu

atau sosial kemasyarakatan dengan tujuan mewujudkan ajaran islam dalam semua

segi kehidupan.13

Di samping itu, dalam menyampaikan materi dakwah yang berupa pesan-

pesan Allah harus melewati proses penyusunan materi dakwah, yang demikian itu

harus didasarkan pada kondisi dan suasana masyarakat serta budaya masyarakat yang

berkembang yang akan menjadi objek dakwah dan proses  tersebut dapat  diperoleh

melalui pengalaman, wawancara dan kajian sumber-sumber tertulis.  Dalam kajian

materi  dakwah dikenal istilah  materi utama dan materi pendukung. Adapun yang

menjadi materi  utama dakwah adalah Alquran dan Hadist, ditambah dengan

pendapat ulama, hasil penelitian dari para ahli sesuai bidangnya serta kisah- kisah.14

13 Muliaty Amin, dkk., Ilmu Dakwah (Makassar: Alauddin University Pres, 2009), h. 2.
14 Iftitah Jafar, Membangun Elemen Dakwah Berbasis Al-Qur’an (Cet. I; Makassar: Alauddin

University Press, 2011), h. 87.
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Dilihat dari hal tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa kehadiran Islam

ditengan-tengah budaya yang berkembang di masyarakat tidak menghilangkan

budaya yang sudah berkembang dalam masyarakat tetapi kehadiran Islam

mengandeng serta meselaraskan budaya atau tradisi lokal dengan ajaran Islam.

B. Dimensi Nilai-Nilai Dakwah Dalam Budaya Lokal

Nilai merupakan konsepsi abstrak yang tidak dapat diindarai langsung oleh

panca indra manusia, karena panca indera hanya dapat menangkap atau melihat

bentuk atau tingkah laku perwujudan dari nilai tersebut. Nilai merupakan realitas tapi

bukanlah objek faktual bukan juga esensi dari objek, disisi lain juga nilai adalah

kualitas yang tidak real dan tidak ada melalui dirinya. Nilai butuh pengembangan

untuk menyatakan eksistensi dari nilai tersebut. Meskipun demikian, nilai bukanlah

benda atau unsur dari benda.15 Dilihat dari kamus bahasa indonesia, nilai dapat

diartikan sebagai harga, takaran, angka, taksiran serta hal-hal yang bersifat peting dan

bermanfat untuk manusi.16

Kata value yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi

”nilai”, berasal dari bahasa Latin valere atau bahasa Prancis Kuno valoirsebatas arti

denotasinya nilai dapat dimaknai sebagai harga.17 Lebih lanjut dijelaskan oleh Dedi

15 Risieri Frondizi, What Is value, diterjemahkan oleh Cuk Ananta Wijaya, dengan judul
Pengantar Filsafat Nilai (Cet.II;Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2007), h. 9.

16 Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang; Widya Karya:2011), h. 337.
17 Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 42.



24

Gulo, Nilai merupakan suatu hal yang dianggap penting dan perlu untuk

dipertahankan.18

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka nilai bisa dipahami dalam dua arti.

Pertama dalam arti ekonomis, yaitu yang berhubungan dengan harga atau kualitas

suatu barang yang berwujud uang, termasuk nilai yang berwujud angka atau huruf.

Yang kedua, nilai menunjuk  pada  suatu  kriteria  atau standar untuk menilai atau

mengevaluasi.19 Oleh karena itulah nilai bersifat  abstrak. Sesuatu yang mengandung

nilai itu menurut Madyo Ekosusilo adalah raga, perilaku, sikap, dan pendirian dasar.20

Lebih lanjut Amir Marzali menjelaskan tentang nilai merupakan kumpulan sikap

perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik, buruk, benar, salah,

patut tidak patut, mulia hina, penting tidak penting. Sebagai konsepsi, nilai adalah

abstrak, sesuatu yang dibangun dan berada didalam pikiran atau budhi, tidak dapat

diraba dan melihat secara langsung dengan panca indra.21

Dakwah adalah upaya pembebasan umat manusia secara fundamental,  yaitu

akumulasi iman yang dimanifestasikan dalam sistem sosial kemasyarakatan. Dakwah

dilaksanakan secara terartur untuk mempengaruhi cara berfikir, bertindak sesuai

18 Dedi Gulo, KamusSpikologi (Bandung Pionir Jaya, 1987), h. 533.
19 M. Habib Thoha, Reformulasi Filsafat dan Pendidikan Islam (Semarang: IAIN

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

h. 23.
21 Amri Marzali, Antropologi  & Pembangunan  Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2007), h. 105.
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kenyataan yang bersifata individu atau sosial kemasyarakatan dengan tujuan

mewujudkan ajaran islam dalam semua segi kehidupan.

Pemikiran tentang hakikat dakwah tidak lagi dipahami sebagai retorika atau

tablig semata, tetapi dakwah dipahami sebagai pembudayaan nilai-nilai Islam serta

usaha membangun dan mewujudkan sistem Islam dalam realitas kehidupan sosial.

Terlepas dari hal itu, dalam mengetahui makna dakwah, alquran merupakan

rujukan yang paling mendasar ketika memaknai dakwah dari segi etimologi, dalam

berbagai ayat selalu megandung makna konseptual yang mendalam. Isyarat

penggunaan kosa kata, dakwah dieksresikan dalam bentuk kata kerja.22 Hal ini

dijelaskan dalam QS. Yunus/10: 25, berbunyi:

               
Terjemahnya:

Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjuki orang yang
dikehendaki-Nya kepada jalan yang Lurus (Islam).23

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka M. Quraish Shihab memberikan

pemaknaan tentang Dakwah adalah seruan atau ajakaan kepada keinsyafan atau usaha

mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi

maupun masyarakat umum. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan

pemahaman dalam tingkah laku dan pandangan hidupp saja saja, tetapi juga menuju

22 Muliaty Amin, dkk., Ilmu Dakwah, h. 2.
23 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova(Bandung; Syaamil

Qur’an, 2012), h. 211.
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sasaran yang lebih luas. Dakwah paa masa sekarang ini, harus lebih berperan menuju

tata pelaksanaan ajaran Islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai aspek.24

Sistem nilai yang ada dalam Islam sama halnya dengan sistem nilai yang ada

dalam dakwah, berangkat dari hal itu, maka dapat dipahami bahwa nilai-nilai dakwah

memiliki dua dimensi yaitu dimensi kemanusiaan dan deminsi ketuhanan.25 oleh

karena itu ia menyebutnya sebagai humanisme-teosentris.26

Lebih lanjut dijelaskan oleh Abdul Basit bahwa nilai-nilai dakwah secara

universal yang bisa diterapkan oleh aktivis dakwah dalam kehidupan adalah

diantaranya sebagai berikut:

1. Nilai Kedisiplinan

Disiplin tidak hanya miliki oleh orang-orang yang sudah berprofesi, tetapi

menjadi milik semua orang yang ingin sukses. Kedisiplinan tidak diartikan dengan

kehidupan yang kaku dan susah tersenyum. Kedisiplinan terkait erat dengan

manajemen waktu. Bagaimana waktu yang diberikan oleh Tuhan selama 24 jam

dalam sehari dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih kesuksesan di

dunia dan akhirat.

24 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan peran Wahyu Dalam Kehidupan
Masyarakat (Bandung: Mizan, 2001), h. 194.

25 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1999), h. 167.
26 Humanisme adalah suatu sistem atau nilai tauhid yang mempunyai arus balik kepada

manusia, maksudnya, walapun kehidupan berpusat kepada allah tetapi sesungguhnya tujuannya untuk
memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, sedangkan teosentris adalah suatu karakteristik yang
memusatkan kepada Tuhan. Jadi dapat dipahami bahwa humanisme-teosentris itu merupakan
keseimbangan antara beribadah kepada Allah dan hubungan sosial kepada sesama manusia.
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2. Nilai Kejujuran

Ada tiga hal penting yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita untuk

memberantas ketidakjujuran dan kejahatan lainnya yaitu: pertama, pelurusan akidah

dengan meyakini dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Kedua,

berperilaku jujur dan jangan menyakiti orang lain. Ketiga, jangan merusak bumi.

Maksudnya bisa diperluas bukan hanya arti yang sebenarnya, tetapi bisa dimaksudkan

jangan merusak sistem yang sudah dibangun dengan baik, akibat dari perilaku

individu yang tidak jujur.27

3. Nilai Kerja keras

Sebagaimana dalam pepatah arab, Siapa yang sungguh-sungguh dialah yang

pasti dapat. (Man Jadda Wajada). Pepatah Arab tersebut merupakan hukum sosial

yang berlaku universal bagi masyarakat, tidak mengenal etnis, agama maupun bahasa.

4. Nilai Kebersihan

Umat Islam seringkali diperkenalkan dan dianjurkan untuk menjaga

kebersihan. Setiap bahasan pertama tentang Fiqh Islam diawali dengan pembahasan

tentang kebersihan seperti menghilangkan hadas besar dan kecil, menggunakan air

yang bersih lagi mensucikan, berwudhu, dan lain sebagainya. Menjaga kebersihan

merupakan nilai dakwah universal yang dapat dilakukan oleh siapa saja, apalagi umat

Islam yang jelas-selas memiliki dasar kuat untuk menjaga kebersihan.28

27 Abdul Basit, Wacana Dakwah Kontemporer (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2006),
h. 257.

28 Abdul Basit, Wacana Dakwah Kontemporer, h. 258.
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5. Nilai Kompetisi

Islam tidak melarang umatnya untuk berkompetisi, karena kompetisi

merupakan salah satu motivasi psikologis yang sangat umum dimiliki oleh setiap

manusia. Setiap mahasiswa akan memiliki motivasi untuk berkompetisi di antara

teman-temannya.

Masih banyak nilai-nilai dakwah yang bisa dikembangkan atau diturunkan

dari sumber ajaran Islam, yakni Alqur’an dan hadist. Dari beberapa nilai-nilai dakwah

yang disebutkan di atas, Abdul Basit hanya mencontohkan sebagian kecil dari nilai-

nilai dakwah yang ada. Nilai-nilai dakwah yang berlaku universal tersebut senantiasa

disosialisasikan kepada masyarakat sehingga nilai-nilai dakwah tersebut menjadi

kebiasaan, tradisi, atau norma yang berlaku di masyarakat.29

Proses pengaplikasian dakwah dalam rangka pengembangan dakwah budaya

lokal dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek budaya lokal. Dengan

demikian, masing-masing komponen dakwah dapat dikembangkan sesuai dengan

konsep dakwah dan nilai-nilai Islam, di sisi lain, dengan memperhatikan konsep dan

nilai-nilai budaya lokal, kedua sisi ini harus bertemu dan memadu sedemikian rupa

sehingga membentuk jalinan kombinasi yang relavan.

Pada proses pengembangan dakwah secara lokal, sumber dakwah mengalami

perubahan dari sisi gaya, ragam serta metode dakwah tersebut. Hal ini membuktikan

bahwa budaya lokal memiliki kekayaan luar biasa berupa kearifan budaya, konsep-

29 Abdul Basit, Filsafat Dakwah (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementrian
Agama RI, 2012), h. 241.
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konsep pandangan hidup, norma-norma sosial, adat istiadat, dan khazanah budaya

lainnya yang mampu membawa dakwah yang mampu menjawab tantangan serta

problemattika umat. Terlepas dari hala itu, kekayaan budaya lokal juga berpotensi

besar menjadi sumber dakwah sebagai pelengkap atau penerjemah dan penjabar bagi

sumber utama dakwah, alquran dan sunnah. Tentu saja, secara prinsip, pemilihan

budaya lokal sebagai sumber dakwah ini semestinya dipandu oleh tuntunan Islam

berupa nilai-nilai Islam yang meliputi keimanan, keislaman, dan keihsanan. Unsur-

unsur budaya lokal boleh dijadikan sumber dakwah sepanjang tidak bertentangan

dengan nilai-nilai luhur Islam.30

Terlepas dari hal tersebut di atas, dalam proses pengembangan dakwah supaya

dakwah berjalan sesuai dengan rencana serta lancar  sehingga tujuan dakwah bisa

tercapai, maka aktivis dakwah perlu memperhatikan bentuk serta metode dakwahnya.

Hal ini untuk mencegah kegagalan dalam berdakwah, adapun yang menjadi metode

dan bentuk dakwahnya adalah sebagai berikut:

a. Metode dakwah (Thariqah)

1) Pengertian metode dakwah

Dari segi bahasa berasal dari  dua kata yaitu; “meta”  yang artinya “melalui”

dan “hodos” yyang artinya “jalan, cara”. Dalam bahasa yunani metode berasal dari

bahasa yunani, berasal dari kata methoodos yang artinya jalan atau cara. Dengan

30 Moh. Anif Arifani,  “Eksistensi  Budaya Lokal Sebagai Model Pengembangan Dakwah;
Pendekatan Sosiologis” Jurnal:  Ilmu Dakwah, Vol . 4 No. 12 (2008), h.  210.
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demikian dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang harus dilewati untuk

mencapai tujuan yang ingin dicapai.31

Metode dakwah adalah jalan yang ditempuh oleh seorang dai dalam

menyampaikan pesan-pesan dakwah. Metode dakwah sangat berperan penting dalam

upaya menyampaikan materi dakwah. Ketika metode yang diambil oleh seorang dai

tidak benar sewalaupun materi yang disampaikan baik, maka pesan dakwah yang

disampaikan akan tertolak. Sebagai seorang dai, dalam menyampaikan dakwahnya

harus jeli dan bijak dalam memilih metode, karena metode sangat mempengaruhi

keberhasilan dan kelancaran dakwah.32

2) Bentuk bentuk metode dakwah

Bentuk metode dakwah secara umum ada tiga berdasarkan dalam QS. an-

Nahl/16: 125 yang berbunyi:

                           
                

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmahdan pelajaran yang
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.33

31 M. Munir, Metode Dakwah (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 6.
32 Acep Aripudin, Pengembangan Metode Dakwah: Respon Dai Terhadap Dinamika

Kehidupan Beragam di Kaki Ciremai (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 8.
33 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova, h. 281.
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Dilihat dari ayat tersebut diatas, dapat dipahami bahwa metode dakwah dapat

dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Metode al-Hikmah

Dalam Alquran kata “hikmah” disebutkan sebanyak 20 kali  baik dalam

bentuk nakiroh maupun ma’rifah. Bentuk masdarnya adalah “hukman” yang diartika

sebagai makna aslinya adalah mencegah. Berarti kata hikmah dalam pandangan

dakwah adalah menghindari hal-hal yang bertentangan dalam proses pelaksanan tugas

dakwah.34

Menurut sayid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Enjang dan Alyudin,

dakwah dengan metode hikmah akan terealisasi apabila mempertimbangkan tiga

faktor. Pertama, keadaan dan situasi mad’u. Kedua,memperhatikan materi yang

disampikan dengan keadaan mad’usehingga mereka tidak dibebani dengan materi

yang sampaikan. Ketiga, metode dalam penyampaian materi harus beragam dan

disesuai dengan keadaan mad’u.

Menurut Muhammad Huen Yusuf, sebagaimana yang dikutip oleh Enjang

dan Alyudin, dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang disesuaikan dengan tingkat

pendidikan, bahasa, dan lingkungan mad’u. Karena manusia secara fitrah memiliki

tedensi padaa kebenaran. Dengan pemikirannya, ia menerima dakwah dengan mudah,

selama dakwah tersebut dijalankan sesuai dengan syariat-syariat islam.35

34 M. Munir, Metode Dakwah, h. 8.
35 Enjang dan Alyudin, Dasar-dasar Ilmu Dakwah: Pendekatan Filosofis dan Praktis

(Bandung: Widya Pdjadjaran, 2009) h, 89.
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b) Metode al-Mau’idza al-Hasanah

Secara bahasa, al-mawui’zat hasanah terdiri dari dua kata yaitu al-mawu’izat

dan hasanah. Kata al-mawu’izat berarti nasehat, bimbingan, pendidikan dan

peringatan. Sedangkan hasanah ialah kebaikan.36Mau’izatul hasanah adalah

berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan pesan-pesan

dakwah atau ajaran-ajaran islam dengan rasa cinta dan kasih sayang, dengan tujuan

pesan dakwah yang disampaikan dapat menyentuh hati objek dakwah.37

Dalam menerapkan metode dakwah al-mawu’izah al-hasanah ada beberapa

cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan nasehat, tabsyir wa tanzir, kisah dan

wasiat,yaitu:

1) Nasehat

Kata nasehat berasal dari bahasa arab dengan kata kerjanya nashaha yang

berarti memperbaikan. Ulama memberi pengertian bahwa nasihat ialah tindakan yang

mengingatkan seseorang dengan baik dan lemah lembut dengan tujuan melunakan

hatinya.38 Hal ini sebagaimana dalam QS. al-Nisa/4: 66, yang berbunyi:

                      
                  

36 Sampo Seha, Paradigma Dakwah: Menata Ulang Penerapan Dakwah di Indonesia
(Makaasar: Alauddin University Press, 2012), h. 39.

37 Syamsuddin AB., Pengantar Sosiologi Dakwah (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2018), h. 318.
38 Sampo Seha, Paradigma Dakwah: Menata Ulang Penerapan Dakwah di Indonesia, h. 43.
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Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah
dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan
melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. dan Sesungguhnya kalau
mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal
yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman
mereka).39

Sifat yang harus dimiliki oleh orang yang pemberi nasihat adalah harus

mempunyai pengetahuan tentang yang makruf dan yang mungkar, disisi lain seorang

yang memberi nasehat harus bersikap santun dan berlapang dada.

2) Tabsyir wa Tanzir

Bentuk metode dakwah dalam ruang lingkup al-Mau’izah al-Hasanah salah

satunya adalah Tabsyir wa Tanzir. Tabsyir secara bahasa artinya memperhatikan atau

merasa senang. Menurut istilah dakwah tabsyir adalah penyampaian dakwah yang

berisin kabar gembira denga tujuan mengembirakan bagi orang yang mengikuti

ajakan dakwah. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai informasi baik sehingga dapat

membuat orang gembira untuk menguatkan keimanan sekaligus sebuah harapan yang

dapat membangkitkan mitivasi untuk tetap beribadah serta beramal saleh.

