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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada table berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidakdilambangkan tidakdilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengantitik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengantitik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengantitik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengantitik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengantitik di bawah) ض
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 Ta ṭ ط
te (dengantitik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengantitik di 

bawah) 

 ain„ ع
„ apostrofterbalik 

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em و

ٌ Nun n En 

 Wau w We و

ِ Ha h Ha 

 hamzah ء
, 

Apostrof 

ٌ Ya y Ye 

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

apapun. Jika ia terletak di tengahatau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i يَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى ىَْ

Contoh: 

ُفَْ   kaifa : ك 

 haula : ه ىْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …يَ 
fatḥah dan alif 

atauyā’ 
ā 

a dan garis di 
atas 

 kasrah dan yā’ i ي
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū u dan garis di ىى
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atas 

Contoh: 

اتَ   mata :ي 

ي ًَ ر  :rama 

ُْمََْ قِ : qila 

ىْتََُ ًُ  َ :yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُاْلأ طْف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

َُْ ةَُاْنف اَضِه ةََُ دَِ  ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ً ة  al-hikmah :  ا نْحِكْ
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid(َّّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَُّ ا  rabbana :ر 

ُُْ ا  najjainah :َ جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf  yang  ada setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ةَُ  al-falsafah :ا نْف هْس 

 al-biladu :ا نْبلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrophanya 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. 
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Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu: ايُِرْتَُ

b. Hamzah Tengah 

َ  ٌ  ta’muruna: ت أيُْرُوْ

c. Hamzah Akhir 

ءَ  ٍْ :ش  َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakandalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya dengan huruf  Arab  yang  sudah lazim 

dirangkaikan dengan  kata  lain  karena ada huruf atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka dalam transliterasinya penulisan  kata  tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; 

bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  
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Contoh: 

َ َالََّّ ٍُ َْ َدِ Dinullahِانَّههباbillah 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ  ً حْ َر  ٍْ هىَُْفِ 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 dari (orang, tempat, 

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

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

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahruramadan al-laziunzilafih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadunillarasul 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahūwata„ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihiwasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = SebelumMasehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masihhidupsaja) 

w.   = Wafattahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Nurnazmi 

NIM  : 80100219025 

Prodi   : Dirasah Islamiyah/Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi 

Judul : Budaya Teka Ra Ne’e dalam Acara Pernikahan di Kecamatan 

Parado Kabupaten Bima (Analisis Pesan Dakwah) 

 

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana budaya teka ra ne’e 

dalam acara pernikahan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima (Analisis Pesan 

Dakwah) serta 3 sub masalahnya yaitu: 1) Bagaimana Perkembangan budaya teka ra 

ne’e dalam acara Pernikahan di Masyarakat Kec. Parado Kab. Bima  ? 2) Bagaimana 

prosesi Budaya teka ra ne’e dalam acara pernikahan di Kecamatan Parado Kab. 

Bima? 3) Pesan dakwah apa yang terdapat pada budaya teka ra ne’e dalam acara 

pernikahan di Kec. Parado Kab. Bima ?. 

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan sosiologi,  pendekatan fenomenologi dan pendekatan dakwah kultural. 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode 

pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan 

dan analisis data yang digunakan adalah redukasi data, penyajian data, teknik analisis 

perbandingan, dan penarikan kesimpulan. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan budaya teka ra ne’e 

dalam prosesi pernikahan masyarakat di Kecamatan Parado Kabupaten Bima masuk 

dalam kategori berkembang, namun perkembangan yang terjadi tidak mengurangi 

nilai budaya atau adat istiadat yang telah dilaksanakan di zaman dahulu. 

Perkembangan yang terjadi seperti umumnya budaya Teka Ra Nee dilaksanakan atas 

dasar suka rela. Seiring perkembangannya, budaya ini mengalami pergeseran nilai. 

Hal ini terlihat dari aktivitas masyarakat yang mewajibkan adanya sistem balas jasa. 

Sistem balas jasa yang dimaksud adalah adanya kesamaan takaran bantuan dari yang 

berhajat dan masyarakat setempat. Di samping itu juga, budaya Teka Ra Nee 

masyarakat bima khususnya di Kecamatan Parado sudah beralih menjadi sistem 

arisan. Dan Prosesi pelaksanaan teka ra ne’e dalam acara pernikahan di Kecamatan 

Parado Kabupaten Bima melalui beberapa tahapan yaitu : 1. Panati, sebagai proses 

awal untuk keluarga yang laki-laki untuk mengtahui si perempuan masih kosong atau 

sudah ada yang meminang. 2. Nuntu co’i/ Lamaran, pertemuan antara kedua keluarga 

guna untuk membicarakan berapa mahar yang akan dibawa oleh pihak laki-laki pada 

pihak perempuan. 3. Mbolo keluarga, bertujuan untuk membahas persiapan yang akan 

dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan untuk menentukan waktu “karawi”. 4. 

Kalondo fare, kegiatan yang dilakukakn oleh masyarakat dengan membawa padi 

kepada keluarga yang akan melakukan hajatan pernikahan. 5. Wa’a co’i, keluarga 

yang laki-laki akan membawakan mahar kepada pihak perempuan sesuai kesepakatan 
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yag sudah dilakukan saat nuntu co’i/lamaran. 6. Ngaji Nika, proses membawa beras 

dan kue-kue kepada keluarga yang berhajat dan pada saat malam hari akan diadakan 

pengajian dan ceramah agama serta diiringi lagu islami yang biasa disebut marawis. 

7. Akad Nikah, kedua belah pihak laki-laki dan pihak perempuan akan melaksanakan 

prosesi ijab kabul yang bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA), di Masjid dan 

Mushollah, maupun di kediaman pihak perempuan. 8. Pesta Pernikahan, pemberian 

ucapan selamat kepada kedua mempelai karena sudah sah menjadi pasangan suami 

stri. 9. Jambuta, pemberian ucapan selamat kepada kedua mempelai oleh tamu yang 

belum sempat untuk menghadiri acara siang atau pesta pernikahan dan jambuta ini 

dilakukan saat malam hari. Selanjutnya, Pesan dakwah dalam budaya teka ra nee 

dalam acara pernikahan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima ini adalah: pesan 

aqidah, pesan syariah, dan pesan akhlaq yang terdapat dalam rangkaian prosesi 

pelaksanaannya. 

Adapun implikasi penelitiannya yaitu diharapkan kepada pihak pemerintah 

desa seperti tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tetap memberikan 

pemahaman kepada masyarakat terkait dengan perkembangan budaya teka ra ne’e 

dalam acara pernikahan ini dan terus memaparkan pesan-pesan agama yang 

terkandung dalam budaya ini. Budaya teka ra ne’e ini sudah menjadi kebiasaan turun 

temurun dari nenek moyang yang sudah lama dilakukan di Kecamatan Parado 

Kabupaten Bima, dan diharapkan kepada masyarakat parado agar tetap melestarikan 

budaya yang sudah menjadi budaya yang sudah turun temurun ini. 
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ABSTRACT 

 

Nama  : Nurnazmi 

NIM  : 80100219025 

Faculty : Dirasah Islamiyah/ Da’wa and Communication 

Title  :  The Tradition of Teka Ra Ne’e in Wedding Ceremonies in Parado 

Subdistrict - Bima District (Analysis on Da’wah Messages) 

 

This research focuses on the tradition of  Teka Ra Ne’e in Wedding Ceremonies 

in Parado Subdistrict - Bima District (Analysis on Da’wa Messages) which comprises 

three sub-issues: 1) How is the development of Teka Ra Ne’e tradition in wedding 

ceremonies in Parado Subdistrict - Bima District ? 2) How is the procession of Teka 

Ra Ne’e tradition in wedding ceremonies in Parado Subdistrict - Bima District 3). What 

is da’wah message we can find in Teka Ra Ne’e tradition in wedding ceremonies in 

Parado Subdistrict - Bima District This study is conducted using qualitative method 

(field research) employing various approaches such: phenomenology, sociology and 

da’wah. The data source in this research consists of primary and secondary data. The 

data in the study were collected through observations, interviews and documentation. 

Subsequently, data analysis in this study went through three stages: data reduction, data 

presentation and conclusion 

It is obvious that the development of Teka Ra Ne’e tradition is not really 

significant but it does not substitute cultural and traditional value preserved from 

ancient era. This tradition is merely conducted with consent of two parties and 

nowadays there is new emerging trend of “Balas Jasa” system. This system means the 

balanced amount of funding paid conducting a wedding ceremony. Beside of that, the 

tradition of Teka Ra Ne’e in Parado are tend to utilize “arisan” system. There are some 

steps conducted in Teka Ra Ne’e tradition such as : 1. Panati, a phase when the man 

tries to figure out whether the woman is still single or not. 2. Nuntu co’i/ Lamaran, 

meeting between two families to discuss how much dowry the man should pay to the 

woman family. 3. Mbolo , in this step both parties would discuss the preparation for 

the conduct “karawi”. 4. Kalondo fare, a ceremony when people would collectively 

bring rice for  the groom’s / bride’s family. 5. Wa’a co’i, the groom’s family would 

bring dowry for the bride’s family in the number agreed in nuntu co’i phase. 6. Ngaji/ 

Nika, in this phase people bring food and snacks for the family and also for “Pengajian” 

or religious oration whih is conducted at night followed by a musical performance 

called Marawis . 7. Akad Nikah, both parties conduct ijab qabul ceremony in Office 

for Religious Affairs (KUA), mosque, musholla, or the brides’ home. 8. Wedding 

party, it is intended to congratulate the groom and the bride for having a new status as 

married couple, 9. Jambuta, it is reserved for those who could not come during the day 

and could only come at night. Finally, it is apparent that there are some da’wa messages 

in Teka Ra Ne’e tradition such as: aqidah, shari’ah  and  akhlaq in all of its phases. 



xix 
 

It is expected that this research would encourage local authorities like 

traditional figures, religious clerics and public figures to give understanding to their 

communities about the development of Teka Ra ne’e, especially in terms of religious 

values this tradition has inside. Since Teka Ra Ne’ne is an inherited tradition in Parado 

subdistrict- Bima district which has existed for a long time, people should preserve this 

tradition so that it would not vanish in the future. 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan satu negara yang memiliki beragam budaya dengan 

wilayah yang terbentang luas dari sabang sampai merauke serta memiliki beragam 

suku dan ras. Keanekaragaman tersebut menghasilkan keberagaman budaya pula. hal 

ini lebih lanjut juga dijelaskan oleh Soejono Soekanto bahwa kebudayaan bersifat 

universal, tetapi wujud dari kebudayaan tersebut memunyai ciri-ciri khusus yang 

disesuaikan dengan suasana maupun kondisi dalam suatu masyarakat.
1
 Berdasaran 

hal itu, maka setiap masyarakat memiliki ciri khas kebudayaan. Perbedaan dalam 

budaya dapat dirasakan ketika adanya interaksi antara anggota masyarakat yang 

berlainan terhadap budaya. 

Bertolak dari hal itu, Indonesia dapat dilihat bahwa kehidupan dan budaya 

masyarakat sangat berhubungan erat tingkat kepercayaan dalam beragama. 

Masyarakat menerima ajaran Islam dari budaya yang diperkenalkan oleh Islam itu 

sendiri, sehingga Islam dikenal dengan negara yang penduduk muslim terbesar di 

dunia. 

Islam di Indonesia telah menerima akomodasi budaya sejak awal 

perkembanganya. Karakter Islam Indonesia menunjukan adanya kearifan lokal di 

Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun justru 

                                                             
1
Soejono Soekanto, Sosiologi Sebagai Pengantar (Cet. I; Jakarta Rajawali Pres, 2010), h. 

160. 
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menggandengkan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di 

wilayah Indonesia. Kehadiran Islam tidak untuk merusak atau menantang tradisi yang 

ada. Sebaliknya, Islam datang untuk memperkaya dan mengislamkan tradisi dan 

budaya yang ada secara tadriji (bertahap). Hal ini tentunya membutuhkan waktu 

puluhan tahun atau bahkan sampai beberapa generasi. Pertemuan Islam dengan adat 

dan tradisi Indonesia itu kemudian membentuk sistem sosial, lembaga pendidikan, 

serta sistem kesultanan.
2
 

Islam adalah agama yang disebarluaskan dan diperkenalkan kepada umat 

manusia melalui aktivitas dakwah, bukan dengan kekerasan, pemaksaan atau bahkan 

kekuatan senjata.
3
 Islam sebagai agama merupakan ajaran yang berisis tentang aturan 

dan hukum-hukum yang dapat menuntun manusia untuk memperoleh kebahagiaan 

hidupnya, sekaligus menjadi kerangka tata nilai dalam hidup dan kehidupanya. 

Kehadiran Islam sebagai agama yang dapat memberi jaminan kepada manusia untuk 

terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai 

petunjuk untuk menyikapi hidup dan kehidupan yang berarti sesuai dengan fungsi 

penciptaannya oleh Allah swt.
4
 Salah satu cara menyikapi untuk mencapai tata nilai 

dalam hidup dan kehidupannya adalah melalui dakwah. 

                                                             
2
Fajrin, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Zikir Labo Peta Kapanca Pada 

Acara Pernikahan Di Desa Rasa Bou Kecamatan Sape Kabupaten Bima”. Tesis (Makassar: Pps UIN 

Alauddin, 2017), h.5. 
3
Mansyur Amin, Dakwah Islam Dan Pesan Moral (Cet. II; Yogyakarta:Kurnia Kalam 

Semesta, 2002), h. 3. 
4
Arifuddin, Metode Dakwah Dalam MasyarakatPlural(Cet I; Makassar Alauddin Press, 

2011), h. 1. 
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Dakwah kultural merupakan upaya untuk menanamkan nilai –nilai Islam 

dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memerhatikan potensi dan kecenderungan 

manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat 

yang Islam dalam pengembangkan dakwah melalui gerakan kebudayaan. Artinya, 

budaya dengan dakwah keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan, 

budaya akan berkembang bila ditopang oleh dakwah, dimana budaya dan dakwah 

sama-sama membahas tentang manusia baik individu maupun kelompok 

Kebudayaan memunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-

anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan lainya di dalam masyarakat itu 

sendiri tidak terlalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan 

pula kepuasan, baik bidang spiritual maupun materi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut 

di atas, sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat 

itu sendiri.
5
 

Budaya dapat menjadi media dakwah dalam menyampaikan ajaran Islam, 

karena dengan budaya, Islam menjadi lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa dakwah adalah menyampaikan ajaran Islam 

dengan menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari pada yang mungkar. Dalam 

berdakwah pasti ada pesan-pesan di dalamnya, di mana pesan dakwah adalah segala 

sesuatu yang harus disampaikan oleh pelaku dakwah terhadap sasaran dakwah. Pesan 

dakwah berupa keseluruhan ajaran Islam yang ada dalam kitab dan sunnah Rasul 

                                                             
5
Soejono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 135. 
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sebagai pegangan dalam kehidupan. Dengan kata lain, pesan dakwah dapat dipahami 

sebagai materi dakwah yang berisi ajaran Islam. Pendekatan pesan dakwah 

didasarkan atas kondisi obyektif dari objek dakwah dan suasana yang melingkupinya. 

Agama dan budaya memunyai hubungan yang dapat digambarkan sebagai 

hubungan yang berlangsung secara timbal balik. Agama secara praktis 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 dan ajaran agama memiliki kesamaan dengan kebudayaan 

masyarakat, sebaliknya dakwah akan ditolak masyarakat apabila pesan-pesan dakwah 

bertolak belakang dengan kebudayaan dan ajaran dalam masyarakat.
7
 

Umumnya masyarakat Suku Mbojo (Bima) dalam menjalankan kehidupanya 

tidak terlepas dari yang namanya budaya, budaya menjadi hal yang terpenting dalam 

kehidupannya. Kebudayaan dalam masyarakat Suku Mbojo sudah menjadi kekuatan 

tersendiri dan memunyai nilai-nilai tersendiri serta kekuatan dalam kebudayaan 

tersebut. Hal ini terlihat dari aktivitas kebudayaan dan tradisi teka ra ne’e dalam 

acara pernikahan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima.  

Pernikahan merupakan perjanjian antara laki-laki dengan perempuan untuk 

bersuami istri dalam ikatan perkawinan. Pernikahan menjadikan manusia itu saling 

                                                             
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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berpasangan untuk dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam 

acara pernikahan sendiri, masyarakat parado memiliki berbagai macam ritual dan 

proses sebelum melakukan pernikahan, dan pastinya di dalam proses pelaksanaannya 

terdapat pesan-pesan tersendiri yang akan dan bisa untuk disampaikan di antaranya 

yaitu teka ra ne’e. Daerah bima memunyai budaya dan tradisi yang indah dan 

menarik adalah merupakan titipan dari leluhur pada masa kerajaan kesultanan. 

Teka ra ne’e dalam ativitas budaya masyarakat Parado masih terjaga dan 

masih melekat dijalankan di kalangan masyarakat. Namun demikian, setiap desa atau 

wilayah memiliki cara pelaksanaan yang berbeda. Tergantung dari budaya dan tradisi 

masing-masing desa. Namun, intinya teka ra ne’e  tetap memiliki tujuan yang sama 

yaitu untuk membantu keluarga yang sedang berhajat. Budaya ini sudah berlangsung 

lama dan menjadi salah satu ikon budaya gotong royong ditanah Bima. Teka ra ne’e  

sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak bisa dihilangkan di kalangan 

masyaraat Bima. 

Teka ra ne’e pada umumnya adalah kegiatan yang di adakan oleh masyarakat 

yang memiliki hajatan seperti nikah, sunatan, dan ketika ada yang meninggal dengan 

tujuan untuk mengumpulkan sumbangsih atau bantuan dari masyarakat sekitar 

sebagai bentuk kesatuan dan persatuan (gotong royong). Mereka tidak sekedar 

membantu dengan tenaga, tetapi mereka membawakan beragam kebutuhan hajatan. 

Seperti kayu bakar, kue, beras, kelapa, buah-buahan, bahkan hewan ternak. 
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Hingga saat ini, masyarakat di Kecamatan Parado sangat antusias terlibat 

dalam melestarikan budaya teka ra ne’e, karena selain memiliki budaya gotong 

royong yang baik, masyarakat juga bisa melakukan silaturahmi dengan keluarga jauh. 

Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui  perkembangan 

budaya tea ra ne’e dalam acara pernikahan di kecamatan Parado dan untuk 

mengetahui mengapa budaya teka ra ne’e ini perlu dilestarian serta untuk melihat  

pesan dakwah apa yang terdapat pada budaya teka ra ne’e dalam acara pernikahan di 

Kecamatan Parado. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar 

dari pokok permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada pesan dakwah dalam 

Budaya Teka Ra Ne’e dalam acara pernikahan di Kecamatan Parado Kabupaten 

Bima, sebagai salah satu budaya yang sudah membudaya di kalangan masyarakat 

Bima/Mbojo khususnya di Kecamatan Parado. 

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. 
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Pesan adalah sesuatu yang disampaikan seseorang kepada orang lain yang 

berupa buah pikiran atau gagasan, informasi dan opini. Sedangkan dakwah bisa 

diartikan sebagai aktifitas mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan 

yang benar sesuai dengan perintah Allah swt. Jadi, dapat dipahami bahwa Pesan 

dakwah adalah isi pesan yang dikomunikasikan secara efektif terhadap penerima 

dakwah, baik secara individu maupun kelompok yang bersumber dari Alquran dan 

Hadis. 

Teka ra ne’e adalah kegiatan yang diadakan oleh masyarakat yang memiliki 

hajatan pernikahan dengan tujuan untuk mengumpulkan sumbangsih atau bantuan 

dari masyarakat sekitar sebagai bentuk kesatuan dan persatuan (gotong royong). 

Mereka tidak sekedar membantu dengan tenaga, tetapi mereka membawakan 

beragam kebutuhan hajatan, seperti kayu bakar, kue, beras, kelapa, buah-buahan, 

bahkan hewan ternak. Dimana dalam proses pelaksanaan pernikahan ini ada beberapa 

prosesi yang harus dilewati diantaranya ialah: panati, nuntu co’i, mbolo keluarga, 

kalondo fare, wa’a co’i, ngaji nika, akad nikah, pesta pernikahan, jambuta. 

Pernikahan ialah akad syar’i yang menghalalkan suami istri bersenang-senang 

(bersenggama) antara satu dengan yang lainnya. 

Pesan dakwah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pesan keagamaan 

dan nilai sosial kemasyarakatan seperti: gotong royong, saling membantu, dan sikap 

tolong menolong. Pesan dakwah ini akan peneliti jadikan sebagai pendekatan dasar 

dalam penelitian. Dimana peneliti akan melihat pesan-pesan dakwah yang terdapat 

dalam proses pelaksanaan budaya teka ra ne’e. 
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C. Rumusan Masalah 

Bertolak pada fokus penelitian di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana budaya teka ra ne’e dalam 

acara pernikahan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima (Analisis pesan dakwah)”? 

dari pokok masalah tersebut, maka yang menjadi sub-sub masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana Perkembangan budaya teka ra ne’e dalam acara Pernikahan di 

Masyarakat Kec. Parado Kab. Bima  ? 

2. Bagaimana prosesi Budaya teka ra ne’e dalam acara pernikahan di Kecamatan 

Parado Kab. Bima? 

3. Pesan dakwah apa yang terdapat pada budaya teka ra ne’e dalam acara 

pernikahan di Kec. Parado Kab. Bima ? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati tentang “Tradisi Teka Ra Ne’e 

Dalam Prosesi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Desa Boro Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima” tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana prosesi tradisi 

teka ra ne’e pada masyarakat Boro Kecamatan Sangga Kabupaten Bima, dan dalam 

penelitian ini juga membahas tentang bagaimana mengidentifikasi nilai-nilai karakter 

bangsa apa saja yang terkandung dalam pelaksanaan teka ra ne’e pada adat 

perkawinan di Desa Boro Kecamatan Sangga Kabupaten Bima. Jadi, nilai yang paling 
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menonjol yang dapat diambil pada penelitian ini seperti yang ditulis oleh si peneliti 

ialah nilai kebersamaan, religious,kedamaian toleransi, dan keharmonisan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsu Rizal tentang “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten 

Bima” tulisan ini membahas bagaimana pelaksanaan adat teka ra ne’e dalam 

perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima dan dalam penelitian ini juga 

menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka ra Ne’e di 

Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Ada beberapa nilai agama dan pendidikan yang 

terkandung dalam proses pelaksanaan adat dan budaya teka ra ne’e disebutkan 

diantaranya ialah: dalam adat teka ra ne’e mengandung nilai gotong royong, saling 

membantu antara satu dengan yang lain, dan menjadi wadah untuk masyarakat 

menjalin silaturahmi serta mempererat persaudaraan. 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang 

bagaimana budaya teka ra ne’e,namun ada yang menjadi pembeda antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian penulis ialah, peneliti terdahulu yang pertama lebih ke 

prosesi perkawinan pada adat dan budaya perkawinan dan mengidentifikasi nilai-nilai 

karakter bangsa pada budaya tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu yang kedua 

lebih menfokuskan pembahasannya ke bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

budaya Teka ra Ne’e dalam perkawinan.Namun berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yang membahas tentang bagaimana dakwah budaya teka ra 

ne’edalam acara pernikahan dan lebih mengarah ke bagaiamana analisis dakwahnya. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam rangka mengarahkan rencana pelaksanaan penelitian dan 

mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka 

perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menunjukkan Perkembanganbudaya teka ra ne’e dalam 

acara pernikahan di Kec. Parado Kab. Bima  ? 

b. Untuk mengetahui dan menunjukkan prosesi Budaya teka ra ne’e dalam acara 

pernikahan di Kecamatan Parado Kab. Bima? 

c. Untuk mengetahui dan menunjukkan pesan-pesan dakwah yang terdapat pada 

budaya teka ra ne’e dalam acara pernikahandi Kec. Parado Kab. Bima ? 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi atas kegunaan ilmiah dan 

kegunaan praktis seperti berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran mengenai 

bagaimana dakwah dalam budaya teka ra ne’e dalam acara perniahan di Kecamatan 

Parado Kabupaten Bima. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi serta bahan perbandingan pagi 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 bagi masyarakat di Kecamatan Parado Kabupaten Bima 

dalam upaya mengembangkan nilai-nilai budaya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Dakwah 

1. Pengertian Dakwah  

Secara etimologis, kata dakwah berasal dari kata دعا– يدعوا – دعوة yang 

berarti menyeru, memanggil, mengajak, mengundang. Sedangkan kata dakwah secara 

etimologis terkadang digunakan dalam arti mengajak kepada kebaikan yang 

pelakunya ialah Allah swt., para Nabi dan Rasul serta orang-orang yang telah 

beriman dan bersmal saleh. Terkadang pula diartikan mengajak kepada keburukan 

yang pelakunya adalah syaitan,orang-orang kafir, orang-orang munafik dan 

sebagainya.
1
 

Dakwah menurut beberapa ahli ialah: 

1. Abu Bakar Zakary berpendapat  bahwa dakwah adalah usaha para ulama dan 

orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama (Islam) yang memberi 

pengajaran kepada khalayak hal-hal yang dapat menyadarkan mereka tentang 

urusan agama dan urusan dunianya sesuai dengan kemampuannya. 

2. Menurut Syekh Abdullah Ba‟lawy al-Haddad, dakwah adalah mengajak, 

membimbing dan memimpin  orang yang belum mengerti atau sesat jalannya 

dari agama yang benar, untuk dialihkan kejalan ketaatan kepada Allah, 

                                                             
1
Muhammad Qadaruddin Abdullah, Pengantar Ilmu Dakwah ( CV. Penerbit Qiara Media: 

Jawa Timur,2019), h. 2. 
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beriman kepadanya serta mencegah dari apa yang menjadi lawan kedua hal 

tersebut, kemaksiatan dan kekufuran. 

3. Menurut Muhammad Natsir, dakwah adalah usaha-usaha menyerukan dan 

menyampaikan kepada individu dan seluruh umat konsepsi Islam tentang 

pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, yang meliputi amar ma’ruf 

nahi mungkar, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan 

akhlak  dan membimbing pengamalannya dalam peri kehidupan masyarakat 

dan peri kehidupan bernegara.
2
 

Beberapa ta‟rif diatas berbeda-beda redaksinya akan tetapi setiap ta‟rif 

dakwah memiliki tiga unsur pengertian pokok, yaitu :  

1. Dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam dari seorang kepada orang 

lain. 

2. Penyampaian ajaran Islam tersebut dapat beupan amar ma‟ruf (ajakan kepada 

kebaikan ) dan nahi munkar (mencegah segala bentuk kemaksiatan). 

3. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan tersebtuknya suatu individu atau 

masyarakat yang taat dan mengamalkan sepenuhnya seluruh ajaran Islam. 

 Dengan demikian dakwah adalah segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran 

agama Islam kepada orangt lain dengan berbagai cara yang bijaksana untuk 

terciptanya individu dan masyarakatyang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam 

dalam semua lapangan kehidupan. 