Bertolak belakang dengan tabsyir. Tanzir berasal dari kata tanzir atau inzar,

secara bahasa sesuatu yang menakutkan atau ancaman, sehingga dapat disimpulkan

bahwa dakwah yang berisi peringatan atau ancaman terhadap manusia tentang akan

adanya kehidupan sesudah mati dengan segala bentuk konsekuwensinya. Bentuk

bentuk ancaman tersebut adalah:

39 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova, h. 89.
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a) Menyebutkan asma Allah, artinya manusia yang selalu larut dalam kemakksiatan

dengan kesenangan sesaat, padahal dalam dirinya ada keimanan dengan

menyebut nama Allah tentang maha kuasanya yang bersangkutan dapat

bersentuhan hatinya berpaling kepada kebaikan.

b) Manusia secara umumnya pada hakikatnya tidak senang kalau keburukannya

diketahui oleh orang lain, ketika keburukannya tersebut terungkap akan merasa

dirinya dihina, karena dengan cara seperti ini akan menyadarkan dirinya dan

akan kembali kepada kebenarannya.

c) Pengungkapan bahayanya dosa serta perbuatan maksiat dengan ancaman bencana

dan ganjaran berupa siksaan di akherat akan mempengaruhi hatinya untuk segera

bertaubat, dengan cara seperti ini manusia akan memperoleh fitrahnya.

3) Wasiat

Wasiat berasal dari kata wau sh dan ya, yang berarti pesan penting yang

berhubungan dengan suatu hal atau berpesan kepada seseorang yang bermuatan pesan

moral. Wasiat juga dapat diartikan sebagai sekumpulan kata-kata dalam bentuk

peringatan dan motivasi. Wasiat pada dasar dapat dibagi menjadi dua bagian, pertama

wasiat kepada orang yang masih hidup, wasiat dalam hal ini berupa ucapan,

pelajaran, arahan tentang sesuatu. Kedua wasiat terhadap yang telah meninggal atau

yang sudah ada tanda kematian kepadaa orang masih hidup berupa ucapan tanda harta

atau warisan.

Wasiat dalam konteks dakwah adalah ucapan berupa arahan kepada orang lain

(mad’u) terdapat sesuatu yang belum terjadi atau akan terjadi. Adapun perbedaan
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nasehat dan wasiat adalah nasehat yang sedang terjadi, sedangkan wasiat adalah

sesuatu yang akan terjadi.40 Adapun bentuk wasiat dalam pengertian dakwah ialah

terdapaat dalam QS. al-Nisa’/4:131, yang berbunyi:

               
                    
   

Terjemahnya:

Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh
Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum
kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. tetapi jika kamu
kafir Maka (ketahuilah), Sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di
bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.41

Ayat tersebut di atas menjelaskan akan penting nilai-nilai takwa, karena

ketakwaan merupakan satu kata yang dapat mencankup semua ajaran-ajaran islam

serta nilai-nilai kebajikan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa wasiat dalam konteks

ayat di atas seorang dai dalam menyampaikan pesan dakwah kepada mad’u yang

berisi perintah tentang sesuatu yang berguna dan berisi nilai-nilai kebaikan yang

berguna untuk masa yang akan mendatang. Seorang dai juga harus mampu memilih

isi wasiat agar mad’u termotivasi dalam melaksanakan perintah Allah swt. dalam

bentuk ketakwaan.

40 Sampo Seha, Paradigma Dakwah: Menata Ulang Penerapan Dakwah di Indonesia, h. 45-
47.

41 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova, h. 96.
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4) Kissah

Lafazh Qashash Secara epistimologi merupakan bentuk jamak dari kata

Qishah, lafazh ini merupakan bentuk masdar dari kata qassa ya qussu. Dari lafazh

qashash dapat dikelompokkan menjadi 2 makna: pertama, Qashash berarti

menceritakan. Kedua, lafazh Qashash mengandung arti menelusuri/ mengikuti jejak.

Secara terminologi, sebagaimana menurut Abdul karim yang dikuti oleh  M.

Munir, Qashash adalah kisah- kisah dalam al-Quran yang dijadikan sebagai berita

tentang umat-umat terdahulu, serta kisah-kisah dalam al-Quran yang memberitakan

perjuangan umat umat terdahulu dan nabi-nabi serta peristiwa masa lampau, masa

kini dan yang akan datang.42

Ada dua pengarahan yang dapat diambil dari kissah. Pertama, kisah dapat kita

terapkan dalam bentuk metode dakwah. Kedua, kissah juga dapat dijadikan sebagai

materi dakwah, artinya dalam kissah dapat juga diperoleh materi dakwah yang

diterapkan oleh pelaku dakwah dengan tujuan supaya bisa mengambil pelajaran dari

kissah tersebut.43

c) Metode al-Mujadalah Bi-al-Laati Hiya Ahsan

Dari segi etimologi lafazh mujadalah terambil dari kata “jadala” yang

bermakna memintal, melilit. Apabila ditambahkan alif ppada hurf jim yang mengikuti

wazan faa ala, “jaa dala” dapat bermakna berdebat, dan “mujadalah” berarti

perdebatan.

42 M. Munir, Metode Dakwah, h. 292.
43 Sampo Seha, Paradigma Dakwah: Menata Ulang Penerapan Dakwah di Indonesia, h.  49.



37

Kata “jadala” dapat bermakna menarik tali dan mengikatnya yang bertujuan

untuk menguatkan sesuatu. Orang yang berdebat harus mampu menyakinkan lawan

debatnya melalui argumentasi yang disampaikan dengan ucapan yang menarik

sehingga mampu menguatkan pendapatnya sehingga lawan debatnya bisa mnerima

apa yang disampaikan.44

Menurut terminologi al-mujadalah merupakan upaya tukar pendapat, serta

pikiran yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang sinergis, dengan mengunakan

bahasa yang lembut tampa menyudutkan lawan bicara.45

Melihat pengertian diatas, bahwa seorang dai dalam menyampaikan dakwah

dengan mengunakan metode debat harus memperhatikan kondisi lawan debat atau

objek dakwah, sehingga terhidar dari susana yang dapat menimbulkan kericuhan serta

berdebat dengan baik tampa menyudutkan lawan debat atau objek dakwah.

1. Bentuk-bentuk dakwah

a. Dakwah Nafsiyah

Dakwah nafsiyah secara sederhana dapat diartikan dakwah kepada diri sendiri

dengan tujuan membantu kualitas dan kepribadian diri yang islami. Mengaja diri

sendiri sesuatu yang harus diprerioritaskan sebagaimana petunjuk QS. at-Tahrim/66:

6, yang berbunyi:

44 M. Munir, Metode Dakwah, h. 17.
45 Arifuddin, Metode Dakwah Dalam Masyarakat (Cet. I; Makassar: Alauddin University

Press, 2011), h. 80.
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Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.46

Ayat di atas dapat dipahami sebagai bentuk peringatan Allah swt. kepada

manusia untuk menjaga diri serta keluarganya dari siksa api neraka yang bahan

bakarnya adalah dari manusia itu sendiri. Dengan demikian ayat memberikan

penegasan untuk tetap berada pada jalan Allah swt.

Dakwah nafsiah merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab terhadap

dirinya. Dakwah nafsiah dapat dilakukan dengan cara menuntut ilmu, membaca,

berdoa dan lain-lain. Dalam dakwah nafsiah terjadi proses internaliasi ajaran islam

yaitu proses mengenal dan mengamalkan ajaran-ajaran islam pada tingkat individu-

individu muslim.47

b. Dakwah Fardiyah

Dakwah fardiyah proses ajakan atau seruan kepada jalan Allah yang

dilakukan oleh seorang dai kepada perseorangan yang dilakukan secara langsung

46 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova, h. 560.
47 Muliaty Amin, dkk., Ilmu Dakwah (Makassar: Alauddin University Pres, 2009), h.. 30.
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tatap muka atau langsung tetapi tidak tatap muka (bermedia) yang bertujuan

mengajak mad’u pada keadaan yang lebih baik dan diridhoi Allah swt.48

c. Dakwah Fi’ah Qalilah

Dakwah fi’ah qalilah adalah dakwah yang dilakukan seseorang terhadap

sekelompok kecil dalam suasana tatap muka. Dakwah fi’ah Qalilah berlangsung

dalam bentuk dialog serta respon mad’u terhadap dai dalam pesan dakwah yang

disampaikan dapat diketahui seketika.

d. Dakwah Hizbiyah

Dakwah hizbiyah proses dakwah yang dilakukan oleh dai yang

mengidentifikasi dirinya dengan tanda dalam suatu organisasi dakwah tertentu,

kemudian mendakwai anggotanya atau orang lain di luar anggota suatu organisasi

tersebut.

e. Dakwah Ummah

Dakwah ummah adalah proses dakwah pada mad’u yang bersifat massa

(masyarakat umum). Dakwah ummah ini termaktub dalam QS. sabaa/34: 28, yang

berbunyi;

                    
Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya
sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi
kebanyakan manusia tiada mengetahui.49

48 Muliaty Amin, Teori-Teori Imu Dakwah (Cet. I; Makassar, Alauddin University Press,
2011), h. 10.

49 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova, h. 431.
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Ayat di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi objek dalam berdakwah

adalah seluruh umat manusia. Proses dakwah ummah berlangsung secara tatap muka

dan bersifat monologis, seperti ceramah umum atau tablik akbar, atau tatap muka

seperti mengunakan media massa.

f. Dakwah Syuu’ubiyah Qabailiyah(dakwah antar suku, budaya dan bangsa)

Dakwah Syuu’ubiyah Qabailiyahadalah proses dakwah yang berlangsung

dalam konteks antara bangsa, suku dan budaya dalam artian antara dai mad’u yang

berada dalam suatu bangsa atau masyarakat dengan berbeda budaya.50 Dalam proses

penerapan bentuk dakwah ini, aktivis dakwah harus mampu melihat kondisi dan

suasana yang berkembang dalam suatu masyarakat yang menjadi mitra dakwah.

C. Tinjauan Umum Tentang Kebudayaan

1. Pengertian kebudayaan

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

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

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

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

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

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

50 Muliaty Amin, dkk., Ilmu Dakwah, h. 32-34.
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Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti culture, yaitu sebagai sagala daya

dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.51

Dalam perspektif sosiologi kebudayaan yang dikemukakan oleh Alvin L.

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

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

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

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

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

beberapa definisi kebudayaan merurut beberapa para ahli:

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

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

alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai

rintangan atau kesukaran dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai

keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.

b. Koentjaraningrat mendefiniskan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan,

tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang

dijadikan milik manusia dengan cara belajar.

c. Sutan Takdir Alisyahbana mengatakan kebudayaan adalah manifestasi dari cara

pemikiran.

51 Elly M. Setiadi, dkk. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet; III Jakarta: Kencana, 2006), h.
27.
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d. Bronislaw Malinowski mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan

kahidupan manusia yang integral yang terdiri atas berbagai peralatan dan barang-

barang konsumen, berbagai peraturan untuk kehidupan masyarakat, ide-ide, dan

hasil karya manusia, keyakinan dan kebiasaan manusia.

e. Linton dalam bukunyanya The Cultural Background of Personality sebagaimana

yang dikutip oleh Sulasman dan Setia Gumilar, menyatakan bahwa kebudayaan

konfigurasi dari sebuah tingkah laku dan hasil laku, yang unsur-unsur

pembentukanya didukung serta diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu.52

Dilihat dari beberapa definisi diatas, kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil

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

dijadikan sebagai dasar tindakan kehidupan masyarakat serta manusia sendiri terikat

dalam aturan tersebut, dengan tujuan untuk membantu manusia dalam

melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

2. Hubungan antar kebudayaan, manusia, dan masyarakat

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan

masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-

anggotanya seperti kekuatan alam yang dimana manusia masih percaya kepada roh

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

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

Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik dibidang

52 Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-Teori Kebudayaan; Dari Teori Hingga Aplikasi
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 18-19.
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dakwah maupun materi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas untuk sebagian besar

dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.53

Tercipta atau terwujudnya suatu kebudayaan adalah sebagai hasil interaksi

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

dengan akal dan pikirannya menjadikan mereka khalifah di muka bumi dan

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

emosi; kemauan;fantasi; dan prilaku.

Dengan sumber-sember kemampuan daya manusia tersebut, maka nyatalah

bahwa manusia menciptakan kebudayaan. Ada hubungan dielektika antara

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

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

penciptanya dan manusia dapat hidup ditengah kebudayaan yang diciptakannya.

Kebudayaan akan tetap hidup manakala ada manusia sebagai pendukungnya.54

Kebudayaan juga sangat kaitan erat hubunganya dengan masyarakat. Melville

J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski sebagaimana yang dikutip oleh Sulasaman

dan Setia Gumilar mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam

masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Istilah

untuk pendapat ini adalah Cultural-Determinism. Herskivits memandang kebudayaan

53 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali
Pers, 2015), h. 135

54 Elly M. Setiadi, dkk. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, h. 36-37.
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sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi kepada generasi lain, yang

kemudian di sebut sebagai superorganic.

Terlepas dari semua itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai fenomena social

yang tidak dapat dilepaskan dari prilaku dan tindakan warga masyarakat yang

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

konfigurasi yang tampak pada prilaku dan tindakan warga masyarakat tertentu

dibandingkan prilaku dan tindakan warga warga masyarakat lain, tidaklah dapat

dipahami tampa dikaitkan dengan budaya.

Salah satu faktor pengikat masyarakat adalah interaksi. Interaksi tindakan

manusia dalam menjalani kehidupannya. Dalam berinteraksi, faktor utama yang

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

khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap untuk memenuhi

keperluan khusus dari manusia dalam masyarakat. Ada delapan klasifikasi pranata

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

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya.55

3. Unsur-unsur/ Kompenen kebudayaan

Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar

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

sebagai kesatuan. Misalnya dalam kebudayaan Indonesia dapat dijumpai unsur besar

seperti umpamanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, di samping adanya unsur-

55 Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-Teori Kebudayaan; Dari Teori Hingga Aplikasi, h. 29.
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unsur kecil seperti sisir, kancing, baju, peniti, dan lain-lainnya yang dijual di pinggir

jalan.

Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok

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

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

politik.56

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

budaya memiliki beberapa elemen atau komponen sebagai berikut:

a. Kebudayaan Materiil

Kebudayaan meteriil mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata,

konkret. Termaksud dalam kebudayaan materii ini adalah temuan temuan yang

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

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

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

b. Kebudayaan Nonmateriil

Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi

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

c. Lembaga Sosial

Lembaga sosial dan Pendidikan memberikan peran yang banyak dalam

konteks berhubungan dan komunikasi di alam masyarakat. Sistem sosial yang

56 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali
Pers, 2015), h. 151.
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terbentuk dalam suatu negara akan menjadi dasar dan konsep yang berlaku pada

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

wanita tidak perlu sekolah tinggi, apalagi bekerja di satu instansi atau perusahaan.

Akan tetapi, di kota-kota besar, seorang wanita yang memiliki karier dianggap sebagai

sesuatu yang wajar.

d. Sistem Kepercayaan

Cara masyarakat mengembangkan dan membangun sistem kepercayaan atau

keyakinan terhadap sesuatu akan memengaruhi sistem penilaian yang ada dalam

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

dan kehidupan, cara berkonsumsi, sampai cara berkomunikasi.

e. Estetika

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

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

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

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

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

setiap membangun bagunan jenis apa saja, masyarakatnya meletakan janur kuning

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

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

f. Bahasa

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

dan negara memiliki perbedaan Bahasa yang sangat kompleks. Dalam ilmu
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komunikasi, Bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa

memiliki sifat unik dan komplek yang hanya dimengerti oleh pengguna bahasa

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

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

dari orang lain.57

4. Subtansi Utama Dalam Budaya

Subtansi utama kebudayaan adalah wujud abstrak dari segala macam ide dan

gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada

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

kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan.

a. Sistem pengetahuan

Manusia mampu  hidup dan membentuk kebudayaan dengan cara belajar.

Adapun yang menjadi isi penting dalam sistem pengetahuan ini adalah sebagai

berikut:

1) Alam sekitar

Kemampuan manusia dalam mempertahankan hidupnya dengan alam yang

ada disekitarnya.

2) Zat-zat

Manusia mempercayai hal-hal yang bersifat ghoib, sehingga memunculkan

suatu kepercayaan tertentu seperti; animisme dan dinamisme.

57 Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-Teori Kebudayaan; Dari Teori Hingga Aplikasi, h. 38-
39.
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3) Ruang dan waktu

Manusia belajar untuk mempredeksi kondisi masa depan dengan mengetahui

pengalaman serta kejadian pada masa lampau.

4) Sifat tingkah laku

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

ketika manusia berhubungan dengan manusia lainnya.

b. Nilai

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

dipilih secara selektif oleh individu dipercaya kebenarannya, dan menimbulkan

tekad pada masyarakat tersebut untuk mewujudkannya.

c. Kepercayaan

Kepercayaan berasal dari kata percaya, artinya mengakui atau meyakini akan

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

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

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

pengetahuan yang didasarkan atas orang lain itu disebabkan karena orang itu

dipercaya. Dalam agama terdapat kebenaran yang dianggap diwahyukan artinya

diberikan Tuhan, baik langsung atau tidak langsung kepada manusia.

Dasar kepercayaan adalah kebenaran. Sumber kebenaran adalah manusia.

Kepercayaan itu dapat dibedakan atas :
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1) Kepercayaan terhadap diri sendiri

Kepercayaan kepada diri sendiri itu ditanamkan setiap pribadi manusia.

Percaya kepada diri sendiri pada hakekatnya adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

2) Kepercayaan terhadaap orang lain

Kepercayaan kepada orang lain itu sudah tentu percaya kepada terhadap kata

hatinya, atau terhadap kebenarannya. Karena ada ucapan yang berbunyi ”orang

dipercaya karena ucapannya”.

3) Kepercayaan terhadap tuhan

Kepercayaan kepada Tuhan yang maha kuasa itu amat penting, karena

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

Kepercayaan itu amat penting karena merupakan tali kuat yang dapat

menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Kepercayaan berarti keyakinan dan

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

memohon pertolongan kepadaNya, maka manusia harus percaya kepada Tuhan.58

d. Etos kebudayaan

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

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

58 Tri yuliana, ”Budaya, Perwujudan, Unsur, Isi/Substansi Budaya, dan Nilai Budaya” (2015),
http://blog.unnes.ac.id/triyuliana/2015/12/20/budaya-perwujudan-unsur-isisubstansi-budaya-dan-nilai-
budaya-antropologi-sma-kelas-x-bab-2/. (diakses, 25 oktober, 2019).
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kegemaran-kegemaran warga masyarakatnya, serta berbagai benda budaya hasil

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

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

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

memancarkan keselarasan, kesuraman, ketenangan yang berlebihan, lamban, tingkah

laku yang suka ditebak, gagasan yang berbelit-belit, serta diskriminisasi terhadap

tingkat social.59

5. Fungsi Kebudayaan

Sesungguhnya kebudayaan adalah hasil karya manusia yang diwujudkan

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

nyata ditengah-tengah masyarakat, kebudayaanlah yang akhirnya mengatur manusia

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

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

kebudayaan memiliki fungsi sebagai:

a. Suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompok.

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

c. Pembimbing kehidupan manusia

d. Pembeda antara manusia dan binatang.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan

masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-

59 Elly M. Setiadi, dkk. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, h. 30-33.
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anggotanya seperti kekuatan alam, mempunyai kekuatan-kekuatan lain itu sendiri

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

kepuasan, baik dibidang spritual maupun materiil. Kebutuhan kebutuhan masyarakat

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

masyarakat itu sendiri.60

Manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan dalam hidupnya, baik di

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

Kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang

bersumber pada masyarakat itu sendiri. Karsa masyarakat mewujudkan norma dan

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

kemasyarakatan karsa merupakan daya upaya manusia untuk melindungi diri

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

manusia dapat mengerti bagaimana harusnya bertindak, berbuat, menentukan

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.61

Jadi, kebiasaan tersebut menunjukan pada suatu gejala bahwa seseorang di

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

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

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

kebiasaan seseorang sehingga dijadikan patokan bagi orang lain, bahkan mungkin

60 Idad Suhada, Ilmu Sosial Dasar (Cet I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 92.
61 Wahyuni, Agama dan Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya dan

Trasdisi Sosial (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 50.
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dijadikan sebagai aturan. Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan yang teratur oleh

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

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

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

suatu saat lazimnya dinamakan adat istiadat (Custom).62 Jadi fungsi kebudayaan

adalah sebagai pengatur hubungan antara manusia. Kebudayaan juga sebagai pencipta

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

dari terhadap alam dan sebagai wadah segenap perasaan manusia.

6. Paradigma al-Quran Terhadap Budaya

Paradigma Alquran artinya pandangan al-Quran terhadap keberadaan budaya

yang ada dalam masyarakat. Alquran sebagaimana diyakini oleh umat islam adalah

kitab suci yang mengandung nilai-nilai ilahiyah dan insaniah. Kedua nilai tersebut

dapat diartikan sebagai nilai sosial dan spritual.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa islam tidak menjadikan

budaya sebagai lawan tertapi islam menjadikan budaya sebagai kawan.63

Sebagaimana hal ini disebutkan dalam QS. al-A’raf/7:199, berbunyi:

              
Terjemahnya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta
berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.64

62 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 154-155.
63 Abddul Wahid, Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi Antarbudaya (Cet. I; Jakarta:

Kencana, 2019), h. 137.
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Menurut M. Quraish Shihab kata ‘urf dalam ayat  di atas sama dengan

ma’ruf, yaitu sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain

adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan

ajaran agama. Ia adalah kebajikan yang jelas dan diketahui semua orang serta

diterima dengan baik oleh manusia manusia normal. Ia adalah yang disepakati

sehingga tidak perlu didiskusikan apalagi diperbantahkan.65

Pendapat lain yang dikemukkan oleh bebrapa ulama terkait makna kata urf

dalam ayat diatas, diantaranya:

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

masyarakat dan dijadikan sebagai tradisi dalam proses interaksi diantara

masyarakat.

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

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

3. Imam Burhanuddin Ibrahim bin Umar al-Biqa’i, juga memberikan

pendapatnya tentang urf dengan mengkaji “suruhlah orang mengerjakan yang

urf”, yaitu setiap kegiatan yang telah dikenal baik oleh syara’ dan dibolehkan.

Karena hal tersebut termaksud sifat pemaaf yang ringan dan mulia.66

64 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova, h. 176.
65 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, Vol. 4,

Edisi Baru (Cet. I; Jakarta: lentera Hati, 2009), h. 429.
66 Abdul Wahid, Gagasan Dakwah; Pendekatan komunikasi antarbudaya, h.137.
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Berdasarkan pendapat dari beberapa ulama di atas, bahwa urf dapat diartikan

sebagai suatu tradisi yang berkembang dalam masyarakat dan dinilai baik serta di

dalammnya mengandung nilai nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Dengan demikian, tradisi dan budaya merupakan bagian dari salah satu pertimbangan

dalam membentuk hukum agama. Artinya keberadaan budaya atau tradisi yang

berkembang dalam masyarakata tidak selamanya bertentangan dengan hukum-hukum

yang berlaku dalam masyarakat serta ajaran islam, tetapi budaya dapat dijadikan

sebagai mitra dalam kehidupan beragama.

D. Relasi Dakwah dengan Budaya lokal

Budaya atau kebudayaan adalah bersifat spesifik manusiawi. Artinya,

manifestasi dan perwujudan dari segala aktivitas manusia sebagai upaya untuk

memudahkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan terdiri dari nilai dan

simbol. Nilai-nilai budaya itu tidak kasat mata, sedangkan simbol budaya yang

merupakan perwujudan nilai itulah yang kasat mata. masjid, pasar, sekolah, rumah

misalnya adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya masyarakatnya. Setiap

perwujudan aktivitas manusia nilai-nilai budaya senantiasa hadir dan semua punya

nilai budaya, walau terkadang tidak merupakan simbol budaya.

Dakwah adalah panggilan atau seruan bagi umat manusia menuju jalan Allah,

yaitu jalan menuju Islam. Sebagai dinullah, Islam bersumber dari wahyu Allah swt.

dan sunnah Rasul-Nya, ia merupakan sumber nilai yang akan memberikan corak,

warna dan bentuk kebudayaan Islam. Suatu bentuk kebudayaan yang berisikan pesan

atau nilai-nilai islami, sekalipun ia muncul dari orang atau masyarakat bukan
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penganut dînul Islam. Demikian juga sebaliknya, tidak dikatakan budaya Islam,

walau ia lahir dari orang atau masyarakat penganut dinul Islam, jika tidak memuat

pesan atau nilai-nilai Islami. Pada hakekatnya, dakwah Islam merupakan aktualisasi

imani (theologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia

beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk

mempengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran

kenyataan individual dan sosio-kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya

ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.67

Dalam perspektif dakwah Islam, budaya atau kebudayaan adalah aktualisasi

dari sikap tunduk (ibadah atau peribadatan) manusia kepada Allah. Salah satu analog

yang menunjukan simbol dan nilai budaya sebagai sikap tunduk pada Allah,

sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Asy-Syua’ara/26: 224-227, yang berbunyi:

                        
                   

        
Terjemahnya:

Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu
melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap- tiap lembah. Dan
bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak
mengerjakan(nya)? Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan
beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan

67 Muhammad Harfin Zuhdi, “Dakwah dan Dialektika Akulturasi Budaya”, Jurnal Religia
Vol. 15 No. 1 (2012); h. 51.
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sesudah menderita kezaliman. dan orang-orang yang zalim itu kelak akan
mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.68

Ayat di atas menginformasikan bahwa ada dua jenis budaya yang diwakili

oleh sosok pelakunya. Pertama, budaya yang dibangun dengan dimensi taqwa yang

diwakili oleh sosok pelaku budaya yang beriman, beramal shaleh, dan senantiasa

berdzikir mengingat Allah serta sabar menghadapi kezaliman. Jika disepakati bahwa

budaya itu spesifik manusiawi, maka pengaruh ideologi, pandangan hidup, sikap

hidup, dan cara berpikir pelaku atau peletek budaya itu menjadi nilai dasar dari

bentuk budaya tersebut. Dengan demikian seseorang yang memiliki kesalehan

individual dan kesalehan sosial dalam dirinya, tentu akan melahirkan jenis budaya

yang juga beroreintasi memudahkan jalan orang lain atau masyarakat untuk menjadi

shaleh (al-Khair al-Ummah). Kedua, budaya yang dibangun dengan dimensi

kesesatan dan kezhaliman. Seseorang yang berlatar belakang ideologi komunis atau

kapitalis, misalnya, tentu juga akan menampilkan bentuk budaya dengan orientasi

dan cara berpikir ideologi dimaksud dalam membangun tatanan masyarakatnya.69

Islam sebagai agama, kebudayaan dan peradaban besar dunia sudah sejak awal

masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan terus berkembang hingga kini. Ia telah

memberi sumbangsih terhadap keanekaragaman kebudayaan nusantara. Islam tidak saja

hadir dalam tradisi agung [great tradition] bahkan memperkaya pluralitas dengan

islamisasi kebudayaan dan pribumisasi Islam yang pada gilirannya banyak melahirkan

68 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova, h. 376.
69 Muhammad Harfin Zuhdi, “Dakwah dan Dialektika Akulturasi Budaya”, Jurnal Religia

Vol. 15 No. 1 (2012); h. 52.
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tradisi-tardisi kecil (little tradition) Islam. Berbagai warna Islam dari Aceh, Melayu,

Jawa, Sunda, Sasak, Bugis, dan lainnya riuh rendah memberi corak tertentu keragaman,

yang akibatnya dapat berwajah ambigu. Ambiguitas atau juga disebut ambivalensi

adalah fungsi agama yang sudah diterima secara umum dari sudut pandang sosiologis.

Berbicara tentang pengaruh kultur dan adat lokal dalam kaitannya dengan

agama, di sana terlihat adanya pergulatan untuk mengompromikan pesan relegius

keagamaan yang disinergikan dengan muatan lokal. Perjumpaan agama dengan budaya

lokal itu mengambil banyak bentuk. Pertama, mengalami benturan [clash] yang sampai

pada titik di mana budaya setempat dihabisi dan diganti yang baru dengan islamisasi

misalnya, yang terjadi di Padang tempo dulu. Kedua, ada yang mengambil jalan

akomodasi. Artinya ada pertemuan saling mengisi dan tidak saling menjatuhkan. “Islam

diterima tapi sebatas simboliknya. Adapun substansi seperti kepercayaan terhadap

leluhur tetap dijaga. Ketiga, mengambil bentuk hibriditas. Artinya menerima agama tapi

separohnya saja, sisanya tradisi setempat. Bentuk ini kemudian biasa dikenal dengan

misalnya, Islam Jawa, Islam Banjar, Islam Sasak dan sebagainya.70

E. Kearifan Budaya Lokal Dalam Bingkai Spiritual Islam

Nilai merupakan seperangkat perasaan yang dapat dijadikan sebagai

keyakinan serta sebagai suatu indentitas yang memberikan corak khusus kepada pola

pemikiran, perasaan, serta prilaku. Sehingga nilai dapat dipahami sebagai standar

umum yang diyakinan, yang serap dari keadaan objektif yang berangkat dari

70 Muhammad Harfin Zuhdi, “Dakwah dan Dialektika Akulturasi Budaya”, Jurnal Religia
Vol. 15 No. 1 (2012); h. 54.
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keyakinan, perasaan umum maupun identitas yyang diberikan atau diwahyukan oleh

Allah swt.71

Secara bahasa spiritual berasal dari kata spirit yang diambil dari bahasa latin

spiritus yang berarti ruh atau nafas. Spritual juga berasal dari akar kata spirare yang

artinya bernafas atau meniup, yang dapat diartikan sebagai nafas kehidupan. Yakni

suatu kausa hidup yang dipahami  sebagai uap halus atau udara yang dapat

menghidupkan organisme. Artinya, dalam diri manusia terdapat suatu yang dipahami

sebagai perantara antara tubuh dan jiwa.

Ketika spiritual bersentuhan dengan islam, terutama dalam bahasa arab kata

spirit ini tidak hanya menemukan kesamaan kata seperti ruh dan nafs saja,  tetapi

dilihat dari kesesuaian dengan kata al-aql al-fail atau al-fa’il yang mengandung arti

lebih luas dari katanya. Istilah ini aspek jiwa yang non individual, yaitu intellect yang

merupakan lawan dari jiwa (psyche manusia yang lebih rendah, yang dalam bahasa

arab disebut an-nafs). Ar-ruh atau jiwa yang terdapat pada individu senantiasa

bersama dengan al-wujud atau al-aql al-awwal dalam hal ini yang merupakan

kedudukan manusia lebih tinggi. Berangkat dari hal inilah, pemahaman awal kaum

muslimin yang mengidentifikasi intelektual atau akal sebagai subtansi  spiritual.72

Islam memandang ada dua jenis nilai dalam tingkah laku perbuatan manusia,

yaitu nilai agama dan nilai  kebudayaan. Nilai agama disebut juga dengan nilai

71 Chabib Toha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 2.
72 Agus M. Hardjana, Religiolitas, Agama  dan Spiritualitas (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h.

64-65.
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Rabbani, karena datang langsug dari rab, sedangkan nilai kebudayaan disebut juga

tata nilai insani yang dibentuk oleh akal manusia.73

Spiritual dapat dipahami sebagai sesuatu yang dipercayai  oleh seseorang atau

kelompok masyarakat dalam hubunganya dengan kekuatan yang lebih tinggi yaitu

tuhan, yang dapat menimbulkan akan kecintaan kepada tuhan.

Menurut Prof. Notonegoro, sebagaimana yang dikutip oleh yanto bahwa Nilai

spiritual/rohani, merupakan suatu hal yang berguna untuk kebutuhan rohani. Dibagi

menjadi 4, yaitu:

1. Nilai Religius merupakan nilai yang berisi filsafat-filsafat hidup yang dapat

diyakini kebenarannya, misalnya nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci.

2. Nilai Kebenaran/Empiris merupakan nilai yang bersumber dari proses berpikir

dengan menggunakan akal dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi

(logika/rasio) misalnya, kebudayaan merupakan cita, rasa, karsa dari hasil

pikiran manusia.

3. Nilai Moral merupakan nilai mengenal baik buruknya suatu perbuatan.

Misalnya penilaian terhadap prosesi dari rangkaian budaya.

4. Nilai Estetika merupakan nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa

manusia (perasaan atau estetika) misalnya, baju baju adat, nyayian-nyanyian

khas daerah.74

73 Sidi Gazalba, Azas Kebudayaan Indonesia (Jakarta:Bulan Bintang, 1998), h. 162.
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Spiritualitas sebagai suatu bentuk kesadaran rohani manusia untuk

berhubungan dengan kekuatan besar yang dapat menemukan nilai-nilai keabadian,

menemukan makna hidup dan keindahan, membangun keharmonisan dan keselarasan

dengan semesta alam, menangkap sinyal dan pesan dibalik fakta yang secara

menyeluruh dan berhubungan dengan hal-hal ghaib mempunyai beberapa aspek yaitu:

1. Pengamalan ibadah (Prayer Fulfillment) yaitu sebuah perasaan gembira dan

bahagia yang disebabkan oleh keterlibatan diri dengan yang transenden.

Dalam hal ini dapat mengambil manfaat ibadahyang telah dilakukan.

2. Universalitas (Universality) yaitu sebuah keyakinan akan kesatuan kehidupan

alam semesta dengan dirinya.

3. Keterkaitan (Connectedness) yaitu sebuah keyakinan bahwa seseorang

merupakan bagian dari realitas manusia yang lebih besar yang melampaui

generasi dan kelompok tertentu.

Selain terdapat aspek-aspek, juga terdapat faktor-faktor yang berhubungan

dengan spiritualitas. Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan spiritualitas

yaitu:

1. Diri sendiri merupakan Jiwa seseorang merupakan hal yang fundamental

dalam eksploitasi atau penyelidikan spiritualitas.

74 Yanto, “Pendidikan Nilai dan Spiritual (PNS) Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di
SMP Negeri 1 Bantul Yogyakarta”, Ashada Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-
Islaman, Vol. 5, No. 1 (2019): h. 9.
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2. Sesama adalah Kebutuhan untuk menjadi anggota masyarakat dan saling

berhubungantelah lama diakui sebagai pokok pengalaman manusiawi.

Sehiungga hubungan seseorang dengan sesama sama pentingnya dengan diri

sendiri.

3. Tuhan merupakan Pemahaman tentang Tuhan dan hubungan manusia dengan

Tuhan secara tradisional dipahami dalam kerangka hidup keagamaan. Akan

tetapi, dewasa ini dipahami secara luas dan tidak terbatas. Manusia memahami

Tuhan dalam banyak cara sepertidalam suatu hubungan alam dan seni.

F. Tinjauan Umum Tentang Budaya Mbojo (Bima)

Setiap suku atau daerah di indonsia memiliki budaya dengan ciri masing-

masing. Salah satu budayanya adalah budaya khitan dengan prosesi adat sunatan yang

berbeda-beda, karena itulah yang merupakan keistimewan budaya yang ada di

indonesia. Sama hal dengan suku mbojo (Bima) budaya khitan di bima dikenal

dengan istilah Suna Ro Ndoso.

Suna berarti “Sunat atau khitan”, Ro “dan”, sedangkan Ndoso berarti

memotong gigi. Upacara Suna merupakan upacara adat mbojo yang termaksud

upacara besar yang menyangkut anak-anak laki-laki yang menurut adat mempunyai

kedudukan yang lebih penting dibandingkan dari anak perempuan.

Secara terminologi Suna Ro Ndoso dapat diartikan sebagai memotong kulit

yang menutupi alat kelamin laki-laki (alat kelamin laki-laki). Ndoso upacara

membersihkan dan meratakan gigi anak yang akan dikhitan dengan potongan kayu

tatanga (jarak) yang getahnya bisa menguatkan gigi. Hal ini dilakukan sebagai
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peringatan pada anak bahwa mulut dan gigi harus selalu bersih dan tidak boleh

dikotori dengan makanan yang haram.75

Upacara Suna Ro Ndoso merupakan upacara yang dilakukan ketika seorang

anak sudah menginjak umur umur lima atau enam tahun, dan ada juga yang

melakukan yang lebih dari lima atau enam tahun tersebut. Suna Ro Ndoso tidak

terlepas dari ajaran Islam. Yang meskipun pada zaman dulu prosesnya masih sangat

tradisional. Namun tetap mengikuti petunjuk dan dalil sesuai dalam alquran.76

Berangkat dari hal itu, Islam memandang bahwa Suna Ro Ndoso (Khitan)

merupakan salah satu media pensucian diri dan bukti ketundukan kita terhadap ajaran

agama. Sehubungan dengan hal itu, Rasulullah saw. bersabda Rasulullah saw. dalam

hadist riwayat Bukhari Muslim;

ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ یوُنسَُ حَدَّثنَاَ إبِْرَاھِیمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثنَاَ  ابْنُ شِھاَبٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أبَيِ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ الْفطِْرَةُ خَمْسٌ الْخِتاَنُ وَ  ُ عَنْھسَُمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ الاِسْتحِْدَادُ ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ

٧٧اطِ (رَوَاهُ الْبخَُارِيْ)وَقصَُّ الشَّارِبِ وَتقَْلیِمُ الأْظَْفاَرِ وَنتَْفُ الآْبَ 

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada
kami Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id
bin Musayyab dari Abu Hurairah r.a. saya mendengar Nabi saw. bersabda:
"Sunnah-sunnah fitrah itu ada lima, yaitu; berkhitan, mencukur bulu kemaluan,
memotong kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak." (H.R. al-
Bukhari).