                                                             
2 Muhammad Qadaruddin Abdullah, Pengantar Ilmu Dakwah, h. 3-4. 
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2. Unsur-unsur dakwah  

Yang dimaksud unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu 

ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur itu adalah dai  ( subyek dakwah ), 

maddah (materi dakwah), wasilah (medis dakwah), thoriqoh( metode ), dan atsar  

efek dakwah ) 

1. Dai (subyek dakwah )  

Yang dimaksud dai adalah orang yang melaksanakan  dakwah baik secara 

lisan, tulisan ataupun perbuatan dan baik sebagai individu, kelompok atau berbentuk 

organisasi atau lembaga Dai seing di sebut kebanyakan orang dengan sebutan 

“Mubaligh” ( orang yang menyampaikan ajaran islam ). Akan tetapi sebagaiman telah 

di sebutkan pada pembahasan di muka sebutan itu sebenarnya lebih sempit dari 

pengertian dai yang sebenarnya.
3
 

Dai merupakan unsur dakwah yang paling penting, sebab tanpa dai Islam 

hanya sekedar ideologi yang tidak terwujud dalam kehidupan masyarakat. 

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai 

1. Tidak bersikap emosional : Sebab dia hanya bertugas menyampaikan 

kebenaran, sedangkan petunjuk dankesesatan adalah ditangan Allah swt. 

2. Bertindak sebagai pemersatu umat : Bukan pemecah belah umat, 

mengutamakan pengertian Islam yang sebenarnya dan bukan pengertian Islam 

                                                             
3
 Mohammad Hasan, Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah (Pena Salsabila: Surabaya, 

2013), h. 58. 
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yang sudah dikebiri oleh kepenting pribadi dan golongan. Firman Allah dalam 

QS al-Imran/3:103 yang berbunyi: 

ٍْكُمْ اذِْ كُىْتمُْ اعَْدَا   ِ عَلَ
قىُْا وَۖاذْكُسُوْا وِعْمَتَ اّللّه لََ تفَسََّ ٍْعًا وَّ ِ جَمِ

ٍْهَ وَاعْتصَِمُىْا بحَِبْلِ اّللّه ََ بَ ءً َاََََّّ

 ٖٓ ُ قلُىُْبِكُمْ َاَصَْبحَْتمُْ بىِعِْمَتهِ  َّكَِ ٌبٍَُِّهُ اّللّه ىْهاَ ۗ كَره هَ اَّىَّازِ َاَوَْقرََكُمْ مِّ ى شَفاَ حُفْسَةٍ مِّ اخِْىَاواًۚ وَكُىْتمُْ عَله

تهِ  َّعََلَّكُمْ تهَتْدَُوْنَ  هٌ    َّكَُمْ اه

Terjemahnya:  

Berpegang teguhhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan 

janganlah kamu bercerai berai.
4
 

 

3. Tidak bersikap matrealistis : Artinya sebagai tujuan utaman dakwahnya. Tiap-

tiap da‟i harus mengatakan seperti yang terdapat dalm QS. al-Syu‟ara/26:109 

ٍْهَ  لمَِ ى زَبِّ اَّْعه ٍْهِ مِهْ اجَْسٍۚ اِنْ اجَْسِيَ الََِّ عَله  وَمَآٖ اسَْ ـلَكُُمْ عَلَ

Terjemahnya  

Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu, 

upahhku tidak lain hanyalah dari tuhan semesta alam.
5
 

 

2. Madu (Obyek) dakwah 

 Unsur dakwah yang kedua adalah madu yaitu manusia yang menjadi saran 

dakwah atau manusia penerima dakwah, baik individu maupun kelompok, baik  

manusia yang beragama Islam atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan.
6
 

3.  Maddah (materi) dakwah 

                                                             
4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cardova , h. 63. 
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cardova , h. 371. 
6 Mohammad Hasan, Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah, h. 66-67. 
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 Unsur lain yang selalu ada dalam proses dakwah adalah Maddah atau materi 

dakwah. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada 

Madu. yang dimana isi pesan dakwah ini meliputi aqidah, syariah, akhlaq.
7
 

Keseluruhan ajaran Islam yang menjadi maddah dakwah bersumber dari 

Alquran dan Al-hadist. Oleh karena itu penggalian terhadap maddah dakwah berarti 

penggalian terhadap Alquran dan hadist. 

4. Wasilah (Media) Dakwah  

Unsur dakwah yang keempat adalah Wasilah (media) dakwah yaitu, alat yang 

di pergunakan untuk menyampaikan maddah dakwah (ajaran Islam) kepada mad‟u.
8
 

Untuk menyampaikan ajaran islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan 

berbagai Wasilah.  

Dr. Hamzah Ya‟qub dalam buku Mohammad Hasaan metodologi 

pengembangan ilmu dakwah membagi Wasilah dakwah menjadi lima macam yaitu 

lisan, tulisan, lukisan, audio visual dan akhlaq.  

1. Lisan, inilah wasilah dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah 

dan suara. Dakwah dengan wasilah ini dapat berbentuk pidato, ceramah, 

kuliah, bimbingan dan penyuluhan dan lain sebagainya. 

2. Tulisan, buku majalah, surat kabar, surat menyurat (korespodensi), spanduk, 

flash card dan sebagainya. 

3. Lukisan, gambar, karikatur dan sebagainya.  

                                                             
7 Mohammad Hasan, Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah, h. 70. 
8 Mohammad Hasan, Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah, h. 76. 
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4. Audio visual, yaitu alat dakwah yang merangsang indera pendengaran atau 

penglihatan atau kedua-duanya, sepeti radio, televisi, film, slide, OHP dan 

sebagainya. 

5. Akhlaq,yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran islam dan 

dapat diamati serta dimengerti oleh madu.
9
 

Pada dasarnya dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah yang dapat 

merangsang indra-indra manusia serta dapat menimbulkan perhatian untuk menerima 

dakwah. Semakin cepat dan efektif wasilah yang dipakai semakin efektif pula upaya 

pemahaman ajaran Islam pada masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. 

5.  Thariqah (Metode) Dakwah 

Hal yang sangat erat kaitannya dengan wasilah dakwah adalah Thariqah 

(metode) dakwah. Kalau wasilah adalah alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan 

ajaran Islam, maka thariqah adalah metode atau cara-cara yang digunakan dalam 

berdakwah. 

Banyak metode dakwah yang disebutkan dalam AlQur‟an dan Hadist, akan 

tetapi pedoman pokok dari keseluruhan metode tersebut adalah firman Allah QS. al-

Nahl/16:125  

 ًَ ًْ هِ ٍْلِ زَبِّكَ بِاَّْحِكْمَتِ وَاَّْمَىْعِظتَِ اَّْحَسَىتَِ وَجَادَِّْهمُْ باََِّّتِ ى سَبِ
 اِنَّ زَبَّكَ هىَُ  ادُْعُ اَِّه

احَْسَهُۗ

ٌْهَ  ٍْلهِ  وَهىَُ اعَْلمَُ باَِّْمُهْتدَِ  اعَْلمَُ بِمَهْ ضَلَّ عَهْ سَبِ

 

 

                                                             
9 Mohammad Hasan, Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah, h. 77. 
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Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu, dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu 

dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan 

dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
10

 

 

Dari ayat diatas secara garis besar ada tiga pokok metode (Thariqah) dakwah 

yaitu :  

1. Hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran 

dakawah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga 

didalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya, mereka tidak lagi 

merasa terpaksa atau keberatan. 

2. Mauidzhah Hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasehat-nasehat 

atau menyampaikan ajaranajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga 

nasehat dan ajaran Islam yang disampaikan dapat menyentuh hati mereka.  

3. Mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertuka fikiran atau membantah 

dengan sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak 

pula dengan menjelekkan orang yang menjadi sasaran dakwahnya.
11

 

6.  Atsar (efek) Dakwah.  

Setiap aksi dakwah akan menimbulakn reaksi.  Demikian juga dakwah. Jika 

dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan maddah, wasilah, dan thariqah 

tertentu maka akan timbul response dan efek (atsar) padaMadu (obyek dakwah).
12

 

                                                             
10 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cardova , h. 281. 
11 Mohammad Hasan, Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah, h. 80-81. 
12 Mohammad Hasan, Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah, h. 83. 
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Apa saja yang seharusnya dievaluasi dari pelaksanaan dakwah tidak lain 

adalah seluruh komponen dakwah yang di kaitkan dengan tujuan dakwah yang ingin 

di capai.  

Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya mencapai tujuan dakwah maka 

kegiatan dakwah selalu di arahkan untuk mempengaruhi tiga aspek perubahan pada 

diri obyeknya, yakni perubahan dari aspek pengetahuan nya (knowledge), aspek 

sikapnya (antitude) dan aspek perilakunya (behavioral). 

3. Pengertian pesan dakwah 

Pesan dakwah adalah pesan yang isinya berisi muatan dakwah, yaitu muatan 

tentang amar maruf nahu munkar. Baik itu secara jelas maupun kiasan, yang 

dilandasi niat dan kesengajaan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan 

mencegah kepada kemungkaran, dengan tujuan agar yang menjadi sasaran dakwah 

dapat berupah perilakuknya sesuai dengan yang dihadapkan oleh pihak yang 

menyampaikan dakwah.
13

 

Dalam ilmu komunikasi pesan adalah massage, yaitu simbol-simbol dalam 

literatur berbahasa Arab, pesan dakwah disebut maudlu’ al da’wah. Istilah ini lebih 

tepat dengan istilah materi dakwah yang diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi 

maddah al-da’wah. Istilah pesan dakwah dipandang lebih tepat untuk menjelaskan  

isi dakwah berupa kata, gambar, lukisan, yang diharapkan dapat memberikan 

pemahaman bahkan perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah. Jika dakwah melalui 

tulisan umpamanya, maka yang ditulis itulah pesan dakwah. Jika dakwah melalui 

                                                             
13

Salmadanis, Filsafat Dakwah (Padang: Surau, 2003), h. 191. 
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lisan, maka yang diucapkan oleh dai itulah pesan dakwah. Jika melalui tindakan, 

maka perbuatan baik yang dilakukan itulah dakwah.
14

 

Pada prinsipnya, pesan apa pun dapat dijadikan sebagai pesan dakwah selama 

tidak bertentangan dengan sumber utamanya, yaitu Alquran dan Hadis. Dengan 

demikian, semua pesan yang bertentangan terhadap Alquran dan Hadis tidak dapat 

disebut sebagai pesan dakwah. Semua orang dapat berbicara moral, bahkan dengan 

mengutip ayat Alquran sekalipun. Akan tetapi, jika hal itu dimaksudkan untuk 

pembenaran atau dasar bagi kepentingan hawa nafsunya semata, maka demikian itu 

bukan termasuk pesan dakwah. Pesan dakwah pada garis besarnya terbagi menjadi 

dua, yaitu pesan utama (Alquran dan Hadis) dan pesan tambahan atau penunjang 

(selain Alquran dan Hadis). 

4. Macam-macam pesan dakwah 

Sebenarnya pesan dakwah itu tergantung pada tujuan dakwah yang hendak 

dicapai. Keseluruhan pesan yang lengkap dan luas akan menimbulkan tugas bagi dai 

untuk memilih dan menentukan materi dakwah sehingga dapat disesuaikan dengan 

memperhatikan sikon serta situasi dan keadaan yang ada, juga harus diadakan 

prioritas-prioritas mana yang wajib disampaikan dan mana yang sunnah 

disampaikan.
15

 

                                                             
14

Moh . Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), h. 318-

319. 
15

Mahfud Syamsul Hadi dkk,Rahasia Keberhasilan Dakwah (Surabaya: Ampel Suci, 1994), 

h. 122-123. 
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Agar dapat mempermudah dalam pengambilan dari sebuah pesan yang 

disampaikan, Moh. Ali Aziz mengatakan dalam bukunya ilmu dakwah, 

mengelompokkan pokok penting dalam pesan dakwah itu ada tiga
16

 yaitu: 

a. Tentang Keimanan (aqidah) 

Berbicara masalah aqidah berarti berbicara masalah keyakinan dan 

kepercayaan yang mengikat hati dan perasaan. 

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah aqidah Islamiyah.Aspek 

aqidah ini yang akan membentuk moral manusia. Oleh karena itu, pertama yang 

dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah aqidah atau keimanan.
17

 

Kalau kita berbicara tentang aqidah maka yang menjadi topik pembicaraan 

adalah masalah keimanan yang berkaitan dengan dengan rukun-rukun iman dan 

peranannya dalam kehidupan sehari-hari. M. Ali aziz dalam bukunya ilmu dakwah 

menulis bahwa aqidah atau keimanan  pada garis besarnya dapat dikelompokkan 

menjadi enam kelompok,
18

 yaitu sebagai berikut: 

1) Iman kepada Khaliq (Allah) 

2) Iman kepada Malaikat Allah 

3) Iman kepada Kitab-kitab Allah 

4) Iman kepada Nabi dan Rasul 

5) Iman Kepada Hari Kiamat 

                                                             
16

Moh . Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Edisi Revisi, h. 332. 
17

Muhammad Munir, Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26. 
18

Moh . Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Edisi Revisi, h. 332. 



22 
 

 

6) Iman kepada Qadla dan Qadar
19

 

Aqidah yang menjadi materi utama itu mempunyai ciri-ciriyang 

membedakannya dengan kepercayaan agama lain yaitu:
20

 

1) Sebuah keterbukaan yang melalui persaksian (syahadat). Maka dengan 

demikian, seorang muslim harus selalu jelas identitasnya dan bersedia 

mengakui identitas keagamaan orang lain (non Muslim). 

2) Sebuah pandangan yang sangat luas dengan dapat memperkenalkan bahwa 

Allah adalah Tuhan seluruh alam semesta. 

3) Kekuatan atau ketahanan antara iman dan Islam, atau antara iman dan amal 

perbuatan.
21

 

b. Tentang Hukum (syariah) 

Tim penyusun Study Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam bukunya 

pengantar study Islam mengutip pendapat Mahmud Shaltout
22

 menyatakan bahwa, 

syariah adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah atau hasil pemahaman atas 

dasar ketentuan tersebut, untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia baik dalam 

hubungannya dengan Tuhan, dengan manusia lainnya (orang muslim dan non 

muslim), maupun dengan alam. 