75 M. Hilir Ismail dan Alan Malingi, Upacara Daur Hidup Masyarakat Bima-Dompu
(Yogyakarta: Transglobal, 2012), h. 10.

76 M. Hilir Ismail dan Alan Malingi, Upacara Daur Hidup Masyarakat Bima-Dompu, h. 12.
77 Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukharial-Ju'fi, Sahihal-Bukhari, Juz VII (Cet. I;

Dar al-Tauq al-Najah, 1422 H.), h. 160.
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Dilain hadist juga dijelaskan bagaimana masalah khitan. Hal ini Allah swt.

sudah jauh memerintah umat manusia sebelum Nabi Muhammad saw. diutus sebagai

rasul di muka bumi, perintah Allah swt. tersebut disematkan kepada Nabi Ibrahim as.

hal ini sebagaimana terdapat dalam hadist Nabi Muhammad saw.

ثنَاَ مُغِیرَةُ بْنُ  ثنَاَ قتُیَْبةَُ بْنُ سَعِیدٍ حَدَّ ناَدِ عَنْ الأْعَْرَجِ عَنْ أبَيِ حَدَّ حْمَنِ الْقرَُشِيُّ عَنْ أبَيِ الزِّ عَبْدِ الرَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ اخْتتَنََ إبِْرَاھِیمُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَنْھُ قاَلقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ السَّلاَم وَھوَُ ابْنُ ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ

ناَدِ وَقاَلَ باِلْقدَُومِ مُخَفَّفةًَ تاَبعََ ثمََانیِنَ سَنةًَ باِلْ  ثنَاَ أبَوُ الزِّ ومِحَدَّثنَاَ أبَوُ الْیمََانِ أخَْبرََناَ شُعَیْبٌ حَدَّ ھُ عَبْدُ قدَُّ
دُ بْنُ عَمْرٍ  ناَدِ تاَبعََھُ عَجْلاَنُ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ وَرَوَاهُ مُحَمَّ حْمَنِ بْنُ إسِْحَاقَ عَنْ أبَيِ الزِّ و عَنْ أبَيِ الرَّ

٧٨سَلمََةَ 

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami
Mughirah bin 'Abdur Rahman Al Qurasiy dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari
Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Nabi Ibrahim 'Alaihissalam dikhitan saat Beliau berusia delapan
puluh tahun dengan menggunakan kapak". Telah bercerita kepada kami Abu Al
Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah bercerita kepada kami
Abu Az Zanad. Dan dia berkata: "Dengan kapak yang ringan". Hadits ini juga
diikuti oleh 'Abdur Rahman bin Ishaq dari Abu Az Zanad dan diikuti oleh
'Ajlan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu. Dan diriwayatkan pula oleh
Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah.(BUKHARI - 3107).

Hadist tersebut di atas memberikan penjelasan atau gambaran tentang

bagaimana pentingnya melakukan khitan atau sunat karena itu merupakan proses

pembersihan dan pensucian diri sebagai seorang muslim. Lebih lanjut dijelaskan

dalam QS. An-Nahl/16:123, yang berbunyi

               

78 Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, Shahih Bukhari, Juz 4 (Cet. I;
t.t: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h. 140.
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Terjemahnya:

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama
Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang
mempersekutukan tuhan.79

Ayat di atas dapat dipahami bahwa perintah Allah yang disandangkan kepada

Nabi Muhammad saw. untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim as. dimana Nabi

Ibrahim telaksanakan melukan khitan diumur delapan puluh tahun dengan

mengunakan kapak atas perintah tuhan-Nya. Dan perintah itu dianamatkan kepada

Nabi Muhammad saw. beserta umatnya untuk mengikutinya.

Khitan adalah ajaran yang sudah dilakukan, terutama sejak zaman Nabi

Ibrahim. Dalam tradisi islam, jumhur ulama berpendapat khitan hukumnya wajib

untuk laki-laki. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai khitan untuk

perempuan. Terkait hukum khitan bagi perempuan, beberapa kalangan ulama berbeda

pendapat.

1. Mazhab Hanafi

Menjelaskan, mazhab Hanafi sepakat, berkhitan tidak diwajibkan bagi

perempuan. Dikatakannya, mayoritas ulama dari mazhab ini tidak memandangnya

dari perspektif Hukum Taklifi, tetapi sebagai kemuliaan bagi perempuan.

Ibnul Humam (wafat 681 Hijriah) adalah salah seorang ulama Mazhab Hanafi.

Dalam kitab Fathul Qadir, dia menjelaskan, "Khitan itu memotong sebagian dari

zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan). Hukumnya sunah bagi

laki-laki. Bagi perempuan, itu merupakan sebuah kemuliaan."

79 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova,  h.281.
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Az-Zaila’i (wafat 743 Hijriah) ialah salah satu ulama mazhab Hanafiya pula.

Dalam kitab Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanzu ad-Daqaiq, dia menulis, "Tidaklah sunah

bagi perempuan berkhitan, tetapi sebuah kemuliaan bagi laki-laki karena dapat

menambah keintiman dalam berhubungan suami-istri."

2. Mazhab Maliki

Adapun mazhab Maliki memandang, sunat bagi perempuan sebagai

kemuliaan. Al-Qarafi (684 Hijriah), salah seorang ulama terkemuka mazhab Maliki

menuturkan dalam kitabnya, Adz-Dzakhirah. "Makruh bagi Imam Malik mengkhitan

anak pada hari kelahiran ataupun hari ketujuh. Sebab, itu perbuatannya orang-orang

Yahudi. Membatasi usia khitan ketika anak berumur tujuh tahun, sebagaimana

diperintah untuk mereka shalat dari umur tujuh hingga 10 tahun. Ibnu Hubaib

mengatakan, ‘Berkhitan bagi laki-laki sunnah, sedangkan bagi perempuan merupakan

suatu kemuliaan."

Al-Hathab ar-Ru'aini (954 Hijriah), salah seorang ulama mazhab Maliki,

menuliskan dalam kitabnya Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil, "Adapun

khitan bagi perempuan, Ibnu ‘Arafah mengatakan bahwa itu adalah syariat yang

mulia."80

80 Beni Jo, “Hukum Khitan Perempuan dalam Islam dan Aturan” (Juli 2019),
https://tirto.id/hukum-khitan-perempuan-dalam-islam-dan-aturannya-eeNy, (Diakses, 14 November
2020).
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3. Mazhab Hambali

Pendapat dua mazhab di atas juga senada dengan pandangan dari mazhab

Hanbali. Menurut mazhab ini, hukum berkhitan dibedakan antara laki-laki dan

perempuan. "Menurut mazhab Hanbali, (khitan) wajib bagi laki-laki, dan tidak wajib

bagi perempuan,"

Ibnu Qudamah (wafat 620 Hijriah), seorang ulama dari kalangan mazhab

Hanbali, di dalam kitabnya, al-Mughni, menuliskan, "Diwajibkan bagi laki-laki

berkhitan, sedangkan bagi perempuan tidaklah diwajibkan, melainkan hanya sebuah

kemuliaan bagi yang mengerjakannya."

4. Mazhab Safi’i

Berbeda dari ketiga mazhab tersebut, Mazhab Syafii memandang bahwa

berkhitan bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya wajib. An-Nawawi (wafat 676

Hijriah), salah seorang ulama mazhab Syafii, di dalam kitabnya, Minhaj at-Thalibin

wa Umdatu al-Muftiin fi al-Fiqh menuliskan, "Wajib bagi perempuan berkhitan,

dengan memotong sebagian daging kecil yang berada di bagian atas kemaluan, dan

bagi laki-laki dengan menghilangkan sebagian kulit penutup bagian depan dari

kemaluan, dan disunahkan bagi laki-laki untuk menyegerakan khitan di umur tujuh

tahun."81

81 Beni Jo, “Hukum Khitan Perempuan dalam Islam dan Aturan” (Juli 2019),
https://tirto.id/hukum-khitan-perempuan-dalam-islam-dan-aturannya-eeNy, (Diakses, 14
November 2020).
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Zakaria al-Anshari (wafat 926 Hijriah), yakni seorang ulama mazhab Syafii,

di dalam kitabnya, Asnal Mathalib Syarah Raudhu ath-Thalib, menuliskan, "Dengan

memotong sebagian daging kecil yang berada di bagian atas farji (kemaluan

perempuan), letaknya di atas tempat keluarnya urine, dan bentuknya menyerupai

jengger ayam, itu hukumnya afdhal (utama)."

Sementara, Ibnu Hajar al-Haitami (wafat 974 Hijriah), salah seorang ulama

mazhab Syafii di dalam kitab Tuhafatu al-Muhtaj menuliskan, "Diwajibkan juga

berkhitan bagi perempuan dan laki-laki."

Kemudian, al-Khatib Asy-Syirbini (wafat 977 Hijriah), salah seorang ulama

mazhab Syafii, di dalam kitab Mughni al-Muhtaj menuliskan, "Diwajibkan berkhitan

bagi perempuan, dengan menghilangkan sebagian daging kecil di atas

kemaluannya."82

Dalam pandangan ilmu kesehatan khitan sangat bermanfaat terutama untuk

laki-laki, yaitu Pertama, Lebih higines (sehat) karena lebih mudah membersihkan

kemaluan dari pada yang tidak sunat. Memang, mencuci dan membasuh kotoran yang

ada di bawah kulit depan kemaluan orang yang tidak disunat itu mudah, namun

khitan dapat mengurangi resiko infeksi bekas urine. Menurut penelitian medis, infeksi

bekas urine lebih banyak diderita orang yang tidak disunat. Infeksi yang akut pada

usia muda akan berakibat pada masalah ginjal di kemudian hari. Kedua Mengurangi

82 Beni Jo, “Hukum Khitan Perempuan dalam Islam dan Aturan” (Juli 2019),
https://tirto.id/hukum-khitan-perempuan-dalam-islam-dan-aturannya-eeNy, (Diakses, 14
November 2020).
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resiko infeksi yang berasal dari transmisi seksual. Pria yang dikhitan memiliki resiko

lebih rendah dari infeksi akibat hubungan seksual, termasuk HIV/AIDS. Walaupun

seks yang aman tetap penting. Ketiga, Mencegah problem terkait dengan alat kelamin

laki-laki. Terkadang, kulit muka alat kelamin laki-laki yang tidak dikhitan akan

lengket yang sulit dipisah. Dan ini dapat berakibat radang pada kepala alat kelamin

laki-laki (hasyafah). Keempat, Mencegah kanker alat kelamin laki-laki (penile

cancer). Kanker alat kelamin laki-laki tergolong jarang terjadi, apalagi pada alat

kelamin laki-laki yang disunat. Di samping itu, kanker leher rahim (cervical cancer)

lebih jarang terjadi pada wanita yang bersuamikan pria yang dikhitan.83

Lebih lanjut dijelaskan oleh Fachrir Rachman, bahwa dalam pandangan ilmu

dan agama, khitan dalam islam mempunyai fungsi sebagai, pertama membedakan

orang islam dari orang nasrani. Sesungguhnya menurut pendapat orang banyak sunat

itu adalah upacara yang sangat perlu bagi orang hendak ingin mengikuti agama islam,

apabila tadinya belum bersunat. Kedua, supaya zakar itu selalu bersih. Karena kulup

itu dipotong akan mencegah terkumpulnya smegma praeputtialis, tercegalah

tertinggalanya zat-zat di dalam saccus praeputtialis yang pada waktu coitus mungkin

masuk ke dalamnya bukanlah sekalian zat cair yang lain daripada sperma najis dan

jadi mudahlah membersihkanya. Oleh sebab itu, glan alat kelamin laki-laki selalu

terbuka itu maka dengan mudahlah tercapainya kebersihan dan terjadi juga

kebersihan genetalia itu, dan karena itu memenuhi syarat islam, menjauhi segala najis

83 Konsultan syariat Islam al-Khairat, “sunat khitan dalam islam” (0ktober 2014)
https://www.alkhoirot.net/2013/11/sunat-khitan-dalam-islam.html (diakses, 15 Oktober 2019).
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dan menghampiri kesucian dalam segala hal. Ketiga, agar nafsuh syahwat

terkendalikan. Islam tidak membiarkan syawat itu dihidupkan selepas-lepasnya saja

di sisi lain juga tidak membiarkan syahwat layu dan mati. Muslim diajarkan

menghidupkan syahwatnya dan nafsuh birahinya serta mengendalikannya pula.

Dalam artian dengan khitan glan alat kelamin laki-laki tidak begitu peka lagi, artinya

tidak begitu cepat timbul syahwatnya.84

Terlepas dari itu, dalam prosesi upacara Suna Ro Ndoso anak-anak akan

didandan, biasanya dengan mengunakan sarung kunig dengan motif pinggirrnya

dihias dengan benang emas. Warna kulitnya merupakan salah satu lambang

pembentuk manusia (angin). Dadanya telanjang, lelak dipakaikan dengan “kawari”

biasanya terbuat dari logam, emas, mas muda, perak atau tembaga, dipakaikan juga

Jima Rima dan Jima Ancu. Sedangkan pada wanita ditambah dengan anting—anting

atau sejenisnya serta kalung.85 Rangkaian dari upacara adat Suna Ro Ndoso adalah

sebagai Berikut:

1. Acara Kapanca

Kapanca adalah upacara penempelan Kapanca (inai) di atas telapak tangan

anak- anak yang dikhitan. Penempelan dilakukan secara bergilir oleh para tokoh adat

yang diiringi Ziki (zikir), Peta Kapanca yang dilakukan oleh beberapa orang penzikir

dan tidak diiringi musik rebana. Syair zikir berisi pujian kehadapan Allah dan Rasul.

84 M. Fachrir Rahman, Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan Tradisi
(Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013), h. 41.

85 M. Saleh, Sekita Kerajan Dompu (Dompu: Ngusu Waru, 1985), h. 175.
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Upacara Peta Kapanca merupakan peringatan bagi anak, bahwa nanti kalau sudah

dewasa  harus berani membela kebenaran dan keadilan walaupun tangan bercucuran

darah yang disimbolkan dengan warna Kapanca.86

Seperti halnya yang dilakukan pada orang kawin (pengantin wanita), anak-

anak yang akan disunat didahului dengan acara Peta Kapanca. Pelaksanaan Peta

Kapanca adalah anak- anak duduk pada tempat yang sudah disediakan, setelah itu

dipanggillah ibu-ibu (ina ro wa’i) yang dipatutkan berturut-turut lima, tujuh, atau

sembilan orang untuk melakukan Peta Kapanca.87

2. Compo Sampari

Compo artinya menyarungkan, Sampari artinya Keris. Jadi maksudnya acara

keesokan harinya setelah kapanca dengan menyarungkan kering pada anak anak yang

akan dikhitan.88Bertolak dari itu, bahwa Compo Sampari merupakan suatu acara

khusus dalam rangkaian upacara Suna Ro Ndoso, diselenggarakan setelah acara

Kapanca baik pada hari itu atau di hari berikutnya.

Proses Compo Sampari ini dilakukan pada anak-anak yang akan dikhitan,

berdiri dengan lengkap dengan pakaian kebesaran pejabat adat bima. Compo Sampari

dilakukan oleh seorang tokoh adat, diawali dengan pembacaan doa, disusul dengan

membaca shalawat Nabi. Upacara ini digelar sebagai peringatan bahwa anak laki-laki

86 M. Hilir Ismail dan Alan Malingi, Upacara Daur Hidup Masyarakat Bima-Dompu, h 10.

87 M. Saleh, Sekita Kerajan Dompu, h. 176.
88 M. Fachrir Rahman, Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan Tradisi, h. 38.
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harus memiliki kekuatan dan keberanian yang dilambangkan dengan Sampari (keris).

Hakikat lain dari Compo Sampari bahwa anak sudah mulai diperkenalkan dengan

senjata sebagai pelindung diri, dan untuk membangkitkan jiwa serta semangat

kesatria bagi seorang anak laki-laki.89

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa khitan oleh masyarakat bima

dianggap suatu kewajiban bagi anak-anak laki-laki maupun gadis. Hal ini tidak lain

untuk mempertahankan budaya khitan dalam islam dan mengikuti jejak para Nabi-

nabi terdahulu.

G. Kerangka Konseptual

Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari aspek ibadah

sampai mu’amalah, atau aspek yang terkait dengan hablum min Allah (hubungan

dengan Allah) dan hablum min al-Nas (hubungan dengan manusia). Islam disebar

dengan dakwah, dan yang menjadi sumber dasar dakwah dalam menyiarkan Agama

Islam adalah Alquran, Sunnah Nabi dan hasil pemikiran  ahli dalam Islam (ijtihad).

Budaya Peta Kapanca labo Compo Sampari merupakan budaya yang

dilakukan pada upacara Suna Ro Ndoso di Desa Simpasai Kecamatan Lambu

Kabupaten Bima. Budaya ini telah menyatu dengan diri masyarakat Bima khususnya

masyarakat yang ada di Desa Simpasai mulai dari dulu sampai sekarang masih tetap

terjaga. Budaya Peta Kapanca Labo Compo Sampari, diiringi dengan ngaji tua

(zikir), dimana isi zikirnya yang selalu memuji Allah swt. dan rasul-Nya.

89 M. Fachrir Rahman, Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan Tradisi, h. 39
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Begitu pula warna dari daun inai yang memberikan keindahan tersendiri serta

sampari sebagai tanda keperkasaan serta tanggung jawab seorang laki-laki untuk bisa

melindungi diri. Budaya yang membudidaya dalam mayarakat yang mayoritas Islam

ini tentu kita akan menjaga dan melestarikannya sebagai warisan kekayaan nenek

moyang terdahulu, dengan mencari nilai-nilai dakwah yang terkandung didalamnya

agar tidak terjadinya perbedaan persepsi dikalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Compo Sampari
Peta Kapanca

ALQURAN DAN HADIS

Nilai-Nilai Dakwah

SUNA RO NDOSO
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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif

dengan metode penelitian kualitatif yaitu data-data yang dikumpulkan berbentuk

kata-kata, skema, gambar, dan bukan angka.1 Disamping 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.2 Dari objek tentang nilai-nilai dakwah dalam budaya peta kapanca labo

compo sampari pada upacara suna ro ndoso, sehingga lebih menekankan pada

keaslian dan tidak bertolak belakang dari teori yang didapat 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

1 Nurhidayat Muh. Said, Metode Penelitian Dakwah (Cet. I; Makassar: Alauddin University
Press, 2013), h. 60.

2 Sayuthi  Ali, Metode Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek), (Cet. I; Jakarta:
PT.  Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69.

5
2
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proses.3 Oleh karena itu, yang dijadikan sebagai obyek, subyek, dan proses pada

tempat/lokasi penelitian adalah di Desa Simpasai Kecamatan Lambu 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.4

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

bagaimana Nilai-Nilai Dakwah Dalam Budaya peta kapanca labo compo sampari

pada upacara suna ro ndoso di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 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.5 Jadi pendekatan ini digunakan untuk mengetahui seluk beluk

kehidupan dan keadaan sosial masyarakat di Desa Simpasai Kecamatan Lambu

3 S. Nasution, Metode Naturalistik kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43.
4 Muliati Amin, Dakwah Jamaah (Disertasi) (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010),  h. 129.
5 M Hajir Nonci, Sosiologi Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13.
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Kabupaten Bima yang berkaitan dengan data dan informan yang dibutuhkan dalam

penelitian.

2. Pendekatan Fenomenologi

Pendekatan fenomenologi ini digunakan untuk berinteraksi dengan para

informan (tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat/pelaku) untuk mendapatkan

informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang Budaya Peta Kampaca Labo

Compo Sampari pada upacara Suna Ro Ndoso di Desa Simpasai Kecamatan Lambu

Kabupaten Bima dengan tujuan untuk melihat nilai-nilai dakwah dalam budaya

tersebut di masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

berdasarkan fakta-fakta yang didapat oleh peneliti di lokasi penelitian.

Pendekatan ini digunakan peneliti pada saat mewawancarai informan,

tujuannya untuk mengetahui makna yang sebenarnya dari apa yang dituturkan oleh

informan. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami dan

menggambarkan maksud dari hal-hal yang tekait dengan Budaya Peta Kapanca Labo

Compo Sampari pada upacara Suna Ro Ndoso di Desa Simpasai Kecamatan Lambu

Kabupaten Bima secara sistematis.

3. 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
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terkait dengan makna filosofi dari Budaya Peta Kapanca Labo Compo Sampari pada

upacara Suna Ro Ndoso.

C. Sumber Data

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 seperti koran, dokumen, arsip,

majalah,buku, laporan tahunan dan lain sebagainya.6

Jenis sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data

sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah cacatan hasil wawancara yang

diperoleh langsung dari narasumber, yang terdiri dari berapa Orang/informan yang

dianggap relevan dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi: Tokoh adat,

tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat yang melaksanakan budaya

tersebut.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data dari pustaka yang memiliki relevansi

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

sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

6 Nurhidayat Muh. Said, Metode Penelitian Dakwah, h. 61.
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D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan

penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi (pengamatan)

yang dimaksud dengan metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan

dengan sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti. Pengguna metode

observasi dalam penelitian ini pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan secara

efektif yang dilakukan secara langsung mengamati objek yang diteliti. Tehnik ini

penulis gunakan untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat

pengumpulan data yang dillakukan dengan cara mengamati dan mencatat serta

menganalisis secara sistematis..

2. Metode Wawancara (Interview)

Interview atau wawancara adalah sebuah percakapan antara peneliti dan

informan adalah percakapana dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh

dua pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai

yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.7

Metode ini digunakan 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

7 Robert K. Yin, Studi Kasus: Metode dan Desain Penelitian (Jakarta: PT Rajawali, 2002),
h. 108-109.
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penelitian kepada informan. Panduan wawancara ini digunakan oleh penyusun untuk

menghindarai luasnya cara pembicara dalam wawancara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda

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

catatan harian, dan sebagainnya. .8 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.

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.9

Bertolak dari itu, menurut Akurinto instrument pengumpulan data adalah alat

bantu yang dipilih dan gunakan oleh peneliti dalam kegiatan yang mengumpulkan

agara kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.10 Jadi instrument

penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan

informasi mengenai hal yang sedang diteliti.

Adapun alat-alat yang digunakan dalam observasi:

8 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: UGM Press, 1999), h. 72.
9 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung:  CV. Alfabeta, 2009), h.

85.
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta,

2000), h. 134.
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1. Alat tulis menulis: buku, pulpen atau pensil sebagai alat untuk mencatat

informasi yang di dapat pada saat observasi.

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

observasi.

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

wawancara.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Tehnik 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 disaat penelitian dilakukan.11

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis

catatan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan

pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan dijadikan sebagai temuan bagi

orang lain. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data

kedalam pola, kategori dan suatu uraian data. Tujuan analisi 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

metode analisi dalam mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang digunakan

11 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: PT. LKS Yogyakarta 2008),
h. 89.



80

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.12 Dengan pendekatan semiotika Roland

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

Semiotika dalam penelitian 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.13

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.14

12 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h.
15.

13 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan
Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua (Cet. V; Jakarta: Kencana,  2007), h. 178.

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

populasi yang sedang diteliti. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan

data yang diamati agar bermakna dan komunikatif.

Adapun teknik yang digunakandalamanalisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengolongkan,

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 disesuaikan

dengan permasalahan dirumuskan penelitian dilakukan pengelolaan dengan penelitian

ulang.15

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.

15 Asep Saeful Muhtadi, Metode Penelitian Dakwah (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 107.
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3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

pada tahap pengumpulan data berikutnya.



83

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

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

Tenggara Barat pada umumnya masih tergolong tradisional yang bersumber pada

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

kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat pada umumnya

dan Desa Simpasai khususnya yang sangat dominan adalah ketergantungan dan

kepatuhan masyarakat pada tokoh-tokoh agama, pemuda dan tokoh adat sebagai

panutan dalam kehidupan sehari-hari.

Desa Simpasai merupakan salah satu desa di kecamatan lambu yang

terletak di sebelah timur kabupaten bima. Luas wilayah desa 8.12 Ha yang terdiri

dari dataran, 25% dan perbukitan 25%. Jarak tempuh dari desa ke ibu kota

kecamatan adalah 6 km atau 20 menit, sedangkan jarak tempuh ibu kota

kabupaten 48 km atau 1,5 jam dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah utara : Desa naru barat kecamatan sape

2. Sebelah selatan : Desa hidirasa kecamatan lambu

3. Sebelah barat : Desa kale,o kecamatan lambu

4. Sebelah timur : Desa lanta kecamatan lambu1

Sebagian luas wilayah Desa Simpasai merupakan daerah datar dengan luas

sebagian luas wilayah Desa Simpasai merupakan daerah datar dengan luas 271,50

ha/m2, yang terdiri lahan persawahan dengan luas 277 ha/m2, kemudian dengan

1 Sumber: Data Monografi Desa Simpasai kecamatan Lambu Kabupaten Bima ,2019.
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luas 87,949 ha/m2 digunakan sebagai pemukiman warga, sedangkan untuk tempat

pemakaman umum dengan luas 1 ha/m2, sedangkan untuk perkantoran dengan

luas 0. 10 ha/m2, dan luas prasaranan umum lainnya 6,30 ha/m2. Desa Simpasai

memiliki jumlah penduduk 3611 jiwa yang terdiri dari 1802 orang laki- laki dan

1809 perempuan yang tergabung dalam 1512 KK.

Mengenai kondisi geografisnya Desa Simpasai merupakan dataran rendah,

secara adminitrasi Desa Simpasai terdiri dari empat Dusun yaitu : Dusun Sakolo,

Dusun Mangge Maju, Dusun Sori Dungga dan Dusun Lakenu. Untuk menuju ke

Desa Simpasai Kecamatan Lambu ini, dapat ditempuh dengan menggunakan

kendaraan roda dua maupun roda empat. Transportasi angkutan umum menuju

lokasi sangat lancar terutama angkutan berupa kendaraan roda dua tersedia hampir

tiap hari. Untuk sarana jalan khususnya jalan Kecamatan merupakan sarana

penghubung tingkah desa yang umumnya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua

maupun roda empat. Dengan kondisi jalan yang diaspal dari pusat Kota Bima

sampai ke Desa Simpasai yang dapat memperlancar arus distribusi barang dan

jasa dapat berjalan lancar.

Sebagian besar penduduk Desa Simpasai bermata pencaharian sebagai

petani yaitu 487 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, sedangkan sebagai buruh

tani sebanyak 103 orang laki-laki dan 53 orang. Disamping itu ada juga

masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh migran sebanyak 31 orang

laki-laki dan 21 orang perempuan, pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 7 orang

laki-laki dan 8 orang perempuan, pengrajin industry rumah tangga sebanyak 103

orang yang terdiri dari perempuan, sebagai pertenak sebanyak 3 orang, , montir
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dan bidang swasta sebanyak 2 orang, TNI 6 orang laki-laki, dan sebagai pensiun

PNS sebanyak 2 orang.

Sisi lain, Desa Simpasai merupakan salah satu desa yang berbeda di

lingkungan kecamatan lambu mempunyai suhu udara pada umumnya panas dan

kering yaitu suhu maksimum 35, 0C dan minimum 19, 2 C ( Data monografi Desa

Simpasai tahun 2019), mengenai iklimnya tidak berbeda dengan daerah-daerah

umumnya bima yaitu memiliki iklim tropis yang tergantung pada 2 musim yaitu

musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi antara

bulan April hingga Oktober dan hujan terjadi bulan November hingga maret.2

Sehingga daerah yang berlokasi di daerah dataran rendah, sumber mata air

disekitar Desa Simpasai cukup memandai untuk kepenting pengairan. Mengenai

keadaan air minum di Desa Simpasai diambil dari sumur gali dan sumur bor,

meskinpun ada air PDAM, masyarakat Desa Simpasai tetap meminum air dari

sumur bor. Bagi masyarakat Desa Simpasai sarana irigasi yang digunakan untuk

pengairan pertanian berasal dari sungai dan bendungan dam diwu moro yang

berada di Desa Mangge yang dimanfaatkan dengan baik,3 oleh karena itu dengan

adanya pengairan dari bendungan tersebut menyebabkan pola tanam padi,

bawang, merah, kedalai dan jagung menjadi maksimal. Sebagai besar penduduk

Desa Simpasai menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan masih kental

dengan pola agraris ditunjang dengan sektor primer lain seperti petemakan dan

keterampilan.

2 Data Penduduk desa Simpasai kecamatan lambu kabupaten bima, 2019.
3 Data Monografi Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, 2019.
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1. Pendidikan

Program pendidikan merupakan program yang tidak kalah pentingnya

bagi kebijaksanaan pengaturan masalah kependudukan. Pendidikan adalah salah

satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan sumber

Daya Manusia (SDM). Faktor pendidikan merupakan salah satu modal yang

manfaatnya akan dapat dinikmati oleh penduduk untuk masa yang sangat

panjang yang sering disebut dengan masa depan. Mengenai tingkat pendidikan

penduduk di Desa Simpasai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4.1
Penduduk Desa Simpasai Menurut Tingkat Pendidikan

TINGKATAN PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN

Usia 3-6 tahun  yang belum masuk TK 143 orang 118 orang

Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group 32 orang 22 orang

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 32 orang 29 orang

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 315 orang 320 orang

Usia 18-56  tahun tidak pernah sekolah 97 orang 60 orang

Usia 18-56  thn pernah  SD tetapi tidak tamat 70 orang 72 orang

Tamat SD/sederajat 42 orang 45 orang

Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP 220 orang 212 orang

Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA 47 orang 54 orang

Tamat SMP/sederajat 32 orang 44 orang

Tamat SMA/sederajat 52 orang 55 orang

Tamat D-1/sederajat 2 orang 2 orang

Tamat D-2/sederajat 3 orang 1 orang

Tamat D-3/sederajat 3 orang 7 orang

Tamat S-1/sederajat 42 orang 45 orang

Tamat S-2/sederajat 2 orang 3 orang
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Tamat S-3/sederajat 00 orang 00 orang

Tamat SLB A ........ orang ............ orang

Tamat SLB B ........ orang ............ orang

Tamat SLB C ........ orang ............ orang

........ orang ............ orang

Jumlah 1.134 orang 1.086 orang

Jumlah Total 2.220 orang

2. Mata pencaharian

Mata pencarian selain sebagai sumber nafkah juga dapat dijadikan tolak

ukur pemenuhan ekonomi penduduk dan secara tidak langsung berkaitan erat

dengan usaha yang digelutinya. Berikut ini adalah data mengenai mata

pencaharian yang digeluti penduduk Desa Simpasai, seperti tabel di bawah ini:

TABEL 4.2
Penduduk Desa Simpasai Menurut Tingkat Mata Pencaharian

JENIS PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN

Petani 478 orang 2 orang

Buruh tani 103 orang 53 orang

Buruh migran 31 orang 22 orang

Pegawai Negeri Sipil 7 orang 8 orang

Pengrajin industri rumah tangga 0 orang 103 orang

Pedagang keliling 1 orang 7 orang

Peternak 0 orang 3 orang

Nelayan 0 orang 0 orang

Montir 2 orang 0 orang

TNI 6 orang 0 orang

Pensiunan PNS/TNI/POLRI 2 orang 0 orang

JUMLAH 630 orang 198 orang

JUMLAH TOTAL 828 Orang
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3. Pola perkampungan

Perkampungan Desa Simpasai dapat dilihat adanya pola hidup

mengelolakan karena Desa Simpasai ini terdiri dari empat dusun yang mempunyai

tempat yang berbedekatan. Dimana jarak antar keempat dusun tersebut hanya

dibatasi oleh jalanan umum serta gang-gang umum, sehingga akses untuk

sosialisasi sangat mudah.

Umumnya pemukiman penduduk di Desa Simpasai Kecamatan Lambu

Kabupaten Bima, ditata dengan pemukiman rumah-rumah penduduk Desa

Simpasai sangat berdekatan, yang dipagari dengan pagar bambu dan mereka lebih

cenderung membangun rumah di atas tanah warisan disekitar rumah orang tua.

Kondisi pemukiman penduduk Desa Simpasai sangat baik karena sebagian

besar rumah penduduk adalah rumah panggung yang berdinding kayu bertingkat

kayu- kayu gelondongan yang besar. Namun pada saat penelitian ada sebagian

rumah yang sudah mengalami pergeseran yaitu rumah yang dibangun tampa

panggung dengan berdinding tembok dan lantai terbuat dari keramik.

Rumah asli dari Desa Simpasai yaitu rumah panggung, ruangan rumah

terdiri dari tiga bagian yaitu bagian depan, ruang tengah dan ruang belakang yang

masing- masing mempunyai fungsi, ruang depan sebagai tempat menerima tamu,

ruang tengah sebagai ruang belakang dipergunakan sebagai dapur.

4. Sistem kepercayaan

Masyarakat Desa Simpasai adalah pemeluk Agama Islam yang taat. Segala

Sesuatu berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam, segala aktivitas tidak mengajarkan
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sesuatu yang buruk dan selalu menuju pada arah kebaikan. Menuju kebaikan

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

Masyarakat Desa Simpasai bukan hanya percaya kepada ajaran agama,

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

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

Bima tidak mematikan tradisi-tradisi masyarakat yang telah berkembang

sebelumnya. Beberapa adat dan kebiasaan lokal masih tetap berjalan beriringan

dengan pelaksanaan ajaran-ajaran Alquran. Kepercayaan lokal tradisional

berkaitan dengan dunia supranatural masih ada dalam konsep hidup masyarakat

Desa Simpasai. Mereka masih percaya akan adanya roh leluhur serta mengenal

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

kesejahteraan hidup manusia, arwah leluhur dianggap tetap hidup dan

memperhatikan tindakan anak cucunya. Sehingga dengan kepercayaan demikian

timbul sistem pemujaan dan persembahan kepada arwah leluhur dan mahluk halus

melalui upacara selamatan maupun sajian-sajian.4

Selain percaya pada roh leluhur, masyarakat Desa Simpasai juga percaya

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

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

kekurangan bahan atau benda, maka upacara tidak akan berjalan lancar dan akan

4 M. Facrir Rahman dan Nurmukminah, Nika Mbojo antara Islam dan Tradisi (Edisi 1;
Mataram: Alam Tara Lening Institute, 2011), h.7-9.



90

nada kejanggalan-kejanggalan pada penduduk yang melaksanakan upacara

tersebut.5

5. Sistem kesenian

Kesenian budaya mbojo merupakan budaya yang dimilik oleh masyarakat

bima “dou mbojo” atau masyarakat Bima khususnya Desa Simpasai. Dapat

diketahui bahwa dou mbojo bukan hanya menjadi penduduk daerah bima. Tetapi

juga sebutan mereka yang  tinggal di daerah Dompu, karena kesenian budaya

mbojo. Milik masyarakat mbojo di daerah Bima dan Dompu memiliki satu seni

budaya. Leluhur kita, pada keajaan dan kesultanan, sangat terkenal. Kalau ada

upacara khitanan, khatam al-qur’an dan upacara pernikahan, selalu diramaikan

dengan petunjukan kesenian budaya mbojo. Adapun sarana tersebut terdiri dari

perkumpulan atau kesenian di Desa Simpasai yaitu: Mpa’a Sila atau Mpa’a

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

6. Sistem kekerabatan

Pernikahan antara laki-laki dan seorang perempuan merupakan kedudukan

keluarga, bilamana pernikahan sudah selasai dengan berbagai upacara dan dengan

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

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

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

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

Desa Simpasai tidak hanya diharuskan tinggal dipihak laki-laki namun biasa juga

5 M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bogor Indonesia: Cv Binasti, 2002),
h. 84.
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tinggal dipihak wanita. Karena di Desa Simpasai menganut sistem kekerabatan

parental.

Mencari jodoh di dalam lingkungan kerabat sendiri di dalam masyarakat

Bima khususnya Desa Simpasai harus mengikuti pembatasan tertentu sesuai

aturan atau Kaidah Agama dan adat masing-masing. Bagi masyarakat Bima,

sudah pasti mengutamakan dan memberlakukan hukum-hukum Islam dan norma-

norma adat yang juga bernuansa Islam, tidak boleh terjadi perkawinan antara laki-

laki dan perempuan yang haram nikahnya, misalnya nikah antara saudara

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

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

mendapat hukuman akan dikeluarkan dari kekerabatan di kampong.

Masyarakat Desa Simpasai yang terdiri dari beberapa keluarga inti yang

tinggal bersama. Namun dengan modernisasi, keluarga sebagian kecil

menghilang, pasangan keluarga baru saat ini cenderung untuk hidup terpisah

dengan orang tuanya. Mereka cenderung membentuk keluarga batin yang

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

dae) dan anak-anak, dalam keluarga di Desa Simpasai bahwa ayah bertanggung

jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan istri

berhak atas pengaturan rumah tangga kewajiban melayani suami dan anaknya.