Hukum atau syariah sering disebut sebagai cermin peradaban. Dalam 

pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban 

                                                             
19

Moh . Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Edisi Revisi, h. 332. 
20

Muhammad Munir, Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 24. 
21 Muhammad Munir, Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 24. 
22

Tim Penyusun Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, Pengantar Studi Islam (Surabaya: 

UIN Sunan Ampel Press, 2012), h. 106. 
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mencerminkan dirinya dan hukum-hukumnya. Pelaksanaan syariah merupakan 

sumber yang melahirkan peradaban Islam, yang melestarikan dan melindunginya 

dalam dalam sejarah syariah yang menjadi kekuatan peradaban dikalangan kaum 

Muslimin.
23

 

Pada dasar utamanya menebarkan nilai keadilan diantara manusia, membuat 

sistem hubungan yang baik antara kepentingan individual dan sosial. Pada garis 

besarnya syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut:
24

 

1) Ibadah, meliputi: 

a) Thaharah  

b) Shalat 

c) Zakat 

d) Puasa 

e) Haji  

2) Muamalah, meliputi: 

a) Al-Qununul (Khas Hukum Perdata) 

(1) Muamalah (Hukum Niaga) 

(2) Munakahat (Hukum Nikah) 

(3) Waratsah (Hukum Waris) 

b) Al-Qununu’am (Hukum Publik) 

(1) Hinayah (Hukum Pidana) 
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Ismail, Menjelajah Atas Dunia Islam (Bandung: Mizan, 2000), h. 305. 
24

 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 102. 
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(2) Khilafah (Hukum Negara) 

(3) Jihad (Hukum Perang dan Damai). 

Islam merupakan agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar 

posisinya dari pada Ibadah.Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan 

sosial dari pada aspek kehidupan ritual.Islam yang menjadikan seluruh Bumi ini 

sebagai Masjid, tempat mengabdi kepada Allah.Ibadah dalam muamalah disini 

diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah swt.dan cakupan 

aspek muamalah jauh lebih luas dari pada ibadah. 

c. Tentang Akhlaq 

Secara bahasa, kata akhlaq berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqun 

yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat.Kalimat-kalimat 

tersebut memiliki segi –segi persamaan dengan perkataan khuluqun, yang berarti 

kejadian, serta erat hubungannya dengan khaliq yang berarti pencipta, dan makhluk 

yang berarti makhluk yang di ciptakan.Sedangkan secara terminology masalah akhlaq 

berkaitan dengan masalah tabiat atau kondisi temperatur batin yang mempengaruhi 

perilaku manusia. Ilmu akhlaq bagi Al-Farabi, tidak lain dari bahasan tentang 

keutamaan-keutamaan yang dapat menyampaikan manusia kepada tujuan hidupnya 

yang tertinggi, yaitu kebahagiaan, dan tetap berbagai kejahatan atau kekurangan yang 

dapat merintangi usaha pencapaian tujuan tersebut.
25

 

Iman adalah aqidah, Islam merupakan syar‟i, dan ihsan ialah akhlaq. Terhadap 

ketiga pokok ajaran islam ini, ada beberapa pendapat ulama antara lain: 
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Muhammad Munir, Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 24. 
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1) Ketiga komponen ini diletakkan secara hirarki. Artinya mula-mulaorang 

harus memperteguh aqidah, lalu menjalankan syariat, kemudian 

menyempurnakan akhlaq. Pada posisi puncak inilah maksud diutusnya 

Rasulullah Muhammad saw. Yakni untuk menyempurnakan akhlaq. Dengan 

asumsi ini, maka untuk mengarahkan seseorang menjadi baik, pendakwah 

harus memperkuat imannya terlebih dahulu. Jika imannya telah teguh, barulah 

ia mengajarkan cara-cara menjalankan agama. Jika ia dapat menjalankannya 

dengan benar, pendakwah berusaha untuk membersihkan hatinya. Sebab, 

dengan hati yang bersih ia akan merasa hidupnya dipantau oleh Allah swt. 

Sehingga berakhlaq mulia dan menjauhi segala maksiat.
26

 

2) Ketiganya diletakkan secara sejajar. Maksudnya, aqidah yang bertempat di 

akal, syariat yang dijalankan oleh anggota tubuh, dan akhlaq berada dihati. 

Pendakwah mengajarkan bahwa menjalankan shalat harus dengan pikiran 

yang yakni, mematuhi syarat dan rukunnya, serta hati yang ikhlas. Banyak 

umat Islam yang menjalankan agamanaya dengan keimanan yang tipis serta 

hati yang kurang bersih sehingga tidak menghasilkan akhlaq yang terpuji.
27

 

5. Sumber pesan dakwah 

a. Alquran 

Alquran adalah wahyu penyempurna seluruh wahyu yang diturunkan oleh 

Allah swt. kepada Nabi-nabi terdahulu. Alquran juga merupakan firman Allah yang 
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Moh . Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Edisi Revisi, h. 335. 
27

Moh . Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Edisi Revisi, h. 336. 
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diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Melalui malaikat Jibril guna menjadi 

peringatan, petunjuk, tuntunan, dan hukum dalam kehidupan umat manusia menuju 

kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
28

 

Dapat disimpulkan bahwa alquran memiliki peran penting dalam sumber 

pesan dakwah, karena didalam alquran semua ajaran Islam disebutkan secara global. 

b. Hadis Nabi saw 

Hadis adalah segala hal yang berkaitan dengan Nabi saw. yang meliputi 

ucapan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau.
29

Untuk melihat keshahihan hadis, 

pendakwah tinggal mengutip hasil penelitian dan penilaian ulama hadis.Tidak harus 

menelitinya sendiri, pendakwah hanya perlu cara mendapatkan hadis yang shahih 

serta memahami kandungannya, sebab jumlah hadis Nabi saw. yang termaktub dalam 

beberapa kitab hadis sangatlah banyak. Terlalu berat bagi pendakwah untuk 

menghafal semuanya, pendakwah cukup membuat klasifikasi hadis berdasarkan 

kualitas dan temanya.
30

 

c. Pendapat para sahabat Nabi saw. 

Orang yang hidup bersama Nabi saw. pernah bertemu dan beriman kepadanya 

adalah sahabat Nabi saw. Pendapat sahabat Nabi saw. memiliki nilai tinggi, karena 

kedekatan mereka dengan Nabi dan proses belajarnya yang langsung dari beliau. 

Diantara sahabat Nabi ada yang disebut sebagai sahabat senior (kibar al-shahahabah) 

dan sahabat yunior (shighar al-shahabah). Sahabat senior diukur dari waktu masuk 
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Mardan, Alquran Sebuah Pengantar (Jakarta: Madzab Ciputat, 2010), h. 22. 
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Islam, perjuangan, dan kedekatannya denga Nabi saw. hampis semua perkataan 

sahabat dalam kitab-kitab hadis berasal dari sahabat senior.
31

 Sama dengan kutipan-

kutipan sebelumnya, dalam mengutip pendapat sahabat juga harus mengikuti etika 

sebagai berikut: 

1) Tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis 

2) Menyebutkan nama sahabat yang dikutip 

3) Menyebutkan sumber rujukan 

4) Membaca doa dengan kata radliyallahu “anhu” atau “anha” atau menulis 

dengan singkatan r.a dibelakang nama sahabat. 

d. Pendapat para ulama 

Maksud dari ulama disini dikhususkan untuk orang yang beriman, menguasai 

ilmu keIslaman secara mendalam dan menjalankannya. 

e. Hasil penelitian ilmiah 

Sebagian besar penelitian ilmiah membantu mengenal lebih dalam makna 

ayat-ayat Alquran. Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber pesan dakwah. 

Masyarakat modern begitu menghargai hasil penelitian, bahkan beberapa orang lebih 

mempercayainya dari pada kitab suci. Hal ini terjadi karena sifat penelitian ilmiah 

adalah relatif karena nilai kebenarannya dapat berubah dan reflektif karena 

mencerminkan realitanya.
32
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f. Kisah dan pengalaman teladan 

Ketika madu kurang tertarik dengan pesan dakwah, pendakwah mencari 

bukti-bukti dalam kehidupan nyata yang bertujuan untuk memperkuat 

argumentasinya. Salah satunya adalah menceritakan sebuah pengalaman seseorang 

atau pribadi pendakwah yang terkait denga topik. 

g. Berita dan peristiwa 

Pesan dakwah bisa berupa berita tentang suatu kejadian, Peristiwanya lebih 

ditonjolkan dari pada pelakunya. Berita (kalam khabar) menurut istilah „ilmu al-

balaghah dapat benar atau dusta. Berita dapat dikatakan benar jika sesuai dengan 

dengan fakta, jika tidak sesuai maka disebut dengan berita bohong. Hanya berita yang 

diyakini kebenarannya yang patut dijadikan sebagai pesan dakwah.
33

 

h. Karya sastra  

Karya sastra kadang kala perlu ditunjang dengan karya sastra yang bermutu 

sehingga lebih indah dan menarik. Karya sastra ini dapat berupa syair, puisi, pantun, 

nasyid dan lagu. Tidak sedikit pendakwah yang menyisipkan karya sastra dalam 

pesan dakwahnya.
34

 Seperti yang diceritakan oleh Ubay bin Ka‟ab yang dikutip 

dalam buku Moh. Ali Azis yang berbunyi : "Sesungguhnya diantara syair itu ada 

yang mengandung hikmah (kata-kata bijak)."
35 

Nilai sastra adalah nilai keindahan dan kebijakan, keindahannya selalu 

menyentuh perasaan, sementara kebijakannya menggugah hati dan pikiran. Pesan 
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yang bijak akan mudah diterima dengan perasaan yang halus. Orang yang memiliki 

hati dan perasaan yang kerasa akan sangat sulit untuk menerima kebijakan, sebab ayat 

Alquran mengandung nilai sastra yang tinggi. 

Namun ternyata di balik keindahan dan kebijakannya yang menyentuh 

perasaan, tidak semua karya sastra bisa menjadi pesan dakwah. Sebab ada karya 

sastra yang digunakan untuk pemujaan berhala, mengungkapkan cinta asmara, 

menggambarkan keindahan dunia, dan sebagainya. Karya sastra yang dijadikan pesan 

dakwah harus berlandaskan etika sebagai berikut: 

1) Isinya mengandung hikmah yng mengajak kepada Islam atau mendorong 

berbuat kebaikan. 

2) Dibentuk dengan kalimat yang indah. 

3) Ketika pendakwah mengungkapkan sebuah sastra secara lisan, kedalaman 

perasaan harus menyertainya, agar sisi keindahannya dapat dirasakan. Selain 

itu, sastra juga diucapkan dengan irama yang sesuai. Misalnya, saat ia 

membaca puisi tentang kepiluan hati, perasaan pendakwah ikut merasakan isi 

puisi tersebut, sehingga penerima dakwah akan terharu mengikutinya. 

4) Jika diiringi music, maka penyampaian karya sastra tidak dengan alat musik 

yang berlebihan. Hal ini untuk agar tidak terjadi kontroversi, karena tidak 

semua ulama bisa menerima alat musik.
36
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i. Karya seni 

Karya seni juga memuat nilai keindahan yang tinggi. Jika karya sastra 

menggunakan komunikasi verbal (diucapkan) karya seni banyak mengutarakan 

komunikasi nonverbal (diperlihatkan). Pesan dakwah jenis ini mengacu pada lambang 

yang terbuka untuk ditafsirkan oleh siapapun. Jadi, secara subjektif tidak semua orang 

menncintai atau memberikan apresiasi karya seni. Bagi pencinta karya seni, pesan 

dakwah jenis ini lebih banyak membuatnya berpikir tentang Allah swt. dan 

makhluknya, lebih dari pada ketika hanya mendengarkan ceramah agama.
37

 

Untuk menjadikan karya seni sebagai pesan dakwah, ada beberapa etika yang 

harus diperhatikan, yaitu: 

1) Diupayakan sedemikian rupa agar karya seni tidak ditafsirkan secara salah 

oleh mitra dakwah. 

2) Menurut ulama yang berpaham tekstualis (memahami ayat atau hadis sesuai 

dengan teksnya), tidak dibenarkan karya seni dengan objek makhluk hidup. 

Untuk menghindari kontroversi, maka berpedoman dengan kaidah Ushul 

Fikih “menghindari kontroversi adalah jalan terbaik” maka lebih baik tidak 

melanggar larangan tersebut. Sekalipun pendapat ini ditentang oleh kaum 

kontekstualis. Menurut mereka, larangan menggambarkan makhluk hidup 

dikhawatirkan akan dijadikan objek penyembahan sebagaimana dilakukan 

masyarakat pada zaman pra-Islam. 
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3) Karya seni tidak bernuansa pornografi, menghina symbol-simbol agama, 

melecehkan orang lain, atau menimbulkan dapak-dampak negatif lainnya.
38

 

6. Karakteristik pesan dakwah 

Karakteristik pesan dakwah adalah keaslian, maksudnya adalah pesan dakwah 

Islam harus benar-benar dari Allah swt. Dakwah mengajarkan kerasionalan ajaran 

Islam. Buktinya adalah adanya ajaran keseimbangan (al-mizan), yang didefinisikan 

sebagai posisi tengah-tengan di antara dua kecenderungan. 

Karakteristik pesan dakwah yang lainnya adalah umum, yang berarti meliputi 

seluruh bidang kehidupan dengan nilai-nilai mulia yang dapat diterima oleh seluruh 

manusia. Seluruh perintah Islam jika menemui kesulitan dalam pelaksanaannya dapat 

ditoleransi dan diberi keringanan. Dengan demikian, tujuh karakteristik pesan dakwah 

adalah keasliannya dari Allah swt. mudah, lengkap, seimbang, universal, masuk akal, 

dan membawa kebaikan.
39

 

B. Tinjauan Umum Tentang Budaya 

1. Pengertian budaya 

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

karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sansekerta, 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 bahasa colera. Colera berarti 
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mengolah, dan mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (Bertani). 

Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti culture, yaitu sebagai segala daya 

dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.
40

 

Makna budaya kini telah semakin luas karena semakin luasnya perhatian 

sejarawan, sosiologi dan kritisi sastra. Perhatian banyak dicurahkan kepada budaya 

popular yakni sikap-sikap dan nilai-nilai masyarakat awam serta pengungkapannya 

kedalam kesenian rakyat, lagu daerah, cerita rakyat, dan festival rakyat. 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh 

sebuah kelompok orang dan diwarisan dari generasi ke generasi. 

Namun pada umumnya, kebanyakan orang mengartikan bahwa budaya sama 

makna dan pengertiannya dengan kebudayaan yang merupakan kesenian atau hasil 

karya manusia. Seperti seni tari, sastra, seni suara, seni lukis, seni drama, atau karya 

dari hasil tangan manusia seperti pembuatan candi Borobudur, Masjid Demak, istana 

Raja dan karya tangan manusia lainnya. Demikian juga dengan tingkah manusia yang 

dilakukan secara luas yang dianggap sebagai budaya. Jadi, kebudayaan dalam 

pengertian umum seperti ini lebih bersifat material. Sedangkan pandangan hidup, tata 

nilai, norma-norma yang bersifat ideal tidak dimasukkan sebagai suatu kebudayaan. 

Pandangan tersebut tidak salah, akan tetapi sesungguhnya kebudayaan lebih luas 

cakupannya dari pada itu semua termasuk hal-hal yang bersifat ideal.
41
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2. Unsur-unsur budaya 

Budaya 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-unsur kecil 

seperti sisir, kancing, baju, peniti yang dijual dipinggir jalan. 

Adapun unsur-unsur budaya secara universal diantaranya adalah: 

a. Bahasa  

Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi. Setiap wilayah dan 

negara memiliki perbedaan bahasa yang sangat kompleks. Dalam ilmu ilmu 

komunikasi , bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa 

memiliki sifat, unik dan komplek yang hanya dimengerti oleh pengguna bahasa 

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

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

dari orang lain.
42

 

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya 

untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Jadi, bahasa merupakan 

unsur universal kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia karena kebutuhan 

komunikasi dengan orang lain baik dalam kelompok maupun di luar kelompoknya. 
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b. Sistem pengetahuan 

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem 

peralatan hidup dan tekhnologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan 

berwujud dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena 

mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam 

kehidupannya. Namun yang terjadi dalam kajian antropologi adalah bagaimana 

pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya, 

manusia memiliki alat penghitung astronomi tradisional, yakni perhitungan hari 

berdasarkan atas bulan atau benda-benda langit yang dianggap memberikan tanda-

tanda bagi kehidupan manusia.
43

 

Manusia mampu hidup dan membentuk budaya dengan cara belajar. Adapun 

yang menjadi isu penting dalam sistem pengetahuan ini adalah sebagai berikut: 

1) Alam sekitar 

Kemampuan manusia dalam mempertahankan hidupnyadengan alam yang ada 

disekitarnya. 

2) Zat-zat 

Manusia mempercayai hal-hal yang bersifat ghoib, sehingga memunculkan 

suatu kepercayaan tertentu seperti: animisme dan dinamisme. 
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3) Ruang dan waktu 

Manusia belajar untuk memprediksi kondisi masa depan dengan mengetahui 

pengalaman serta kejadian pada masa lampau. 

4) Sifat tingkah laku 

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

ketika manusia berhubungan dengan manusia lainya.
44

 

c. Sistem kekerabatan dan lembaga sosial 

Lembaga sosial dan pendidikan memberikan peran yang banyak dalam 

konteks berhubungan dan komunikasi di alam masyarakat. Sistem sosial yang 

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

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

katanya, wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi , apalagi bekerja di suatu instansi 

atau perusahaan. Akan tetapi sebaliknya dikota-kota besar, yang menganggap wanita 

yang berkarir itu sesuatu yang wajar saja. 

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan 

usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat 

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

adalah kekerabatannya, yaitu keluarga inti yang yang dekat dengan kerabat yang lain. 

Selanjutnya, manusia akan digolongkan kedalam tingkatan-tingkatan lokalitas 

geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.
45

 Kekerabatan di 
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sini berkaitan dengan pengertian tentang perkawinan dalam suatu masyarakat karena 

perkawinan merupakan inti atau dasar pembentukan suatu komunitas atau organisasi 

sosial. Perkawinan diartikan sebagai penyatuan dua orang yang berbeda jenis kelamin 

untuk membagi sebagian besar hidup mereka untuk bersama-sama. 

d. Sistem peralatan hidup dan tekhnologi  

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka 

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

antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur tekhnologi 

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

hidup dengan bentuk dan tekhnologi yang masih sederhana. Dengan demikian, 

bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan 

tekhnologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. 

Namun alat produktif pada saat ini tidak dibatasi hanya berdasarkan pada alat-

alat yang dibuat secara manual. Alat-alat produktif pada masyarakat masa kini 

semakin beragam dengan ditemukannya mesin dan alat listrik hingga tekhnologi yang 

dihasilkan dan digunakan juga lebih canggih dan kompleks. Selanjutnya, dalam 

perkembangan kebudayaan manusia alat-alat bertenaga mesin dan listrik sebagai 

peralatan hidup manusia sebagai berikut: 

1) Senjata 

2) Wadah 

3) Alat-alat menyalakan api 

4) Makanan, minuman, bahan pembangkit gairah, dan jamuan-jamuan. 
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5) Pakaian dan tempat perhiasan 

6) Tempat berlindung/rumah 

7) Alat-alat transportasi.
46

 

e. Sistem ekonomi/mata pencaharian hidup 

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus 

kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian 

mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem 

perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem ekonomi pada 

masyarakat tradisional sebagai berikut: 

1) Berburu dan meramu 

2) Berternak 

3) Bercocok tanam di ladang 

4) Menangkap ikan  

5) Bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi.
47

 

Lima sistem mata pencaharian tersebut merupakan jenis mata pencaharian 

manusia yang paling tua yang dilakukan oleh masyarakat di masa lampau , namun 

saat ini banyak masyarakat yang beralih ke mata pencaharian lain. Pada saat ini hanya 

sedikit sistem mata pencaharian atau ekonomi suatu masyarakat yang berbasiskan 

pada sektor pertanian. Artinya, pengelolaan sumber daya alam secara langsung untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam sektor pertanian hanya bisa ditemukan di 
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daerah pedesaan yang relatif belum terpengaruh oleh arus modernisasi. Bisa dilihat 

saat ini, setelah berkembangnya sistem industri mengubah pola hidup manusia untuk 

tidak mengandalkan mata pencaharian hidupnya dari subsistensi hasil produksi 

pertaniannya. Di dalam masyarakat industri, seseorang mengandalkan pendidikan dan 

keterampilannya dalam mencari pekerjaan. 

f. Sistem religi/kepercayaan 

Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan 

manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Emosi 

keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religious. Emosi keagamaan ini pula yang 

memunculkan konsepsi benda-benda yang dianggap sakral dan profan dalam 

kehidupan manusia.
48

 

Dalam kajian antropologi, pengertian sistem kepercayaan lebih luas dari 

agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sistem kepercayaan 

berkaitan dengan kekuatan di luar diri manusia. Kepercayaan terhadap dewa-dewa, 

animisme, dinamisme, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bukti 

unsur religi dalam budaya. Dalam setiap budayaakan ditemukan unsur ini walaupun 

dalam bentuk yang berbeda. 

g. Kesenian  

Kesenian berkaitan erat dengan rasa keindahan (estetika) yang dimiliki oleh 

setiap manusia dan masyarakat. Rasa keindahan inilah yang melahirkan berbagai 
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bentuk seni yang yang berbeda-beda antara budaya yang satu dengan budaya yang 

lain. 

Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, seni relief, seni ukir, 

seni lukis, dan seni rias. Seni musik terdiri atas seni vocal dan instrumental, 

sedangkan seni sastra terdiri atas prosa dan puisi. Selain itu, terdapat seni gerak dan 

seni tari, yakni seni yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran maupun 

penglihatan. Jenis seni radisional adalah wayang, ketoprak, tari, ludruk, dan lenong. 

Sedangkan seni modern adalah film, lagu, dan koreografi.
49

 

Dalam kajian antropologi kontemporer terdapat kajian visual culture, yakni 

analisis kebudayaan yang khusus mengkaji seni film dan foto. Dua media seni 

tersebut berusaha menampilkan kehidupan manusia beserta kebudayaannya dari sisi 

visual berupa film documenter atau karya-karya foto mengenai aktivitas kebudayaan 

suatu masyarakat.
50

 

Ketujuh unsur budaya di atas itu menjelma dalam tiga wujud kebudayaan 

yaitu nilai budaya, pola tindakan, dan hasil karya. Dari tiga wujud kebudayaan 

tersebut bila budaya merupakan tingkat paling tinggi dari adat istiadat. Hal ini 

disebabkan nilai budaya merupakan konsep mengenai apa yang hidup dalam pikiran 

sebagian besar dari warga masyarakat tentang sesuatu yang dianggap paling penting 

dan berharga yang berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat. 
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3. Fungsi budaya 

Sesungguhnya budaya adalah hasil karya manusia yang diwujudkan dalam 

proses waktu yang terus menerus. Ketika budaya telah terwujud secara nyata di 

tengah-tengah masyarakat, budayalah yang akhirnya mengatur manusia untuk 

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

berada di tengah budaya yang diciptakanya sendiri. Oleh karena itu, budaya memiliki 

fungsi sebagai berikut:  

a. Suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompok. 

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

c. Pembimbing kehidupan manusia baik sebagai individu dan kelompok 

d. Pembeda utama antar manusia sebagai makhluk berakal dengan makhluk lain 

seperti binatang. 

e. Pegangan bersama untuk menjadi acuan serupa yang dapat terus dijalankan dan 

dikembangkan secara berkelompok pula demi kelanjutan hidup dari generasi ke 

generasi.
51

 

Budaya memunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. 

Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti 

kekuatan alam, memunyai kekuatan-kekuatan lain itu sendiri yang tidak selalu baik 

baginya. Kecuali, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik dibidang 
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spiritual maupun materil. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut diatas, untuk 

sebagian dipenuhi oleh kebudayaan bersumber pada masyarakat itu sendiri.
52

 

 Manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan dalam hidupnya, baik di 

bidang spiritual maupun material, karena itu merupakan kebutuhan hidup dari 

manusia yang harus dipenuhi dan terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagian 

besar dipenuhi oleh budaya  yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Karsa 

masyarakat mewujudkan 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. 

Budaya bagi hubungan antara orang-orang tertentu sehingga tingkah laku atau 

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

ditimbulkan dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhanya pada suatu saat lazimnya 

dinamakan adat istiadat.
53

Jadi fungsi budaya adalah sebagai pecipta kaidah-kaidah 

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

sebagai wadah segenap perasaan manusia. 

4. Hubungan antar budaya, manusia, dan masyarakat. 

Budaya memunyai 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 
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di dalam masyarakat itu sendiri  tidak terlalu baik baginya. Selain itu, manusia dan 

masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang dakwah maupun materi. 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas untuk sebagian besar dipenuhi oleh budaya 

yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.
54

 

 Tercipta atau terwujudnya suatu budaya 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 memiliki 

kemampuan seperti akal, intelegensia dan intuisi; perasaan, dan emosi, kemauan, 

fantasi dan perilaku. 

Dengan sumber kemampuan daya manusia tersebut, maka nyatalah bahwa 

manusia menciptakan budaya. Ada hubungan dialektika antara budaya dan manusia. 

Budaya adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk budaya. 

Dengan kata lain, budaya ada karena manusia penciptanya dan manusia dapat hidup 

di tengah budaya yang diciptakannya. Budaya akan tetap hidup manakalah ada 

manusia sebagai pendukungnya. 

Terlepas dari semua itu, budaya dapat diartikan sebagai fenomena sosial yang 

tidak dapat dilepaskan dari perilaku dan tindakan warga masyarakat yang mendukung 

dan menghayatinya. Demikian pula sebaliknya, keteraturan pola atau kongigurasi 

yang tampak pada perilaku dan tindakan warga masyarakat tertentu dibandingkan 

prilaku dan tindakan warga masyarakat lain, tidaklah dapat dipahami tanpa dikaitkan 

dengan budaya. 
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Salah satu pengikat masyarakat ialah dengan interaksi. Sebab, interaksi adalah 

satu kebutuhan hidup dalam menjalani kehidupan. 

5. Paradigma Alquran terhadap budaya 

Paradigma Alquran artinya pandangan alquran terhadap keberadaan budaya 

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

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

dapat diartikan sebagai nilai sosial dan spiritual. 

Sebagaimana yang telah dibahas di atas, Islam tidak menjadikan budaya 

sebagai lawan tetapi Islam menjadikan budaya sebagai kawan.
55

 

Sebagaimana Firman Allah 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.
56

 

 

Pendapat dari beberapa ulama terkait makna kata urf dalam ayat di atas,  

1. Iman al-Muzaffar al-Sam‟ani, urf adalah sesuatu yang dikenal oleh 

masyarakat dan dijadikan sebagai tradisi dalam proses interaksi diantara 

masyarakat. 

2. Wahbah al-Zuhaili berkata, urf dalam ayat diatas diartikan sebagai tradisi 

yang baik dan dikenal oleh masyarakat. 
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3. Imam Burhanuddin Ibrahim bin Umar al-Biqa‟i, juga memberikan 

pendapatnya tentang urf dengan mengkaji “ suruhlah orang untuk 

mengerjakan urf, yaitu setiap kegiatan yang telah dikenal baik oleh syara‟ dan 

dibolehkan. Karena hal tersebut termasuk sifat pema‟af yang ringan dan 

mulia.
57

 

Beberapa pendapat ulama di atas, bahwa urf dapat diartikan sebagai suatu 

tradisi yang berkembang dalam masyarakat dan dinilai baik serta di dalamnya 

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 dan tradisi yang berkembang 

dalam masyarakat tidak selamanya bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam 

masyarakat, tetapi budaya dapat dijadikan sebagai mitra dalam kehidupan beragama. 