Dengan demikian kepala keluarga merupakan sumber kekuasaan, patuh kepada

yang lebih dinilai alami dan sebuah kebaikan yang terpuji.
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B. Proses Pelaksanaan Peta Kapanca Labo Compo Sampari Pada Acara Suna

Ro Ndoso Di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Setiap daerah mempunyai prosesi adat sunatan yang berbeda-beda serta

memiliki ciri khas yang unik dan keistimewaan tersendiri, hal membuktikan

pembeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Sama halnya dengan

masyarakat Suku Bima (Mbojo) yang ada di wilayah kota dan kabupaten bima

pada umumnya dan lebih khususya di Desa Simpasai Kecamatan Lambu yang

memiliki upacara dan prosesi adat sunatan yang unik yang masyarakatnya biasa

disebut dengan istilah Suna Ro Ndoso. Adapun yang menjadi rangkaian dari

proses pelaksanaan dari Suna Ro Ndoso di Desa Simpasai Kecamatan Lambu

Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:

1. Zikir labo Peta Kapanca

a) Asal Asul Adanya Acara Zikir Labo Peta Kapanca

Prosesi acara Zikir Labo Peta Kapanca pada masyarakat suku Mbojo telah

menjadi tradisi dan proses ritual adat yang sangat penting oleh masyarakatnya

pada saat acara Suna Ro Ndoso, Prosesi acara Zikir Labo Peta Kapanca

merupakan warisan adat dari lelulur nenek moyang terdahulu. Berangkat dari

cerita petua-petua tersebut, sehingga perlu kita ketahui bagaimana sebenarnya asal

mulanya adanya proses adat dari Zikir Labo Peta Kapanca yang berkembang dari

kalangan masyarakat bima. Menurut H. Zaidin H. Landa, bahwa pada mulanya

masyarakat Bima menganut sistem kepercayaan yaitu Makamba labo Makimbi

yang dalam istilah sekarang dengan dikenal dengan sistem kepercayaan yang

bercorak Animis-Dinamisme, dimana pokok kepercayaannya merupakan apa saja
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yang mereka peroleh dari warisan nenek moyangnya.6

Namun, setelah islam masuk di Dana Mbojo (tanah bima) dan menjadi

acuan dasar Dou Mbojo (orang bima), menjadikan ajaran Islam sebagai inspirasi

sumber hukum dan tata aturan dalam kehidupan masyarakat bima, baik

masyarakat dalam kalangan biasa maupun dalam kalangan kerajaan. Selain itu

juga, para pelaku dakwah menjadikan adat istiadat yang berkembang di bima

sebagai media dakwah sehingga dalam kehidupan masyarakat bima dalam

beberapa aspek diwarnai dan dijiwai oleh ajaran Islam. Tidak heran kemudian,

masyarakat Bima dewasa ini memiliki adat istiadat yang bercorak Islam sebagai

warisan yang diterima secara turun temurun, salah  satunya yakni Ziki Labo Peta

Kapanca.

Menurut Burhan H. Yusuf bahwa Zikir Labo Peta Kapanca bermula pada

pada masa kesultanan pertama Sultan Abdul Kahir. Setelah itu, Zikir yang

berkembang pada masyarakat bima menjadi beberapa macam Zikir, yang salah

satunya adalah Zikir Kapanca. Zikir Kapanca yang berkembang pada masyarakat

bima saat ini merupakan zikir dalam bentuk menyanyikan syair-syair yang berisi

ungkapan rasa syukur serta puji-pujian kepada Allah swt. serta kalimat-kalimat

sanjungan kepada baginda Nabi Muhammad saw. sebagai kekasih Allah swt.

Sedangkan Peta Kapanca adalah upacara penempelan inai di telapak tangan anak

anak yang akan melakukan khitan, dan yang melakukan upacara penempelan itu

adalah masing-masing tujuh orang tua tokoh adat dan tokoh agama  baik laki-laki

maupun perempuang dan dilakukan secara bergilir yang diiringi langsung dengan

6 H. Zaidin H. Landa (69 Tahun), Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Desa Simpasai, 20
Januari 2020.
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ZikiKapanca.7

Berangkat dari hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa budaya Zikir

Labo Peta Kapanca yang berkembang pada masyarakat bima khususnya di Desa

Simpasai tidak dipengaruhi oleh budaya budaya Hindu Budha, hal ini terlihat dari

isi dari Zikir Labo Peta Kapanca pada upacara Suna Ro Ndoso merupakan bentuk

nyanyian syair-syair yang menjujung tinggi keEsaan Allah serta bershalawat pada

Nabi Muhammad swa. sebagai Rasul sekaligus kekasih Allah swt. selain itu juga

isi zikir kapanca pada upacara Suna Ro Ndoso ini juga hampir mirip dengan isi

barzanzi yang berkembang di Sulawesi Selatan. Menurut sejarah, syair-syair

barzanzi ini dibuat oleh tokoh Islam di bagian timur tengah. Namanya Syekh

Jafar Al-Barzanzi, pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, beliaulah yang

memprakarsai sayembara penulisan riwayat-riwayat nabi Muhammad saw.

Sepaham dengan hal tersebut di atas, H. Marzuki H. Ismail memepertegas

kembali bahwa budaya zikir labo peta kapanca pada masyarakat bima ini

merupakan budaya yang sangat banyak mempunyai nilai seta ajaran islam di

dalamnya, karena dalam zikir labo peta kapanca kita selalu diingatkan untuk tetap

menginggat Allah swt. karena dalam ajaran islam kita dianjurkan untuk selalu

menginggat Allah swt. dan bershalawat kepada Nabi Muhammad saw.8

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa budaya Ziki Labo Peta

Kapanca tidak ada sama sekali pengaruh dari agama Hindu dan Budha, sehingga

tidak bertentangan dengan ajaran Islam, malah Islam menganjurkan  kepada

7 Burhan H. Yusuf (57 Tahun), Selaku Keplaa Desa Simpasai, Wawancara, Kantor Desa
Simpasai, 25 Januari 2020.

8 H. Marzuki H. Ismail (82 Tahun), Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Desa Simpasai, 23
Januari 2020.



95

setiap umat muslim agar selalu berzikir dan bershalawat kepada Allah swt. dan

Rasul-Nya.

b) Zikir Labo Peta Kapanca

Zikir Labo Peta Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso tidak terlepas dari

ajaran Islam. Meskipun tata cara pelaksanaanya dilakukan secara tradisional.

Tetapi proses dan tata cara pelaksanaan Suna Ro Ndoso mengikuti petunjuk dan

hukum-hukum yang tertuang dalam Alquran. Dalam Agama Islam, Suna Ro

Ndoso merupakan salah satu media pensucian diri dan bukti ketundukan kepada

ajaran agama.

Senanda dengan hal tersebut di atas,  Sultin H. Landa menuturkan bahwa

Zikir Labo Peta Kapanca pada Acara Suna Ro Ndoso terdapat ucapan yang

mengandung makna untuk mendoakan anak anak yang akan melakukan Suna Ro

Ndoso. Hal ini terdapat terdapat pada isi dari ziki pada saat peta kapanca, dimana

ini zikirnya terdapat tiga pokok yaitu; Zikir kepada Allah swt. Shalawat Kepada

Rasulullah Swa Serta Doa. Salah satu contohnya adalah diawali dengan ucapan

“Ya Allah Sebanyak 9 kali,di akhiri dengan Ya’ kholiqol basyar (Wahai sang

pencipta Manusia). Selanjutnya contoh isi Shalawatnya adalah Allahumma Sholli

‘ala’ Muhammad ya’ saidal musalin,yang artinya “Ya Allah kirimkan rahmat

kepada Nabi Muhammad saw. sebaik baiknya utusan”9

Dilihat dari hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa Zikir

Labo Peta Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso memliki tiga pokok ajaran islam

yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. serta meningkatkan rasa

9 Sultin H. Landa (46 Tahun), Tim Zikir Peta Kapanca, Wawancara, Desa Simpasai, 29
Januari 2020.
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kecintaan kepada Rasulullah saw. Dengan demikian, Ziki Labo Peta Kapanca

tidak bertentangan dengan ajaran islam tetapi lebih memberikan arti untuk selalu

menginggat Kepada Allah swt. Hal ini sesuai dengan perintah Allah swt. dalam

QS. al-Baqarah/2:152, yang berbunyi:

       
Terjemahnya:

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu,
dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-
Ku.10

Ayat di atas dapat dipahami bahwa, manusia diperintahkan oleh Allah swt.

untuk selalu menginggat kepada-Nya dengan melalui berzikir setiap waktu,

kerena dengan zikir manusia diharapkan bisa mendekatkan diri kepada Allah swt.

Bertolak dari hal itu, Zikir juga merupakan bentuk rasa syukur manusia kepada

Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkanNya. Selain itu juga, dengan

momentum upacara adat Ziki Labo Peta Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso ini

masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu mendapatkan nilai nilai yang

meningkat rasa kecintaan kepada Allah swt. serta pelajaran hidup yang mampu

membiasakan dirinya untuk berzikir kepada Allah swt. terkhusus untuk anak-anak

yang akan melakukan proses pencusian dirinya (Suna Ro Ndoso).

Budaya Zikir labo Peta Kapanca pada masyarakat suku Mbojo (orang

bima) khususnya masyarakat Desa Simpasai Kecamatan lambu dalam

pelaksanaannya tidak hanya terdapat pada acara Suna Ro Ndoso saja, tetapi juga

terdapat pada acara Nika Ro Nako. Selain itu, kebiasaaan lain masyarakat Desa

10 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova(Bandung; Syaamil
Qur’an, 2012),h.23.
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Simpasai Kecamatan Lambu adalah orang bima khususnya masyarakat Desa

Simpasai, ketika dilaksanakan acara Ziki Labo Peta Kapanca pada acara Nika Ro

Nako maka keluarga dekat maupun kerabat yang mempunyai anak perempuan

maupun laki-laki dengan kisaran umur 5 tahun, biasanya mengikutsertakan anak-

anaknya pada acara Ziki Labo Peta Kapanca tersebut untuk persiapan anak anak

yang akan melakukan Suna Ro Ndoso.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Hj. Saodah H. M. Saleh bahwa, kebiasaan

masyarakat di Desa Simpasai dalam melaksanakan Zikir Labo Peta Kapanca

terdapat dua kali dilaksanakan pada proses upacara adat yang berbeda, yaitu

persiapan untuk acara Suna Ra Ndoso dan acara Nika Ra Nako.11 Dari hasil

wawancara tersebut dapat dipahami bahwa budaya Zikir labo Peta Kapanca

pada masyarakat bima, khususnya di Desa Simpasai terdapat didua upacara

adat yaitu Khitan atau Sunatan (Suna Ro Ndoso) dan pernikahan (Nika Ro

Nako).

c) Tata Cara Pelaksanaan Zikir Labo Peta Kapanca

Setiap prosesi adat sunatan yang terdapat dimasing masing ataupun suku

tertentu memiliki ciri khas dan keistimewaan tersendiri, karena hal itulah yang

merupakan keberagaman budaya dari tiap daerah. Sama halnya dengan

masyarakat bima terkhusus di Desa Simpasai Kecamatan Lambu yang memiliki

upacara dan prosesi adat Suna Ro Ndoso yang unik.

Zikir Labo Peta Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso pada masyarakat di

Desa Simpasai Kecamatan Lambu umunya dilaksanakan pada malam hari, hal ini

dikarenakan kesibukan masyarakatnya dengan aktivis di sawah, di kebun, dan di

11 Hj. Saodah H. M. Saleh (60 Tahun), Selaku Tokoh Adat Sekaligus Tokoh Agama,
Wawancara, Desa Simpasai, 22 Januari 2020.
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laut serta kesibukan lainnya. Sebelum dilakukan upacara Zikir Labo Peta

Kapanca pihak keluarga akan melakukan hajat, melakukan Mbolo Ra kaboro weki

dengan tujuan menentukan hari pelaksanaan acara Zikir Labo Peta Kapanca

tersebut.

Ditegaskan kembali oleh H. Marzuki H. Ismail, bahwa Mbolo Ra Kaboro

Weki sudah menjadi hal yang mendasar disetiap acara besar masyarakat Bima

terkhusus Desa Simpasai. Mbolo Ra Kaboro Weki pada Upacara Suna Ro Ndoso

bertujuan untuk menentukan hari baik dalam melaksanakan Acara serta untuk

mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk upacara Suna Ro Ndoso seperti

panggung, pelamin, serta perlengkapan lainnya untuk kebutuhan Zikir Labo Peta

Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso.12

Persiapan selanjutnya yang dilakukan oleh keluarga yang melaksanakan

upacara Suna Ro Ndoso setelah adanya hasil dari Mbolo Ra Kaboro Weki adalah

menyediakan Soji Ra Sangga13. Hj. Saodah H. M. Saleh menuturkan bahwa Soji

Ra Sangga merupakan sesuatu yang harus ada dalam upacara Suna Ro Ndoso. Soji

Ra Sangga mempunyai jenis dan porsi masing-masing. Soji Ra Sangga Untuk

anak laki-laki sebanyak 3 porsi (Tolu Tau), sedangkan untuk perempuan sebanyak

2 porsi (dua tau). Adapun macam dan jenis Soji Ra Sangga adalah kadodo,

kawaji, pangaha owa, arungina, cangkaru, ro’o saha, jungge reo, pangaha

bunga, pangaha sinci, mangge lenggo, wua lamu, dan tobe lampu jenis Soji Ra

12 H. Marzuki H. Ismail (82 Tahun), Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Desa Simpasai, 23
Januari 2020.

13 Soji ra sangga adalah sejenis kue baik kue kering maupun kue basah yang terbuat dari
beras ketan dengan berbagai macam jenis kuenya. Masing masing jenis kue mempunyai takaran
dan ukuran tertentu dalam proses pembuatannya.
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Sangga ini masing masing 7 buah. Sedangkan Soji Ra Sangga jenis lain Bonto

Soji, nuco, aru banyakya masing masing satu buah.14

Selain hal tersebut di atas, adapun bahan dan alat Soji Ra Sangga sebagai

kebutuhan pada saat upacara Suna Ro Ndoso berlangsung sampai terjadinya

Ncala15 yaoitu Mama Nyiri adalah bahan sirih yang terdiri dari Ro’o Nahi(daun

sirih), kapur sirih, pinang serta tembakau. Hal ini dipercaya oleh masyarakat Bima

khususnya Desa Simpasai sebagai bentuk penghormatan untuk roh-roh nenek

moyang yang perempuan. Selain itu, Rongko Ro’o Ta’a Upa Lona16 hal ini

bertujuan sebagai penghormatan kepada roh atau arwah laki-laki. Kedua hal

tersebut dipercaya untuk menghindari terjadinya hal-hal buruk yang dapat

mengancam keselamatan anak-anak yang akan melakukan prosesi Suna Ro

Ndoso.17

Hal lain yang disiapkan dalam proses upacara Suna Ro Ndoso berlangsung

adalah Karedo Upa Mbua Pahu adalah makanan yang terbuat dari tepung yang

dicampur dengan kelapa dan gula yang proses pembuatannya ditumbuk dengan

jumlah empat jenis, Bongi (beras) yang beragam warnanya mulai dari Bongi

Monca (beras kuning), Bongi Me’e(beras hitam), Bongi Kala (beras meras). Alat

14 Hj. Saodah H. M. Saleh (60 Tahun), Selaku Tokoh Adat Sekaligus Tokoh Agama,
Wawancara, Desa Simpasai, 22 Januari 2020.

15 Ncala adalah proses terjadinya kerasukan, dalam bahasa bima “Mai Bolo” masuknya roh
leluhur serta mahluk-mahluk halus lainnya dalam tubuh seseorang. Ncala bagian yang tidak bisa
dipisah dari upacara adat Suna Ro Ndoso. Ncala merupakan tanda dimulainya Suna Ro Ndoso
yang dimulai dengan alat musik seperti gendang, seruling, dan gong yang dimainkan untuk
mengiringi proses sunatan berlangsung.

16 Rongko Ro’o Ta’a Upa Lonaadalah rokok khas bima yang terbuat dari daun lontar
kering yang didalamnya terdapat tembakau yang banyaknya sebanyak 7 batang.

17 Hj. Saodah H. M. Saleh (60 Tahun), Selaku Tokoh Adat Sekaligus Tokoh Agama,
Wawancara, Desa Simpasai, 22 Januari 2020.
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dan bahan selanjutnya adalah Roa labo Oi (periuk dan air), Roa yang

dimaksudkan disini adalah Roa Dana yang terbuat dari tanah liat yang dihiasi dan

diisi dengan Malanta, Ni’u (kelapa), U’a Samburi(pinang), Nahi Sabaka (daun

sirih satu ikat), Kalo Samburi (pisang setandang), Kerencu Pidu Mbua, Ro’o

Sancara Tolu Lela (daun sancara tiga lembar), Ro’o Risa Tolu Lela(daun risa tiga

lembar), janga rasa Ma Me’e(ayam kapung yang warna hitam), Saninu (Cermin),

Lilin Satako (lilin satu batang), Tampe Muna (alat tenun khas bima) dan diiringi

dengan Genda Ro No (alat musik khas bima).18

Lebih lanjut dijelaskan oleh H. Zaidin H. Landa, bahwa Soji Ra Sangga

merupakan bentuk hadiah untuk anak anak yang akan melakukan Suna Ro Ndoso

dengan tujuan supaya anak anak semangat dan tiddak takut untuk melakukan Suna

Ro Ndoso.19 Sementara H. Marzuki H. Ismail menuturkan bahwa Soji Ra Sangga

pada upacara Suna Ro Ndoso harus disiapkan seutuhnya, apabila kurang salah satu

atau ada yang lebih dari bahan yang sudah dipersiapkan, menyebabkan orang tua

atau keluarga dari yang menyelenggarakan upacara Suna Ro Ndoso akan

mengalami gangguan kejiwaan (gila).20

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa Mbolo Ra

Kaboro Weki serta Soji Ra Sangga merupakan persiapan awal pada upacara Suna

Ro Ndoso. Hal ini bertujuan untuk mengantisipati kegagalan serta masalah yang

mungkin terjadi pada saat prosesi Zikir Labo Peta Kapanca pada acara Suna Ro

18 Hj. Saodah H. M. Saleh (60 Tahun), Selaku Tokoh Adat Sekaligus Tokoh Agama,
Wawancara, Desa Simpasai, 22 Januari 2020.

19 H. Zaidin H. Landa (69 Tahun), Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Desa Simpasai, 20
Januari 2020.

20 H. Marzuki H. Ismail (82 Tahun), Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Desa Simpasai, 23
Januari 2020.
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Ndoso. Selain Itu persiapan Soji Ra Sangga merupakan hal yang urgen dalam

upacara Suna Ro Ndoso.

Setelah diadakan Mbolo Ro Kaboro Weki dan persiapan Soji Ra Sangga

serta keperluan keperluan lainnya, maka prosesi Ziki Labo Peta Kapanca bisa

dilakukan. Umumnya Masyarakat Desa Simpasai Melaksanakan Zikir Labo Peta

Kapanca pada malam hari. Adapun prosesi dari rangkaian dari upacara Suna Ro

Ndoso adalah sebagai berikut:

1) Zikir Kapanca

Umumnya Zikir Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso pada masyarakat

Desa Simpasai melaksanakan pada malam hari. Zikir Kapanca berlangsung

secara bersamaan denga acara Peta Kapanca, dengan kata lain, Zikir Kapanca ini

merupakan lantunan yang mengiringi proses Peta Kapanca pada anak anak yang

akan dikhitan (Suna Ro Ndoso). Adapun yang melantukan Zikir Kpanca adalah 3

sampai 5 orang dari tokoh agama yang diundang khusus oleh yang punya hajat.