6.    Pesan Dakwah dalam Budaya 

Pesan dakwah adalah segala sesuatu yang harus disampaikan oleh pelaku 

dakwah terhadap sasaran dakwah, yang mana pesan dakwah berupa keseluruhan 

ajaran  Islam yang ada dalam kitab dan sunnah Rasul sebagai pegangan dalam 

kehidupan. Dengan kata lain, pesan dakwah dapat dipahami sebagai materi dakwah 

yang berisi ajaran Islam. 

Pendekatan pesan dakwah didasarkan atas kondisi obyektif dari objek dakwah 

(madu) dan suasana yang melingkupinya. Budaya yang berkembang dalam 

masyarakat sangat berperan pada penentuan pesan dakwah, tentu pendekatan dakwah 
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kultural adalah satu jawaban untuk mengatasi ragam atau macam budaya dalam 

masyarakat. Menurut Alwi Shihab yang dikutip oleh Rosyidi dalam bukunya yang 

berjudul dakwah sufistik kang jalal, mengatakan bahwa dakwah yang efektif 

membutuhkan pendekatan yang berubah-ubah dan metodologi yang sesuai dengan 

sejarah dan komunitas sasaran. Dengan kata lain, pesan dakwah perlu dirancang 

sesuai dengan kebutuhan serta budaya yang berlaku dalam masyarakat.
58

 

Pesan dakwah dalam budaya dapat diartikan sebagai pesan-pesan islami yang 

mengentuh langsung dengan budaya yang berkembang dalam masyarakat, yang mana 

pesan dakwah ini disampaikan dengan penuh lemah lembut serta tidak mencaci, 

menghujat serta menghakimi budaya masyarakat. Dalam proses penyampaian pesan 

dakwah ini, seorang dai atau mubalig sebagai subyek dakwah menjadikan dakwah 

kultural sebagai pendekatan dalam menyampiakan isi dan ajaran Islam. Pendekatan 

dakwah kultural yaitu pendekatan dakwah yang mendahulukan budaya atau tradisi 

yang dijunjung tinggi di tengah masyarakat untuk memanfaatkan seoptimal mungkin 

dalam rangka mencapai tujuan dakwah.59 

Menurut Syamsul Hidayat sebagaimana dikutip Abdul Basit, dakwah kultural 

merupakan kegiatan dakwah yang memerhatikan potensi dan kecenderungan manusia 

sebagai makhluk berbudaya, guna menghasilkan budaya alternatif yang islami, yakni 

berkebudayaan dan berperadaban yang dijiwai dengan pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman ajaran Islam yang bersumber dari ajaran Islam dan al-Sunnah serta 
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melepaskan diri dari budaya yang dijiwai oleh kemusyrikan, takhayul, bid’ah, dan 

khurafat. Sementara menurut Hussein Umar, dakwah kultural lebih merupakan 

refleksi pemahaman, pendekatan dan metodologi tentang medan dakwah. Oleh 

karenanya, cara yang ditempuh lebih banyak mengakomodir budaya setempat, serta 

lebih menyatu dengan kondisi lingkungan setempat.
60

 

Dalam pesan dakwah kultural tidak menjadikan politik, ekomoni, serta isu-isu 

yang berkembang sebagai satu-satunya materi untuk dijadikan sebagai alat 

perjuangan dakwah. Pesan dakwah kultural menjelaskan, bahwa dakwah itu sejatinya 

adalah membawa masyarakat agar mengenal kebaikan universal, kebaikan yang 

diakui oleh semua manusia tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Dakwah kultural 

hadir untuk mengukuhkan kearifan-kearifan lokal yang ada pada suatu pola budaya 

tertentu dengan cara memisahkannya dari unsur-unsur yang bertentangan dengan 

nilai-nilai Islam.
61

 

Dakwah kultural memiliki peran yang sangat penting dalam kelanjutan misi 

Islam di bumi ini. Suatu peran yang tak diwarisi Islam Politik atau struktural yang 

hanya mengejar kekuasaan yang instan. Oleh karena itu, dakwah kultular harus tetap 

ada hingga akhir zaman. Para juru dakwah yang bijak harus memiliki informasi yang 

lengkap dari masyarakat tertentu, sebagai modal dasar dalam mengkomunikasikan 
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pesan-pesan Islam. Seringkali kurangnya atau tidak memadainya informasi tentang 

penerima dakwah membuat kerja dakwah menjadi tidak memuaskan.
62

 

Secara substansial, pesan dan misi dakwah kultural adalah upaya melakukan 

dinamisasi dan purifikasi. Dinamisasi bermakna sebagai kreasi budaya yang memiliki 

kecenderungan untuk selalu berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik dan 

Islami. Purifikasi diartikan sebagai usaha pemurnian nilai-nilai dalam budaya dengan 

mencerminkan nilai-nilai tauhid.
63

 

Pada umumnya keberhasilan dakwah para dai atau mubalig sebagai pelaku 

disebabkan oleh kemampuan mereka dalam menghormati norma-norma budaya lokal 

selama tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Itu sebabnya pesan-pesan 

dakwah yang mereka berikan banyak dikemas dengan hal-hal yang bernuansa 

sufistik/tasawuf yang memang mirip dengan keyakinan yang sudah dikenal dan 

dimiliki oleh masyarakat yang berbudaya. 

Selain dari pada pesan dakwah dalam budaya, ada pula nilai-nilai dakwah 

dalam budaya. Dimana nilai merupakan konsepsi abstrak yang tidak dapat dlihat i 

langsung oleh panca indra manusia, karena panca indra 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, di sisi lain, nilai 

adalah kualitas yang tidak real dan tidak ada melalui dirinya. Nilai butuh 
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pengembangan untuk menyatakan eksistensi dari nilai tersebut. Meskipun demikian, 

nilai bukanlah benda atau unsur dari benda.
64

 Dilihat dari Kamus Bahasa Indonesia, 

nilai dapat diartikan sebagai harga , takaran, angka, taksiran serta hal-hal yang 

bersifat penting dan bermanfaat untuk manusia.
65

 

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.
66

Lebih lanjut di jelaskan oleh Dedi 

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

dipertahankan.
67

 

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 yang berwujud uang, termasuk nilai yang berwujud angka atau 

huruf. Kedua, nilai menunjuk pada suatu kriteria atau standar untuk menilai atau 

mengevaluasi.
68

 Oleh karena itu, nilai bersifat abstrak. Sesuatu yang mengandung 

nilai itu menurut Madyo Ekosusilo adalah raga, perilaku, sikap, dan pendirian dasar.
69

 

Lebih lanjut Amir Marzali menjelaskan bahwa nilai merupakan kumpulan sikap, 

perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik, buruk, benar, salah, 
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patut tidak patut, mulia hina, penting tidak penting. Sebagai konsepsi, nilai adalah 

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

diraba dan melihat secara langsung dengan panca indra.
70

 

Dakwah adalah upaya pembebasan umat manusia secara fundamental, yaitu 

akumulasi iman yang dimanifestasikan dalam sistem sosial kemasyarakatan. Dakwah 

dilaksanakan secara teratur untuk memengaruhi cara berpikir bertindak sesuai 

kenyataan yang bersifat individu atau sosial masyarakat 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 mengandung makna konseptual yang mendalam. Isyarat 

penggunaan kosa kata, dakwah diekspresikan dalam bentuk kata kerja.
71

 

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 dimensi ketuhanan yang biasa 

disebut sebagai humanism-teosentris. 
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 Lebih lanjut dijelaskan oleh Abdul Basit bahwa nilai-nilai dakwah secara 

Universal yang bisa diterapkan oleh aktivis dakwah dalam kehidupan adalah sebagai 

berikut: 

1. Nilai kedisiplinan 

Disiplin tidak hanya dimiliki oleh 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. 

2. Nilai kejujuran 

Ada tiga hal penting yang bisa diterapkan dalam kehidupan untuk 

memberantas ketidak jujuran dan kejahatan lainnya: 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.
72

 

3. Nilai kerja keras 

Sebagaimana dalam pepatah Arab, siapa yang sungguh-sungguh maka 

dapatka ia. (Man Jadda Wajada). Pepatah Arab tersebut merupakan hukum sosial 
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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 Fiqh Islam diawali dengan pembahasan tentang 

kebersihan seperti menghilangkan hadas besar dan kecil, menggunakan air yang 

bersih lagi mensucikan, dan berwudhu. Menjaga kebersihan merupakan nilai dakwah 

universal yang dapat dilakukan oleh siapa saja, apalagi umat Islam yang jelasa-jelas 

memiliki dasar kuat untuk menjaga kebersihan.
73

 

5. Nilai kompetisi 

Islam tidak melarang umatnya untuk berkompetisi, karena kompetisi 

merupakan salah satu motivasi psikologis yang sangat umum dimiliki oleh setiap 

manusia. Di antara manusia akan memiliki motivasi untuk berkompetisi di antara 

teman-temannya. 

Masih banyak nilai-nilai dakwah yang bisa dikembangkan atau diturunkan 

dari sumber ajaran Islam, yakni Alquran dan Hadis. Dari beberapa nilai-nila 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 
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disosialisasikan kepada masyarakat sehingga nilai-nilai dakwah tersebut menjadi 

kebiasaan, tradisi, atau norma yang berlaku di masyarakat.
74

 

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 relevan. 

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 yang luar biasa berupa kearifan lokal budaya, 

konsep-konsep pandangan hidup, norma-norma sosial, adat istiadat, dan khazanah 

budaya lainnya yang mampu membawa dan menjawab tantangan dakwah serta 

problematika umat. Terlepas dari hal itu, kekayaan budaya lokal juga berpotensi besar 

menjadi sumber utama dakwah, Alquran dan sunnah. Tentu saja secara prinsip, 

pemilihan budaya lokal sebagai sumber dakwah ini semestinya dipandu oleh tuntutan 

Islam yang meliputi keimanan, keIslaman, dan keikhlasan. Unsur-unsur budaya lokal 

boleh dijadikan sumber dakwah sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur 

Islam.
75
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C. Tinjauan Umum Budaya Teka Ra Ne’e dalam Pernikahan 

Dalam pengertian fiqh, Pernikahan merupakan akad syar‟i yang menghalalkan 

suami istri bersenang-senang (bersenggama) antara satu dengan yang lainnya. 

Sedangan perkawinan menurut agama adalah melakukan akad atau perjanjian untuk 

mengikat diri seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan 

hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan 

hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara 

yang diridhai oleh Allah swt.
76

 

Allah swt.berfirman dalam QS. An-Nur/24:32. Yang berbunyi: 

                              

             

 

Terjemahnya: 

“dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan 

juga orang-oang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan 

perempuan. Jika mereka mikin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada 

mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha 

mengetaui”.
77

 

 

Menurut tafsir al-Misbah, ayat ini menyatakan bahwa: hai para wali, para 

penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin: perhatianlah siapa yang berada 

disekeliling kamu dan kawinkanlah, yakni bantulah agar dapat kawin, orang-orang 

yang sendirian diantara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari 

perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak 
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membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya amu yang lai-laki dan hamba 

sahaya amu yang perempuan.Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan 

kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan untuk mereka kemudahan hidup terhormat 

karena jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan 

Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui segala sesuatu.
78

 

Pernikahan memunyai tujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam 

masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. 

Di dalam pernikahan pasti ada yang namanya resepsi, namun sebelum 

melakukan resepsi pernikahan pasti ada ritual-ritual dan proses-proses yang akan 

dilakukan.  Di Kecamatan Parado sendiri ada beberapa tahapan sebelum melakukan 

pernikahan di antaranya ialah melalui proses teka ra ne’e. 

1. Teka Ra Ne’e 

Dalam Kamus Mbojo-Indonesia, kata “Teka” berarti naik, sedangkan 

“Ne’e”artinya mau.
79

 Tetapi Teka Ra Ne’e tidak berarti naik dan mau.Teka Ra Ne’e 

adalah satu kata yang merujuk pada menunaikan kewajiban dan keinginan untuk 

membantu keluarga dan kerabat yang berhajat. Bahasa Bima tidak selamanya bisa 

diartikan secara harfiah, karena Teka Ra Ne’e adalah satu kesatuan kata merujuk pada 

menunaikan bantuan untuk keluarga dan kerabat yang berhajat.
80

 

                                                             
78

 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 535-536. 
79

 Nurcholis Muslim, dkk, Kamus Mbojo-Indonesia, Edisi 1 (Cet, III; Mataram: Kantor 

Bahasa Nusa Tenggara barat, 2017), h. 160. 
80

Alan Malingi, Tradisi Teka Ra Ne’e, https:alanmalingi.wordpress.com (10 Seprember 

2018). 



55 
 

 

Teka ra ne’e adalah kegiatan yang diadakan oleh masyarakat yang memiliki 

hajatan seperti nikah, sunatan, dan ketika ada yang meninggal dengan tujuan untu 

mengumpulkan sumbangsih atau bantuan dari masyarakat sekitar sebagai bentuk 

kesatuan dan persatuan (gotong royong). Mereka tida sekedar membantu dengan 

tenaga, tetapi mereka membawakan beragam kebutuhan hajatan. Seperti kayu bakar, 

kue, beras, kelapa, buah-buahan, bahkan hewan ternak. 

Budaya ini telah berlangsung lama dan menjadi salah satu ikon budaya gotong 

royong di tanah Bima. Ketika ada hajatan seseorang maka ramailah para tetangga, 

keluarga, kerabat dan handai taulan datang membantu dengan membawakan beragam 

kebutuhan untuk hajatan itu. Ada yang membawa kayu bakar, kue tradisional, beras, 

kelapa, buah-buahan, dan bahkan hewan ternak. Biasanya hewan ternak disimbolkan 

dengan tali pengikat ternak yang dikenal dengan “Ai Pote” sejenis tali yang dirajut 

dari serat pohon karena pada masa itu belum ada tali nilon seperti sekarang ini  

Teka Ra Ne’e ke keluarga yang melaksanakan hajatan merupakan kebiasaan 

dikalangan masyarakat Bima. Teka Ra Ne’e berupa pemberian bantuan pada keluarga 

yang mengawinkan, melakukan khitanan, sampai yang melakukan hajatan ketika ada 

salah seorang keluarga yang meninggal dunia itu diadakan teka ra ne’e. Bila upacara 

Teka Ra Ne’e dimulai berduyun-duyunlah masyarakat (umumnya kaum wanita) 

datang ke rumah keluarga tuan rumah membawa uang, dan bahan pakaian. Adapun 

pengertian Teka Ra Ne’e menurut beberapa informan yang telah peneliti wawancara: 

a. Teka Ra Ne’e itu terdiri dari dua kata yaitu teka yang artinya naik, dan ne’e yang 

artinya mau.. Jadi maksudnya Teka Ra Ne’e adalah membawa beras dan padi ke 



56 
 

 

tempat keluarga yang akan melaksanakan pernikahan dengan dan tanpa ukuran 

tertentu. 

b. Teka Ra Ne’e adalah bantuan secara sosial dari masyarakat untuk meringankan 

beban keluarga yang sedang melaksanakan pernikahan. 

c. Teka Ra Ne’e adalah kegiatan membawa beras ke tempat keluarga yang berhajat 

menikahkan anaknya. 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan TekaRa 

Ne’e adalah bantuan yang diberikan oleh masyarakat kepada keluarga yang sedang 

berhajat. Baik bantuan berupa beras, uang, maupun makanan sesuai dengan 

kebutuhan keluarga yang berhajat. 

2. Pelaksanaan budaya Teka Ra Ne’e dalam pernikahan 

Pelaksanaan budayaTeka Ra Ne’edalam pernikahankhususnya di Kecamatan 

Parado dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Teka Ra Ne’e Kalondo Fare dan Teka 

RaNe’e Ngaji.Teka Ra Ne’e Kalondo Fare dan Teka Ra Ne’e Ngaji memiliki 

beberapa rangkaian kegiatan sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan ketika 

masyarakat akan melaksanakan hajatan perkawinan. 

a.  Teka Ra Ne’e Kalondo Fare 

Kalondo fare ini dilakukan khususnya untuk orang yang ingin melaksanakan 

pernikahan. Namun, Sebelum dan sesudah dilaksanakan Teka Ra Ne’e Fare, ada 

beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan, seperti berikut: 
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1) Panati(bahasa Bima) lamaran 

Sebagai awal dari upacara adat sebelum Kalondo Fare disebut “Panati”. 

Panati atau lamaran dilakukan oleh Sampela Mone melalui juru lamar atau Ompu 

Panati bila mana antara si gadis dan pemuda saling mencintai dan sepakat untuk 

melangsungkan perkawinan, atau orang tua kedua belah pihak merencanakan untuk 

mengawinkan anaknya. 

Panati dilakukan oleh sebuah delegasi yang terdiri beberapa orang atau 

keluarga terdekat si pemuda. Dalam etnis Parado, jarang orang tua si pemuda yang 

bertindak sebagai Ompu Panati karena yang memimpin biasanya adalah Ompu 

Panati yang ahli dalam hal ihwal lamar-melamar si gadis. Ompu Panati adalah 

perantara dan juru bicara dan wakil dari pihak Sampela Mone bahkan sampai proses 

penyelesaian upacara perkawinan peranannya akan tetap menonjol. Adakalanya 

lamaran tersebut diterima atau ditolak. Ada beberapa sebab mengapa lamaran Ompu 

Panati tersebut ditolak. Hal ini oleh karena pihak orang tuasi gadis sudah punya calon 

sendiri atau perbedaan tingkat sosial ekonomi dengan pemuda yang melamar atau 

adanya anggapan dari orang tua si gadis bahwa pemuda yang melamar tergolong 

orang yang tidak baik, misalnya pemabuk, penjudi, pencuri, dan sebagainya. Akan 

tetapi bila lamaran itu di terima maka dilakukanlah “Wi’inggahi (bahasa bima)  

2) Mbolo Kaluarga ( bahasa Bima) Penentuan Waktu Kegiatan 

Penentuan “waktu Karawi” dalam upacara perkawinan di masyarakat Parado 

adalah menyangkut kerabat dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan untuk 

merencanakan waktu, pembiayaan, dan pelaksanaan perkawinan yang menjadi 
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tanggung jawab keluarga. Orang tua si pemuda mengundang keluarga terdekat seperti 

saudara, nenek, serta kerabat lainnya untuk “Mbolo kaluarga” atau bermusyawarah 

membicarakan waktu pelaksanaan dan segala perlengkapan perkawinan. Dalam 

musyawarah ini, juga dibicarakan sekitar keperluan atau biaya yang dibutuhkan yang 

bertujuan untuk menimbulkan partisipasi semua anggota kerabat dan masyarakat 

untuk bergotong-royong memikul biaya. Musyawarah keluarga tersebut akhirnya 

memutuskan pelaksanaan keputusan tersebut segera disampaikan oleh Ompu Panati 

kepada pihak keluarga si gadis. 

Dalam ungkapan bahasa Bima, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh 

OmpuPanati sebagai berikut: “Mai kabouku nggahi ra wi’i kai warasi takdir Ruma, 

bunesintika nggahi ra wi’i de takalampku rawiku wura ake”, artinya “kami datang 

menyambung kata-kata yang disampaikan dan diniatkan bersama kemarin, sekiranya 

Allah menghendakinya, maka alangkah baiknya kita melaksanakan hajat 

(perkawinan) pada bulan ini”. Maka dari kedua belah pihak akan segera 

mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi keperluan dalam hajat perkawinan 

tersebut. 

3) Kalondo Fare( bahasa Bima) membawa padi 

Setelah musyawarah tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya 

yang dilakukan adalah Kalondo Fare.Kalondo Fare adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh masyarakat yaitu membawa padi kepada keluaraga yang melaksanakan hajatan 

perkawinan.Kalondo Fare terlebih dahulu dilaksanakan pada kediaman keluarga 
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mempelai laki-laki dan keesokan harinya akan dilaksanakan di kediaman keluarga 

perempuan. 

Dalam hal ini, keluarga yang akan melaksanakan Kalondo Fare tidak 

langsung melaksanakannya begitu saja. Namun, harus meminta persetujuan dan 

jadwal dari pemerintah desa terlebih dahulu. Hal demikian dilakukan untuk 

mengantisipasi jangan sampai ada dari keluarga lain yang melaksanakan kegiatan di 

hari yang sama. Setelah memperoleh persetujuan, maka barulah Kalondo Fare bisa 

dilaksanakan. Satu hari sebelum kegiatan Kalondo Fare dilaksanakan, tuan rumah 

akan melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui Musholla, Masjid, maupun 

Ketua Rt. Bukan hanya itu saja, tuan rumah juga akan melakukan hal yang lain 

dengan dibantu oleh masyarakat untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan 

dalam proses Kalondo Fare. Mulai dari mengambil kayu dan bambu untuk membuat 

Paruga, meminjam Kadera dari rumah tetangga, menyediakan mikrofon dan Coro, 

sampai dengan mengambil U’a dan Nahi . Hal ini biasanya menjadi tugas laki-

laki.Sementara tuga untuk perempuan, yaitu dengan menyiapkan Bongi Leke, 

Ni’u,Pangaha, Jangko, dan peralatan dapur lainnya. 

Dalam budaya masyarakat Parado, kegiatan Kalondo Fare dilaksanakan mulai 

dari pagi sampai sore hari. Karena yang datang bukan saja kerabat yang dekat dengan 

kediaman keluarga yang berhajat, namun ada juga dari kerabat yang jauh. Kerabat 

yang datang dalam kegiatan tersebut, tidak terbatas hanya membawa padi saja.Tetapi, 

ada yang membawa uang, dan kue tradisional. Untuk menyambut tamu/kerabat yang 

datang, tuan rumah biasanya sudah menyediakan beberapa hidangan berupa makanan 
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dan minuman. Seperti, teh, kopi, kue tradisional, oha lekepakambu, dan Jangko. 

Tamu/kerabat yang datang tidak akan pulang dengan tangan kosong, karena tuan 

rumah sudah menyiapkan Jangko (bingkisan). 

4) Wa’a Co’i (bahasa Bima) pengantaran Mahar 

Setelah proses Kalondo Fare dilaksanakan, selanjutnya dari keluarga 

mempelai laki-laki akan melakukan Wa’a Co’i (antar mahar) yang ditujukan kepada 

keluarga mempelai perempuan dengan disaksikan oleh beberapa ulama, ketua adat 

dan masyarakat. Pelaksanaan Wa’a Co’i (antar mahar) dalam tardisi masyarakat 

Parado dilakukan dengan berjalan kaki mulai dari kediaman mempelai laki-laki 

sampai ke kediaman mempelai perempuan dengan diiringi hadrah yang dibawakan 

oleh tokoh adat. Ketika acara Wa’a Co’i (antar mahar) berlangsung kebiasaan 

masyarakat Bima (dou mbojo) pada umumnya dan masyarakat Parado (dou parado) 

pada khususnya menyertakan barang bawaan berupa perlengkapan pakaian si 

pengantin perempuan, perlengkapan rumah tangga yang di dalamnya berupa Diva 

RaNepi (tempat tidur lengkap), Almari (Lemari), Kadera Ra Meja (kursi dan meja), 

serta perlengkapan dapur komplit mulai dari Haju Ka’a (kayu bakar), Bongi (beras), 

Capi (sapi) yang menjadi lauk pauknya sampai hal yang kecil sekalipun berupa Sia 

(garam) dibawakan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki, dan khusus untuk urusan 

dapur tidak ada istilah dibantu oleh keluarga perempuan itu adalah benar-benar murni 

dari keluarga laki-laki. Setelah serah terima Wa’a Co’i (antar mahar) dilaksanakan, 

selanjutnya dilaksanakan acara doa bersama. Doa bersama tersebut dilakukan sebagai 

salah satu bentuk kesyukuran atas kelancaran dan nikmat yang Allah swt. berikan. 
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5). Ngaji nika ( bahasa Bima) pengajian 

Ngaji nika ini tata pelaksanaannya tidak jauh beda dari pelaksanaan kalondo 

fare, hanya saja yang membedakannya kalau kalondo fare yang dibawa adalah padi, 

sedangkan ngaji nika yang dibawa ialah beras. Pelaksanaan kalondo fare dilakukan 

mulai dari pagi hingga sore, sedangkan ngaji nika dilaksanakan dari pagi hingga 

malam dengan berbagai rangkaian acara seperti, mendatangkan qori dan qorian yang 

akan melaksanakan pengajian, group marawis, dan ceramah agama. Pada malam 

pengajian juga dari pihak perempuan melaksanakan tradisi peta kapanca atau yang 

biasa dikenal orang bugis itu mapaccing. 

Beberapa uraian di atas merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat Parado dalam hal sebelum perkawinan.Tardisi tersebut masih 

dilaksanakan oleh masyarakat parado sampai dewasa ini. 

5) Akad Nikah 

Selanjutnya setelah acara Teka Ra Ne’e ngaji nika dilaksanakan, pada 

keesokan harinya tepatnya pada waktu pagi dari pihak keluarga mempelai laki-laki 

dan perempuan akan melakukan prosesi ijab qabul (akad nikah) di tempat yang sudah 

ditentukan baik di Kantor Urusan Agama (KUA), mesjid maupun di tempat kediaman 

mempelai perempuan. Ijab qabul (akad nikah) merupakan prosesi terpenting dalam 

sebuah perkawinan. Sama halnya dengan perkawinan di Jawa dan daerah lainnya. 

Pada saat ijab qabul mempelai laki-laki menyebutkan mahar yang dibawanya untuk 

mempelai perempuan dan tidak menyebutkan maskawinnya karena menurut tokoh 

adat maskawin pada perkawinan masyarakat Bima adalah hadiah untuk keluarga 
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mempelai perempuan sebagai simbol diterimanya mempelai laki-laki pada keluarga 

perempuan dan maskawin itu menjadi hak milik keluarga mempelai perempuan. Usai 

setelah ijab qabul (akad nikah) dilakukan, maka di depan penghulu dan disaksikan 

juga oleh keluarga yang hadir maharnya mempelai perempuan diserahkan. 

6) Pesta Pernikahan (Walimatul Ursy’) 

Setelah acara Ijab qabul, dilanjutkan dengan acara syukuran atau acara 

makan-makan yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah swt.atas terlaksananya 

hajat keluarga dan acara itu dilaksanakan di rumah keluarga mempelai perempuan. 

Pada perkawinan masyarakat Bima (Dou Mbojo) pada umumnya dan masyarakat 

Parado pada khususnya, acara ini bukan menjadi akhir dari sebuah perkawinan akan 

tetapi masih ada satu prosesi lagi yang tidak boleh ditinggalkan yaitu pesta 

pernikahan (Walimatul Ursy‟), pesta ini bagi masyarakat Parado adalah sebagai 

wadah untuk mengucapkan selamat kepada kedua mempelai atas ikatan baru yang 

disandang kedua mempelai. Pesta ini berlaku bagi masyarakat tertentu atau yang 

diundang khusus oleh keluarga yang berhajat. 

7) Jambuta ( bahasa Bima) pesta malam 

Dalam tradisi masyarakat Parado, biasa mengadakan acara Jambuta pada 

malam hari yang diiringi dengan musik Biola Katipu (Lagu Khas Bima).Tujuan 

dilaksanakan Jambuta ini adalah bagi masyarakat yang tidak sempat hadir pada pesta 

perkawinan kedua mempelai. Masyarakat yang datang dalam acara Jambuta tidak 

datang dengan tangan kosong, ada yang membawa Piti (uang), Pingga (piring), 
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mangko (mangkok), Gala (gelas), Tembe (sarung) dan panci untuk disumbangkan 

kepada kedua mempelai, dan acara ini diadakan di kediaman mempelai laki-laki. 