Menurut Muhtar Ama Hawa bahwa Desa Simpasai sudah dibentuk tim Zikir

Kapanca, baik Zikir Kapanca dari acara Suna Ro Ndoso maupun pada acara Nikah

Ro Nako.21 Lebih lanjut Sultin H. Landa menuturkan bahwa Ziki Kapanca telah

ada tim khususnya, dimana ketika masyarakat membutuhkan jasanya, biasanya

masyarakat langsung  menghubungi salah satu dari anggota tim dari Zikir

Kapanca. Adapula terkait dengan pemberian amplop/digaji, dari tim Zikir

Kapanca sendiri tidak memasang tarif, hanya seikhlas dari yang punya hajat.22

Adapun yang menjadi tata cara dari Zikir Kapanca pada acara Suna Ro

21 Muhtar Ama Hawa (67 Tahun), Tim Ziki Peta Kapanca, Wawancara, Desa Simpasai,
07 Februari 2020.

22 Sultin H. Landa (64 Tahun), Tim Ziki Peta Kapanca, Wawancara, Desa Simpasai, 29
Januari 2020.
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Ndoso sebagaimana menurut Sultin H. landa dan Muhtar Ama Hawa Selaku tim

Ziki Peta Kapanca adalah antara lain: Salam, Istigfar 3 kali, Syahadat, Shalawat,

Surah al-Fatihah, Surah al-Ikhlas 3 kali, Surah al-Falaq 3 kali, Surah al-Nass 3

kali, Ayat Kursi, Surah al-Baqarah ayat 284-286, Zikir Kapanca, Do’a.23

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa prosesi Zikir

Kapaca pada acaa Suna Ro Ndoso dibuka dengan pembacaan salam, dimana

anaka-anak yang akan melakukan Suna Ro Ndoso didoakan untuk diberikan

keselamatan oleh Allah swt. dan dilanjutkan dengan istigfar serta ayat ayat

alquran lainnya, hal ini memberikan tujuan bahwa dalam acara Zikir Kapanca

Pada acara Suna Ro Ndoso diberi kelancaran dan kemudahan serta terhindar dari

hal-hal yang tidak diinginkan (Marabahaya). Selain itu juga, dalam prosesi Zikir

Kapanca diakhiri dengan doa, yang mendoakan anak-anak yang akan dikhitan

(Suna Ro Ndoso) diberikan keberkahan dalam hidup.

2) Peta Kapanca

Pada prosesi pelaksanaan Peta Kapanca terdapat tata cara yang harus

dilakukan, namun sebelumnya ada beberapa alat dan bahan yang harus disediakan

oleh orang tua anak-anaknya yang melakukan Peta Kapanca, yaitu; Pertama;Ro’o

Kapanca (daun inai) yang telah ditumbuk halus, Kedua; telur yang dihias dengan

kertas warna warni dan dihias pada batang pohon pisang yang sudah dihias

dengan kerta berwarna, Ketiga; bantal kecil untuk pengalas tangan kedua anak

anak yang akan dikhitan (Suna Ro Ndoso) sewaktu ditempelkan daun inai,

Keempat; daun pisang yang di letakan di atas bantal sebagai pengalas tangan dan

kaki anak anak, Kelima; air  yang diisi dengan mangkuk kecil untuk dipakai bilas

tangan bapak/ibu setelah melakukan penempelan inai (Peta Kapanca), Keenam;

tissu, dan Ketujuh; beras kuning yang didalamnya terdapat lilin sebagai penerang.

23 Muhtar Ama Hawa dan Sultan H. Landa (67/ 64 tahun), Tim Ziki Peta Kapanca, Desa
Simpasai, 5 Februari 2020.
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Adapun yang menjadi tata cara pelaksanaan Peta Kapanca pada acara

Suna Ro Ndoso masyarakat Desa Simpasai adalah sebagai berikut:

a) Anak-anak yang akan melakukan Ritual Peta Kapanca duduk di atas

panggung yang telahdisediakan dengan posisi berjejer serta didampingi oleh

orang tuanya.

b) Posisi tangan lurus diletakkan di atas bantal dan di atasnya ada daun pisang

yang tempatnya di atas paha serta posisi kaki juga lurus dan dialaskan dengan

daun pisang.

c) Anak anak yang akan ditempelkan daun inai (Ro’o Kapanca)yang telah

dihaluskan oleh tokoh tokoh masyarakat yang diundang khusus sebanyak 7

orang baik dari kaum ibu-ibu maupun kaum bapak bapak, dengan membaca

salawat Nabi Muhammas saw.

2. Compo Sampari

Compo Sampari atau pemasangan keris kepada anak-anak yang akan di

Suna Ro Ndoso merupakan suatu acara khusus dalam rangkaian upacara Suna Ro

Ndoso tersebut. Compo Sampari diselenggarakan setelah acara Peta Kapanca

serta dikuhususkan untuk anak laki-laki. Saat upacara Compo Sampari

dipanggilah tokoh agama dan tokoh adat ataupun orang tua serta syara hukum, hal

ini karenakan upacara adat ini disebut juga sebagai “Lampa Rawi Syara Ro

Hukum”.

Menurut H. Zaidin H. Landa bahwa Compo Sampari pada acara Suna Ro

Ndoso merupakan acara sakral yang dikhususkan oleh anak laki-laki yang akan

melaksanakan khitan (Suna Ro Ndoso). Adapun yang melakukan pemasangan
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keris kepada anak anak adalah tokoh agama ataupun tokoh adat yang diundang

khusus oleh yang punya hajat. Dalam proses pemasangan kris (Compo Sampari)

diawali oleh pembacaan Doa kemudian Keris dikelilingi ketubuh anak yang akan

disematkan keris (Compo Sampari) serta disusul oleh pembacaan Shalawat atas

Nabi.24

Senada dengan hal tersebut di atas, Sultin H. Landa menuturkan bahwa

tata cara pelaksanaan dari upacara Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso

adalah anak-anak didudukkan atau berdiri dihadapan orang tuanya masing,

kemudian keris (Sampari) dihantarkan keliling tubuh si anak dengan diiringi

shalawat tiga kali, kemudian diselipkan dipinggang kirinya, tangan kanan

memegang hulu keris, sedangkan tangan kiri memegang sarung keris.25

Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh H. Marzuki H. Ismail menuturkan bahwa

upacara Compo Sampari pada anak Suna Ro Ndoso merupakan sebagai bentuk

peringatan kepada anak laki-laki bahwa sebagai seorang laki-laki harus memiliki

kekuatan dan keberanian dalam mengahadapi hidupnya yang dilambangkan

dengan keris, serta sebagai tanda bahwa anak laki-laki yang akan menuju proses

kedewasaan pada dirinya.26 Bertolak dari hal tersebut, Hj. Saodah H. M. Saleh

menuturkan bahwa Hakikat dari Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso

adalah anak sudah mulai diperkenalkan dengan senjata sebagai pelindung diri

24 H. Zaidin H. Landa (69 Tahun), Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Desa Simpasai, 20
Januari 2020.

25 Sultin H. Landa (64 Tahun), Tim Ziki Peta Kapanca, Wawancara, Desa Simpasai, 29
Januari 2020.

26 H. Marzuki H. Ismail (82 Tahun), Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Desa Simpasai, 23
Januari 2020.
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serta untuk membangkitkan jiwa serta semangat kesatria bagi seorang anak laki-

laki.27

Dari wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa upacara Compo

Sampari pada acara Suna Ro Ndoso dilakukan hanya kepada anak laki-laki yang

akan dikhitan (Suna Ro Ndoso) serta dilakukan oleh tokoh adat ataupun agama.

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan dari upacara Compo Sampari ini

adalah memberikan pelajaran untuk anak laki-laki supaya mampu menjaga diri

serta memiliki keberanian dan keuletan dalam menjalankan kehidupannya.

Bertolak dari hal tersebut, dari persiapan alat bahan pada upacara Suna Ro

Ndoso masih terlihat hal-hal yang sangat mistis yang tidak mampu dinalar dan

dijangkau dengan akal sehat. Secara tidak langsung, dilihat dari persiapan alat dan

bahan serta proses upacara Suna Ro Ndoso masih ada unsur kesamaan dengan

praktek ajaran dan sistem kepercayaan hindu-budha. Hal ini memang tidak dapat

dielakan bahwa sistem kepercayaan orang bima sebelum islam masuk di bima

adalah terdapat tiga sistem kepercaya Makamba, Makimbi dan Hindu-Budha.

Maka tidak dapat disangkal bahwa sistem budaya pada upacara adat Suna Ro

Ndoso ini masih ada unsur unsur atau sistem kepercayaan hindu-budha tetapi

tidak semua dari rangkaian upacara adat tersebut.

Dengan demikian, untuk menjaga nilai budaya serta menjaga sistem

kepercayaan masyarakat bima yang mayoritas islam, akan lebih bagusnya unsur

unsur mistes dari tatacara pelaksanaan upacara adat Suna Ro Ndoso lebih

dikurangi lagi serta  unsur-unsur pelaksanaan budaya yang tidak mempunyai

27 Hj. Saodah H. M. Saleh (60 Tahun), Selaku Tokoh Adat Sekaligus Tokoh Agama,
Wawancara, Desa Simpasai, 22 Januari 2020.
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makna sesuai dengan ajaran islam digantikan dengan hal-hal lain yang baru tampa

menghilangkan unsur budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat bima

khususnya masyarakat di Desa Simpasai.

C. Nilai-Nilai Dakwah Dalam Proses Pelaksanaan Peta Kapanca Labo Compo

Sampari Pada Acara Suna Ro Ndoso Di Desa Simpasai Kecamatan Lambu

Kabupaten Bima

Nilai merupakan prinsip-prinsip etika yang dipegang kuat oleh individu

atau kelompok yang kemudian berpengaruh pada prilakunya. Nilai berkaitan

dengan gagasan tentang baik dan buruknya, yang dikehendaki dan tidak

dikehendaki. Nilai membentuk norma yaitu aturan aturan baku tentang prilaku

yang harius dipatuhi oleh setiap anggota suatu unit social sehingga ada sanksi

negative dan positif.28

Bertolak dari hal di atas, nilai juga dapat dimaknai sebagai sekumpulan

pemikian seseorang atas prilaku yang bersifat baik dan buruk. Prilaku tersebut

disebabkan karena adanya tradisi yang dianut oleh masyarakat itu sendiri dan

selalu dijalankan secara terus menerus. Bertolak dari hal itu, nilai juga merupakan

suatu konsepsi abstrak yang tidak dapat diraba dan dilihat. Terbentuknya sesuatu

dalam pikiran manusia baik secara individu maupun secara sosial dalam

masyarakat merupakan konsepsi abstrak dari sebuah nilai. Tampa sebuah nilai, hal

apapun itu tidak akan berarti apa-apa bagi manusia karena perwujudan sebuah

nilai memang wajib adanya.

Oleh karena itu, dalam mempertahankan eksistensi dari upacara adat Ziki

Peta Kapanca labo Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso, maka diperlukan

28 Suranto Aw, Komunikasi Sosial Budaya (Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 66.
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nilai-nilai yang tetap menjaga eksitensi dari upacara adat ini. Dengan demikian,

penulis menganalisis upacara adat Ziki Peta Kapanca Labo Compo Sampari pada

acara Suna Ro Ndoso dengan menggunakan pendekatan fenomenologi,

pendekatan ini melihat bagaimana suatu fenomena-fenomena yang ada di

lapangan. Oleh sebab itu, melalui pendekatan fenomenologi ini, mampu

mendekati upacara adat Ziki Peta Kapanca labo Compo Sampari pada acara Suna

Ro Ndoso dari sudut pandang masyarakat maupun mengambil nilai yang memiliki

orientasi bersifat baik bagi masyarakat.

Tradisi Ziki Peta Kapanca Labo Compo Sampari pada acara Suna Ro

Ndoso apabila dilihat dan dianalisi dari tata cara pelaksanaannya mulai dari awal

pelaksanaan sampai akhir tidak terlepas dari nilai-nalai dakwah yang mengacu

pada nilai keagamaan dan nilai sosial kemasyarakatan. Mulai dari persiapan alat

dan bahan, hingga pada proses pelaksanaan Ziki Peta Kapanca labo Compo

Sampari pada acara Suna Ro Ndoso itu sendiri. Dari seluruh rangkaian prosesi

budaya tersebut tidak terlepas dari kontribusi dari manusia pada masyarakat

setempat.

Dilihat dari penjabaran dari rangkaian prosesi dari budaya Ziki labo Peta

Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso di atas, maka dapat dilihat dari prosesi

budaya tersebut terdapat nilai-nilai dakwah yaitu nilai-nilai keagamaan dan nilai-

nilai sosial, baik yang berlaku secara individu yang dihidup dalam masyarakat

maupun masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian, adapun nilai-

nilai dakwah yang dapat dilihat dari prosesi upacara adat Ziki Peta Kapanca labo

Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso adalah sebagai berikut:
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1. Menanamkan Nilai Keimanan

Prosesi adat Ziki Peta Kapanca Labo Compo Sampari pada acara Suna Ro

Ndoso secara tidak langsung memberikan penanaman nilai dalam meningkatkan

keimanan baik secara individu maupun secara sosial kemasyarakatan lebih

khususnya kepada anak-anak yang akan melakukan proses Suna Ro Ndoso.

H. Marzuki H. Ismail menuturkan bahwa dalam tradisi Suna Ro Ndoso ini

tidak hanya sebuah proses adat yang tidak mempunyai arti, tapi dalam tradisi ini

anak anak ditamankan nilai-nilai keimanan yang mengajarkan untuk tetap

menginggat dan beribadah kepada Allah swt. serta bertindak diatas suatu

kebenaran. Hal ini dikarenakan Suna Ro Ndoso merupakan langkah awal dalam

proses pendewasaan anak anak dalam kehidupan selanjutnya.29 Lebih lanjut

ditegaskan oleh H. Zaidin H. Landa bahwa prosesi adat Suna Ro Ndoso selain

memberikan nilai keimanan juga mampu mengajarkan nilai-nilai aqidah dan nilai

ibadah kepada anak anak yang akan melakukan proses Suna Ro Ndoso.30 Hal ini

sesuai yang dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat/49:7, yang berbunyi:

               
                    
 

29 H. Marzuki H. Ismail (82 Tahun), Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Desa Simpasai,
23 Januari 2020.

30 H. Zaidin H. Landa (69 Tahun), Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Desa Simpasai, 20
Januari 2020.
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Terjemahnya:

Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia
menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu
mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada
keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta
menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan.
mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.31

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah kepada umat manusia untuk tetap

beriman kepada Allah swt. serta selalu berada pada jalan kebenaran. Selain itu

juga, ayat di atas memberikan penegasan bahwa ketika manusia dihadapakan

dengan kesusahan maka sepatutnya kita menyelesaikan dengan rasa kecintaan

karena dengan hal demikian kita mampu meraih keimanan.

Ditegaskan kembali oleh Burhan H. Yusuf bahwa pada prosesi adat Suna Ro

Ndoso hal yang dapat diambil sebagai pelajaran hidup adalah anak anak yang

akan melaksanakan prosesi adat Suna Ro Ndoso ditanamkan rasa kecintaan dan

kepercayaan kepada Allah swt dan Nabi Muhammad saw. Sebagai Rasulullah

saw. Hal ini diajarkan melalui proses zikir, sholawat serta lantunan ayat ayat suci

alquran selama prosesi adat Suna Ro Ndoso berlangsung.32

Dilihat dari hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa

dalam prosesi adat zikir Kapanca Labo Compo Sampari pada acara Suna Ro

Ndoso terdapat nilai dakwah yang menanamkan nilai nilai dalam meningkatkan

keimanan dalam hal ibadah kepada Allah swt. Hal ini dilihat dari adanya

pembacaan ayat ayat suci alquran, zikir kepada Allah serta shalawat kepada Nabi

Muhammad saw. Dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada anak

31 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova(Bandung; Syaamil
Qur’an, 2012),h. 516.

32 Burhan H. Yusuf (57 Tahun), Selaku Keplaa Desa Simpasai, Wawancara, Kantor Desa
Simpasai, 25 Januari 2020.
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anak yang akan melakukan proses Suna Ro Ndoso untuk tetap menjadikan

Alquran dan As-sunnah sebagai pedoman dalam hidupnya serta untuk selalu

menginggat kepada Allah swt.

2. Nilai Kasih Sayang

Nilai yang terpenting yang harus dimiliki oleh setiap anggota oleh suatu

kelompok masyarakat adalah adanya rasa memiliki satu dengan yang lainnya, rasa

saling mencintai serta rasa saling keterkaitan akan menjadikan rasa sadar bahwa

kehidupannya akan selalu memperhatikan serta tidak mementingkan diri sendiri.

Nilai kasih sayang adalah faktor terpenting dalam kehidupan keluarga,

terutama dalam kehidupan anak. Setiap anak ingin merasakan bahwa ia

mempunyai tempat dalam keluarganya, dalam artian ini bahwa anak anak ingin

diperhatikan, ingin orang tuannya dan anggota keluarga lainnya mau mendengar

dan tidak mengacuhkan apa yang dikatakannya. Nilai kasih sayang pada seorang

anak dirasa hilang ketika seorang dalam kehidupan mengalami hal-hal seperti

kehilangan pemeliharaan orang tuanya, anak merasa tidak diperhatikan, orang tua

terlalu ambisius serta orang orang yang mempunyai sikap perlawanan terhadap

anak.

Budaya bima Ziki Peta Kapanca Labo Compo Sampari pada acara Suna Ro

Ndoso memberikan nilai kasih sayang orang tua kepada anak anaknya. Hal ini

terlihat mulai sebelum maupun sesudah diadakannya Mbolo Ra Dampa

(Musyawarah), peran orang tua untuk anak anak yang akan Suna Ro Ndoso dari

menyiapkan alat serta bahan untuk persiapan upacara Suna Ro Ndoso. Selain itu,

nilai kasih sayang orang tua untuk anak anaknya dalam upacara Suna Ra Ndoso
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ini adalah terlihat dari orang tuanya yang selalu temanin dan duduk bersama anak

anak yang anak melakukan prosesi upacara Ziki Peta Kapanca sampai selesai.

Lebih lanjut dijelaskan oleh H. Marzuki H. Ismail menuturkan bahwa rasa

kasih sayang harus tertanam kuat pada diri anak anak sejak dini. Karena hal ini

berpengaruh pada perkembangan seorang anak. Salah satu cara yaitu melakukan

prosesi adat Ziki Peta Kapanca labo Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso

yang mana budaya ini merupakan proses Karaso ro Kantiri dengan tujuan anak

anak nantinya akan dibekali ilmu agama serta bisa menjaga dirinya.33

Dari wawancara di atas bisa diketahui bahwa sifat kasih sayang harus

ditanamkan pada masing-masing individu kita agar kita mampu

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah swt. dan Rasulullah saw.

telah mengajarkan kita melalui kalam dan sunnahnya agar selalu sayang

menyayangi atau berlemah lembut. Salah satu contohnya adalah berlaku lemah

lembut dalam mendidik anak serta dalam hidup berumah tangga, sebagai suami

ataupun istri harus bersifat lemah lembut serta saling sayang menyayangi agar

menciptakan nuansa rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

3. Nilai Musyawarah

Sebelum Mada Ndi Rawi (Acara Inti)  upacara Suna Ro Ndoso umumnya

masyarakat bima dan lebih khusus masyarakat Desa Simpasai melakukan Mbolo

Ra Dampa (Musyawarah) bagi keluarga yang akan melakukan prosesi upacara

Suna Ro Ndoso tersebut. Mbolo Ra Dampa ini dilakukan oleh pihak yang punya

hajat bersama kerabatnya, tetangga serta tokoh-tokoh masyarakat. Mbolo Ra

33 H. Marzuki H. Ismail (82 Tahun), Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Desa Simpasai,
23 Januari 2020.
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Dampa Ini bertujuan membahas hari baik untuk dilaksanakan upacara Suna Ro

Ndoso, persiapan alat dan bahan untuk prosesi upacaranya.

Menurut Hj. Saodah H. M. Saleh Upacara Suna Ro Ndoso Merupakan upaca

sakral yang dimana keluarga yang akan melakukan upacara tersebut harus

menyiapkan secara sempurna alat dan bahan yang dibutuhkan dalam prosesi

upacara Suna Ro Ndoso serta menyiapkan hari baik untuk dilakukan upacara

tersebut. Adapun bahan yang perlu dipersiapan oleh keluarga yang berhajat alat

Pakaian adat khas bima, Soji Ra Sangga, Sampari (Keris), Ua Pua, Roo Kapanca

serta hal-hal lain yang dibutuhkan dalam upacara Suna Ro Ndoso tersebut.34

Bertolak dengan hal tersebut di atas, Burhan H. Yusuf persiapan upacara

Suna Ro Ndoso harus disiapkan dengan sempuna. Hal ini dikhawatitkan dapat

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi kelurga yang akan melakukan

upacara Suna Ro Ndoso, seperti kesurupan dan gangguan kejiwaan bagi anak anak

yang akan melakukan Suna Ro Ndoso.35

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa musyawarah dalam

prosesi upacara pada acara Suna Ro Ndoso bertujuan untuk menghidari hal-hal

yang buruk baik bagi keluarga yang berhajat maupun bagi anak anak yang akan

melakukan prosesi Suna Ro Ndoso tersebut. Selain itu juga dengan musyawarah

kita dapat memutuskan suatu perkara secara bersama-sama demi terhindarnya dari

hal-hal yang tidak diinginkan. Berhubungan dengan itu, Allah swt menjelaskan

potongan ayat dalam  QS. Ali-Imraan/3:159, berbunyi:

34 Hj. Saodah H. M. Saleh (60 Tahun), Selaku Tokoh Adat Sekaligus Tokoh Agama,
Wawancara, Desa Simpasai, 22 Januari 2020.

35 Burhan H. Yusuf (57 Tahun), Selaku Keplaa Desa Simpasai, Wawancara, Kantor Desa
Simpasai, 25 Januari 2020.
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Terjemahnya:

Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal
kepada-Nya.36

Menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat di atas menafsirkan bahwa

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yaitu urusan peperangan atau

urusan dunia seperti urusan politik, ekonomi, serta urusan kemasyarakatan dan

lain-lain. Kemudian apabila kamu melakukan hal di atas dan telah membulatkan

tekat, melaksanakan hasil musyawarah kamu, maka laksanakan sambil

bertawakkal kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah swt. menyukai orang-orang

yang bertawakkal kepada-Nya, dan dengan demikian Allah akan membantu dan

membimbing mereka kearah mereka harapkan.37

Bahwasannya syariat islam telah menetapkan asas musyawarah sebelum

manusia mengambil keputusan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mewujudkan rasa

menghormati antara satu dengan yang lain serta menumbuhkan sikap menghargai

dalam hidup sosial kemasyarakatan. Berangkat dari hal tersebut, prosesi Suna Ro

Ndoso memciptakan nilai-nilai yang mampu meningkatkan rasa sosial dan

solidaraitas yang tinggi.

36 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova, h. 71.
37 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran (Vol.

15, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 256.
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4. Nilai Gotong Royong

Nilai yang tersirat jelas dalam prosesi Ziki Peta Kapanca Labo Compo

Sampari pada acara Suna Ro Ndoso yang berkembang di Desa Simpasai adalah

nilai gotong royong. Dalam proses pelaksanaan prosesi Ziki Peta Kapanca Labo

Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso membutuhkan kerja sama yang baik

sehingga dalam proses penyelesaian tahapan- tahapan pelaksanaan kegiatan Ziki

Labo Kapanca Labo Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso terbangun kerja

sama yang baik antara manusia sebagai individu kepada masyarakat lainnya.

Gotong  royong  dapat  teraplikasi  dengan  baik,  tentunya dapat terlaksana

karena tradisi ini dilaksanakan di daerah pedesaan yang ikatan kekerabatannya

jauh lebih baik dibandingkan dengan perkotaan.

Sehubungan degan hal tersebut di atas, Abdul Azis menjelaskan bahwa

kehidupan masyarakat pedesaan berbeda jauh dengan tata kehidupan perkotaan,

dimana kehidupan masyarakat desa sangat menjunjung nilai gotong royong

terutama dalam hal budaya. Pada prosesi upacara Suna Ro Ndoso masyarakat

bima khususnya di Desa Simpasai menanamkan sikap tolong menolong serta

sikap gotong royong, mulai dari tahap persiapan sampai akhir upacara.38

Lebih lanjut dijelaskan oleh Jaharuddin bahwa prosesi upacara Ziki Labo

Peta Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso membiasakan masyarakat bima

khususnya di Desa Simpasai untuk saling membantu satu dengan yang lain. Hal

ini terlihat dari masyarakat yang langsung ambil bagian dari upacara Suna Ro

Ndoso baik dari bentuk tenaga maupun bentuk materi.39

Hal tersebut di atas, sangat tepat dengan apa yang dijelaskan oleh al-Quran

38 Abdul Azis (33 tahun), Sekretaris Desa Simpasai, Wawancara, Kantor Desa Simpasai,
28 Januari 2020.

39 Jaharuddin (46 Tahun), Kasi Pemerintahan, Wanwancara, Kantor Desa Simpasai, 26
januari 2020.
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bahwa manusia tidak akan pernah merugi selama mereka masih mau menegakkan

nilai saling tolong menolong disamping juga beriman, beramal saleh dan bertakwa

kepada Allah swt. Sebagaimana dijelaskan dalam potongan ayat QS. Al-

maidaah/5:2, yang berbunyi:

            
Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.40

Dari penjelasan ayat di atas bisa diketahui bahwa sebagai makhluk sosial

yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, maka kita harus saling

tolong menolong sesama manusia, dengan istilah habluminannaas. Tolong

menolong dalam kebaikan Allah swt.akan membalasnya dengan kenikmatan

hidup baik di dunia maupun di akhirat sedangkan tolong menolong dalam

keburukan Allah swt. akan memberikan azabnya kepada manusia itu sendiri,

karena azabnya Allah swt. sangatlah pedih.

5. Nilai Persaudaraan

Islam merupakan salah satu agama yang menganjurkan umatnya untuk

senantiasa berbuat baik, salah satunya dengan tetap mengaja nilai persaudaraan

dan silaturahmi. Menjalin silaturahmi merupakan salah satu cara mewujudkan

ukhuwah islamiyah dan dapat dilakukan dengan cara mengunjungi sanak saudara

dan keluarga baik pada saat kegiatan-kegiatan adat maupun tidak.

40 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova, h. 106.
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Rasa persaudaraan harus tetap dibangun dan dipupuk sepanjang masa, saat

kita berhenti memupuk persaudaraan, pada waktu yang sama kita telah memberi

peluang terjadinya perpecahan. Persaudaraan merupakan salah satu unsur yang

terpenting tetap terjaganya kehidupan yang harmonis. Tanpa persaudaraan

kehidupan ini akan mudah tersinggung dalam menghadapi perbedaan yang ada.

Upacara adat Ziki Peta Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso dapat

menumbuhkan serta memupuk kembali rasa persaudaraan baik dalam hubungan

kekeluargaan maupun hubungan sosial kemasyarakatan. H. Zaidin H. Landa

menuturkan bahwa upacara Suna Ro Ndoso sama seperti upacara upacara adat

besar bima lainnya, seperti upacara Nika Ra Nako (Pernikahan), Ngaji Karo,a

(Hatam Quran). Dimana keluarga besar yang punya hajat diluar dari

kampung/desa berbondong-bondong datang untuk menyaksikan saudara-

saudaranya yang akan melakukan upacara Suna Ro Ndoso tersebut bahkan ada

yang nginap beberapa hari di rumah acara.41

Ditegaskan kembali oleh Burhan H. Yusuf bahwa upacara Ziki Peta

Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso memberikan dampak yang sangat baik untuk

keharmonisan dalam kehidupan masyakarat. Karena dengan adanya upacara adat

Ziki Peta Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso masyarakat setempat bisa

berkumpul kembali dengan suasana dan nuansa kebahagian. Selain itu juga,

upacara adat Ziki Peta Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso menjadi tempat yang

mana untuk berdiskusi tentang perkembangan desa, pertanian, perternakan, dan

41 H. Zaidin H. Landa (69 Tahun), Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Desa Simpasai, 21
Januari 2020



117

bahkan dunia politikpun ikut dibahas dengan suasana yang harmonis dan

bahagia.42

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa upacara Ziki

Peta Kapanca labo Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso dapat merekatkan

kembali hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial kemasyarakatan lainnya.

Selain itu juga, upacara adat Suna Ro Ndoso dapat memperkuat silaturahmi antara

saudara maupun antar masyarakat setempat, mengaja silaturahmi antar sesama

dapat mempermudah terbukanya pintu rezeki dan mampu menambah nikmat

umur.

Penjelasan di atas, mengakhiri penjelasan mengenai nilai-nilai dakwah

yang terkandung dalam tradisi Ziki Peta Kapanca labo Compo Sampari Pada

Acara Suna Ro Ndoso. Nilai-nilai yang terkandung dari  budaya ini, tentunya

dapat diamalkan dengan baik oleh masyarakat Bima khususnya di Desa Simpasai

Kecamatan Lambu yang nantinya dapat membuat tradisi ini dapat bertahan dan

mampu untuk terus berkembang.

D. Mengapa Ritual Peta Kapanca Labo Compo Sampari Pada Upacara Suna

Ro Ndoso  Harus Dilestarikan Sebagai Bentuk Dakwah

Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas yang

sangat perlu untuk dilestarikan dan dimajukan. Upacara Ziki Peta Kapanca Labo

Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso merupakan salah satu dari upacara

adat besar masyarakat suku Mbojo diantara upacara-upacara besar lainnya seperti

upacara Nika Ro Nako Labo Ngahi Kanggori Karo’a. Upacara Suna Ro Ndoso

42 Burhan H. Yusuf (57 Tahun), Selaku Keplaa Desa Simpasai, Wawancara, Kantor Desa
Simpasai, 25 Januari 2020.
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memegang peranan yang penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat bima

khususnya masyarakat Desa Simpasai, hal ini menginggat karena dalam upacara

tersebut terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan acuan dasar dalam

kehidupan sosial kemasyarakat serta menambah spirit dalam meningkatkan

kualitas keimanan dan kepatuhan kepada Allah swt.

Berkenanan dengan hal tersebut, pelestarian budaya merupakan tanggung

jawab bersama dalam upaya menjaga dan mempertahankan agar/supaya budaya

tetap sebagaimana adanya. Dalam melestarikan budaya Suna Ro Ndoso

masyarakat bima khususnya Desa Simpasai melakukan dengan sistem gotong

royong. Selain hal itu, upacara Suna Ro Ndoso juga merupakan warisan leluhur

budaya yang diturun oleh nenek moyang terdahulu yang tetap dijaga serta

dipertahankan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, H. Marzuki H. Ismail menuturkan

bahwa upacara Ziki Kapanca Labo Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso

merupakan warisan leluhur yang diturunkan secara turun temurun (Rawi ra Ndudu

Kai), dalam proses pelaksanaan upacara Suna Ro Ndoso ini, masyarakat Desa

Simpasai bisa menarik beberapa nilai kehidupan yang dapat menciptakan

keharmonisan dalam menjalin hubungan sosial.43

Ditegaskan kembali oleh Burhan H. Yusuf, bahwa upacara Ziki Peta

kapanca Labo Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso tetap bertahan dalam

masyarakat bima khusus Desa Simpasai disebabkan upacara budaya ini

merupakan upacara yang melekat pada masyarakat Desa Simpasai. Upacara Suna

43 H. Marzuki H. Ismail (82 Tahun), Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Desa Simpasai, 14
februari 2020.
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Ro Ndoso merupakan upacara sakral untuk anak-anak yang menuju pendewasaan

serta proses pensucian diri (Osa Ra Karaso Masampu). Selain hal itu, upacara Ziki

Pata Kapanca Labo Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso adalah cerminan

kehidupan masyarakat Desa Simpasai. Masyarakat Desa Simpasai adalah desa

yang menjujung tinggi nilai nilai sosial dalam kehidupanya serta menambah

tingkat spiritual masyarakat untuk tetap beribadah.44

H. Zaidin H. Landa kembali menegaskan bahwa upacara Ziki Peta

Kapanca Labo Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso merupakan upacara

sakral yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan seperti nilai tanggung

jawab, nilai kerjasama serta nilai keagamaan yang secara tidak langsung

mengajarkan kepada masyarakat baik anak-anak yang akan melakukan prosesi

upacara Ziki Peta Kapa Labi Compo Sampari maupun masyarakat yang

menyaksikan upacara tersebut. Selain itu juga, upacara Ziki Labo Peta Kapanca

ini juga menambah benih benih kecintaan yang sudah tertanam pada masyarakat

sejak dahulu.45

Bertolak dari hal tersebut di atas, alasan upacara Ziki peta kapanca Labo

Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso tetap dilestarikan dalam kehidupan

Masyarakat Bima khususnya Desa Simpasai Kecamatan Lambu dikarenakan

budaya ini tidak bertentangan dengan hukum serta ajaran/syariat agama yang

berlaku dalam kehidupan masyarakatnya, tetapi budaya mengandeng nilai-nilai

baik nilai Islam maupun nilai nilai sosial, yang secara tidak langsung dapat

44 Burhan H. Yusuf (57 Tahun), Selaku Keplaa Desa Simpasai, Wawancara, Kantor Desa
Simpasai, 28 Januari 2020.

45 H. Zaidin H. Landa (69 Tahun), Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Desa Simpasai, 21
Januari 2020.
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dijadikan materi, metode serta media dakwah dalam menjagak serta

menginggatkan kembali masyarakat Desa Simpasai untuk senantiasa menginggat

kepada Allah swt. sebagai sang pencipta.

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat dipahami bahwa alasan yang

mendasar budaya Ziki Peta Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso tetap bertahan

atau dilestarikan pada masyarakata Bima umumnya dan Desa Simpasai

Kecamatan Lambu khusunya adalah Pertama: Budaya Ziki Peta Kapanca pada

acara Suna Ro Ndoso merupakan warisan leluhur nenek moyang secara turun

temurun, Kedua: Cerminan kehidupan masyarakat Desa Simpasai, Ketiga: Tidak

bertolak belakang dengan norma dan hokum yang berlaku dalam masyarakat Desa

Simpasai, dan Keempat: dalam budaya Ziki Pete Kapanca pada acara Suna Ro

Ndoso terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat meningkatkan keharmonisan

dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil peneltian dan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Ziki Peta Kapanca labo Compo Sampari pada acara Suna Ro

Ndoso di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima adalah: a. Prosesi

Pelaksanaan Ziki Peta Kapanca pada acara Suna Ro Ndoso dimulai dengan

salam, istigfar, syahadat, shalawat, dan bacaan ayat –ayat suci alquran.

Dilanjutkan dengan penempelan daun inai (Peta Kapanca). Anak anak yang akan

melakukan Suna Ro Ndoso duduk berjejeran yang didampingi oleh orang tuanya

dengan memakai pakaian adat kerajaan khas bima, dengan posisi kaki lurus

kedepan yang diatasnya terdapat batal sebagai pengalas. b. Prosesi Pelaksanaan

Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso adalah anak laki-laki berdiri dengan

tegak dengan menggunakan pakaian adat kebanggan kerajaan bima. Sebelum

proses penyematan keris (Compo Sampari) tubuh sang anak dikelilingi sebanyak

3 kali, dan diiringi dengan pembacaan surah al-Ikhlas dan dilanjutkan dengan

shalawat nabi.

2. Nilai-nilai dakwah dalam Prosesi upacara Ziki Labo Peta Kapanca pada acara

Suna Ro Ndoso adalah: a. Nilai Meningkatkan Keimanan; b. Nilai Kasih Sayang;

c. Nilai Musyawarah d. Nilai Goyong Royong; e. Nilai Persaudaraan.
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3. Alasan budaya Ziki Labo Peta Kapanca pada upacara Suna Ro Ndoso tetap

bertahan di masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

adalah a. Warisan leluhur nenek moyang secara turun temurun.; b. Cerminan

kehidupan masyarakat Desa Simpasai; c. Tidak bertolak belakang dengan norma

dan hokum yang berlaku dalam masyarakat Desa Simpasai. d. Terdapat nilai-nilai

kehidupan yang dapat meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan sosial

kemasyarakatan.

B. Implikasi Penelitian

1. Diharapkan kepada masyarakat bima umumnya dan lebih khusus masyarakat

Desa Simpasai untuk tetap mempertahankan budaya budaya yang berkembang

di dalam masyarakat, termaksud budaya Ziki Labo Peta kapanca pada acara

Suna Ro Ndoso yang banyak mengandung nilai-nilai yang dapat menciptakan

keharmonisan baik dalam keluarga maupun dalam hubungan sosial

kemasyarakatan.

2. Budaya Ziki Peta Kapanca Labo Compo Sampari pada acara Suna Ro Ndoso

merupakan warisan dari tradisi  nenek moyang pada masa kerajaan, sehingga

sangat dibutuhkan kepedulian pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan

budaya, tokoh masyarakat, para pemuda dan para peneliti untuk terus

menumbuhkembangkan adat dan tradisi budaya lokal termasuk Suna Ro

Ndoso dengan memaparkan makna- makna atau nilai-nilai yang terkandung

dalam prosesi acara Ziki Peta Kapanca Labo Compo Sampari ini.
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