Beberapa kegiatan di atas merupakan kegiatan yang dilakukan ketika suatu 

keluarga memiliki hajatan menikahkan anaknya. Mulai dari pergi melamar ke rumah 

si gadis sampai dengan acara pernikahan, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam 

adat masyarakat Kecamatan Parado. 

Terlepas dari pada acara teka ra ne’e dalam pernikahan, ada beberapa acara 

teka ra ne’e yang tidak termasuk dalam acara pernikahan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Adat Teka Ra Ne’e ngaji ( pengajian)  

Dalam bahasa Mbojo, upacara adat disebut “Rawi Rasa”.Rawi Rasa berarti 

semua kegiatan yang dilakukan secara gotong-royong oleh seluruh masyarakat. Rawi 

rasa terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu Rawi Mori dan Rawi Made.Yang dimaksud 

dengan Rawi Mori ialah kegiatan yang berhubungan dengan upacara kehamilan, 

kelahiran, khitanan, dan pernikahan. Sedangkan Rawi Made ialah upacara yang 

berhubungan dengan kematian.
81

 

Dalam budaya masyarakat Bima pada umunya dan masyarakat Parado 

khususnya, baik Rawi Mori maupun Rawi Made tetap melakukan Teka Ra Ne’e 

diantaranya ialah: 
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1) Suna Ro Saraso (bahasa Bima) khitanan 

Khitanan menjadi tradisi turun temurun di kalangan masyarakat Bima. Di 

samping menunaikan syariat agama, juga terkandung nilai-nilai filosofi dan kultural 

bagi masyarakat Bima terutama nilai spiritual dan psikologi terhadap anak yang 

khitankan. 

Dalam kehidupan masyarakat Bima, Suna Ro Saraso atau khitan tidaklah 

terlepas dari ajaran Islam. Meskipun pada masa lalu dilaksanakan secara sangat 

tradisional. Namun proses dan tata cara khitan mengikuti petunjuk dan dalil yang ada 

dalam Alquran. Khitan secara bahasa artinya memotong. Secara terminologis artinya 

memotong kulit yang menutupi alat kelamin lelaki maupun perempuan.
82

 

Dalam tradisi masyarakat Bima pada umunya dan masyarakat Kecamatan 

Parado khususnya, melakukan Teka Ra Ne’e pada acara Suna Ro Saraso/khitanan 

sudah menjadi hal yang dilakukan secara turun-temurun. Hal tersebut dilakukan 

sebagai bentuk rasa perhatian dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Seperti halnya dalam perkawinan, Teka Ra Ne’e dalam acara Suna RoSaraso/khitanan 

juga dilakukan pada saat malam pengajian. Dimana masyarakat yang datang tidak 

terbatas dengan beras saja, namun ada yang membawa kue tradisional, rokok, dan 

kebutuhan lainnya, sesuai dengan kebutuhan keluarga yang sedang berhajat. Setelah 
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itu dilanjutkan dengan acara tilawah Alquran, ceramah agama, dan doa . Kemudian 

esok harinya dilanjutkan dengan melakukan khitan pada anak yang akan di khitankan 

ditutup dengan doa bersama. 

2) Dou Made (bahasa Bima) orang meninggal 

Dalam budaya masyarakat Kecamatan Parado, Teka Ra Ne’e terhadap hajatan 

orang yang meninggal dilakukan dalam dua tahap, yaitu: 

Pertama, Teka Ra Ne’e yang dilakukan pada saat orang itu meninggal. 

Masyarakat yang datang mengunjungi rumah duka tidak datang dengan tangan 

kosong, namun membawa beras dan ada juga yang membawa uang saja, tetapi 

kebanyakan yang datang membawa beras dan dirangkaikan dengan takziah selama 7 

hari (malam). 

Kedua,Teka Ra Ne’e pada malam ke 44 hari orang meninggal.Teka Ra Ne’e 

juga dilakukan pada malam ke 44 hari dari orang yang meninggal tersebut. Bantuan 

yang dibawa oleh masyarakat ke tempat keluarga yang berhajat sama seperti dalam 

acara perkawinan dan khitanan. 

4. Makna dan Tujuan BudayaTeka Ra Ne’e 

Dalam kehidupaan masyarakat yang memiliki budaya dan tradisi, sudah pasti 

berpandangan bahwa adat yang berlaku dan hidup dalam lingkungan kelompoknya 

tersebut memiliki makna dan tujuan, seperti halnya adat Teka Ra Ne’e yang ada di 

Kecamatan Parado. 

Budaya Teka Ra Ne’e bukan hanya sebagai suatu budaya hidup dan mendarah 

daging dalam masyarakat Parado, tetapi mengandung makna dan tujuan yang 
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mendalam. Di antara makna dan tujuan itu yaitu sebagai nilai silaturrahmi, Saling 

tolong-menolong, budaya gotong-royong, Tradisi saling menghargai dan 

menghormati dalam masyarakat, membantu mmeringankan beban keluarga/kerabat 

yang berhajat. 

Beberapa makna//tujuan di atas merupakan nilai yang terkandung dalam 

budaya Teka Ra Ne’e dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Kecamatan 

Parado. Bukan hanya dari generasi sebelumnya tetapi juga sampai pada generasi 

sekarang yang ada sampai dewasa ini yang ada di Kecamatan Parado. 

D. Kerangka Konseptual 

 

E.  

 

 

Budaya teka ra ne‟e dalam acara pernikahan di Kecamatan Parado 

Kabupaten Bima (Analisis Pesan Dakwah) 

Perkembangan budaya 

teka ra ne‟e dalam acara 

pernikahan di Kecamatan 

Parado abupaten Bima 

1. Panati 

2. Nuntu co’i 

3. Mbolo keluarga 

4. Kalondo fare 

5. Wa’a co’i 

6. Ngaji nika 

7. Akad nikah 

8. Peste pernikahan 

9. jambuta 

Pesan dakwah 

1. Aqidah 

2. Syari’ah 

3. akhlaq 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif 

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

angka.
1
 Di samping itu, penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field 

research). Yaitu penelitian yang turun langsung ke lapangan atau masyarakat tempat 

penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai sisi.
2
 Dari objek tentang 

dakwah dalam budaya teka ra ne’e di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sehingga 

lebih menekankan pada keaslian dan tidak bertolak belakang dari teori yang didapat 

di jurnal, dan buku. Melainkan dari fakta yang ada di lapangan sesuai kenyataan 

yang benar-benar terjadi pada masyarakat dan tempat yang akan diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul di atas maka penelitian ini akan berlokasi di Kecamatan 

Parado Kabupaten Bima. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir 

yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasaran penelitian, atau dalam 

                                                             
1
Nurhidayat Muh. Said,  Metode Penelitian Dakwah  (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 60. 
2
Sayuthi Ali, MetodePenelitian Agama (PendekatanTeoridanPraktek), (Cet. I; Jakarta: PT. 

Raja GrafindoPersada, 2002), h. 69. 
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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.
3
 

Berdasarkan permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah bagaimana dakwah dalam budaya teka ra ne’e daam pernikaha di Kecamatan 

Parado Kabupaten Bima. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Pendekatan sosiologi 

Pendekatan sosiologi ialah pendekatan yang menggambarkan tentang 

keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial 

lainnya yang saling berkaitan.
4
 Jadi pendekatan ini digunakan untuk mengetahui 

bagaimana seluk beluk kehidupan dan keadaan masyarakat di Kecamatan Parado 

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 teka ra ne’e dalam acara 

pernikahan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima dengan tujuan untuk melihat dan 

                                                             
3
Muliati Amin, Dakwah Jamaah (Disertasi) (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010), h. 129. 

4
M Najir Nonci, Sosiologi Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13. 
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mengetahui pesan dakwah dan fenomena dalam budaya tersebut pada masyarakat di 

Kecamatan Parado Kabupaten Bima berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan oleh 

peneliti di lokasi penelitian. 

3. Pendekatan Dakwah Kultural 

Pendekatan Dakwah Kultural adalah pendekatan yang digunakan 

menganalisis dan mendalami makna filosofis dari perwujudan nilai-nilai budaya 

yang berlaku dalam masyarakat setempat dengan mengkaji suatu penelitian 

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

terkandung dalam Islam dengan cara mengajak dan memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terkait budaya Teka ra Ne’e dalam acara pernikahan di Kecamatan 

Parado Kabupaten Bima. 

C. Sumber Data 

Dilihat dari segi sumber data atau dari mana sumber data tersebut berasal 

secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis sumber data, yakni sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Kedua jenis sumber data ini sering digunakan oleh 

peneliti dalam usaha membuat solusi atau menemukan jawaban terhadap pokok 

persoalan yang diteliti, baik digunakan secara bersama-sama atau terpisah. 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer yang dimaksud adalah narasumber, yang terdiri dari 

beberapa orang/informan yang dianggap relevan dalam penelitian ini, sumber data 
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primer meliputi: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat yang 

melaksanakan budaya tersebut. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu berupa pustaka yang memiliki relevansi dan 

menunjang penelitian ini, yaitu berupa: buku, majalah, Koran, internet, serta sumber 

data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada 

beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala 

yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini pertimbangan 

bahwa data yang dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara langsung 

mengamati objek  yang  diteliti. Metode  ini peneliti gunakan untuk mengetahui 

kenyataan yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

mengamati, mencatat, dan menganalis secara sistematis.  

1. Interview/Wawancara 

Interview atau wawancara adalah sebuah percakapan antara peneliti dan 

informan adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh 
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dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
5
 

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah informan sedikit atau kecil.
6
 

Metode ini digunakan untuk mengetahui informasi yang lebih luas dari orang 

lain atau informan. Dengan menggunakan panduan wawancara untuk mengajukan 

pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan tempat penelitian kepada informan. 

Panduan wawancara ini digunakan oleh penyusun untuk menghindari meluasnya 

pembicaraan wawancara. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan bahan-bahan berupa 

dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara. 

Sehingga peneliti merasa perlu membuat catatan-catatan penting yang berkaitan 

dengan kegiatan lapangan dan dibentuk dalam dokumentasi. Biasanya dalam bentuk 

foto-foto, catatan hasil wawancara maupun rekaman wawancara sehingga 

mendukung kevalidan data. 

 

                                                             
5
Robert K. Yin, Studi Kasus : Metode dan Desain Penelitian (Jakarta: PT  Rajawali, 2002), h. 

108-109. 
6
Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 184. 
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E. InstrumenPenelitian 

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatan meneliti yakni mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan lebih mudah. Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi daftar pertanyaan untuk pedoman wawancara, kamera 

(camera), alat perekam suara (tape recorder) dan alat tulis. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk 

yang mudah dibaca dan diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan teknik 

pendekatan deskriptif kualitatit yang merupakan suatu proses penggambaran 

keadaan sasaran yang sebenarnya/fenomena yang terjadi pada masyarakat. 

 Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Redukasi Data (data reduction) 

Reduksi data yang dimaksudkan di sini adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan, dan transformasi data, informasi 

dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta 

ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. 

2. Penyajian data (data display)  

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 
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lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.
7
 Kemudian dari penyajian 

data tersebut, diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data yang substantive 

dan mana data pendukung. 

3. Tekhnis Analisis Perbandingan (komptatif) 

Teknik analisis perbandingan digunakan dalam mengkaji data yang telah 

diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan satu 

data dengan data lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing/verification) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang akan dikemukakan masih 

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

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan 

yang dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan. Setelah 

pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan. Kesimpulan-

kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara 

memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk 

penegasan kesimpulan. 

                                                             
7
Robert K. Yin, Studi Kasus :Metodedan DesainPenelitian (Jakarta: PT Rajawali, 2002), h. 

108-109. 
7
Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 184. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

  Wilayah Kecamatan Parado adalah salah satu bagian dari Kabupaten Bima 

yang terletak di sebelah Utara Kecamatan Woha dan Kecamatan Madapangga, 

sebelah selatan dari samudera Hindia, sebelah Barat dari Kabupaten Dompu, dan 

sebelah Timur dari Kecamatan Monta. 

1. Sebelah Utara dari Kecamatan Woha dan Madapangga 

2. Sebelah Selatan dari Samudera Hindia 

3. Sebelah Barat dari Kabupaten Dompu 

4. Sebelah Timur dari Kecamatan Monta. 

  Kecamatan Parado memiliki luas wilayah seluas 516.157,89 Ha. Kecamatan 

Parado memiliki 5 Desa yang terdiri dari Desa Paradowane, Desa Paradorato, Desa 

Parado Kanca, Desa Parado Kuta dan Desa Parado Lere. Dengan jumlah penduduk 

mencapai kurang lebih 9.698 orang. Dengan jumlah laki-laki 4.558 orang dan jumlah 

penduduk perempuan 5.140 orang , jumah KK yaitu 2.602. 

2. Kondisi Demografis 

Kecamatan Parado merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten 

Bima yang berada di ujung timur pulau Sumbawa, salah satu pulau di wilayah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain pulau Lombok dan pulau-pulau lainya. Luas 

wilayah daerah Bima sekarang mencapai 4,596,90 KM atau 1/3 dari luas pulau 
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Sumbawa. Bima terletak di tengah-tengah kepulauan Nusantara dan juga di tengah-

tengah gugusan pulau-pulau yang sebelum tahun 1950 yang bernama rasato’i (Bali, 

NTB, dan NTT sekarang), di kelilingi samudera Indonesia di selatan, laut Flores di 

utara, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa di barat dan selat Sape di timur. 

Masyarakat Bima terbagi atas empat bagian atau tingkat. Tingkat-tingkat 

istilah Bima “Mbojo” yang dipergunakan disini mencakup kota bima, kabupaten 

Bima, dan kabupaten Dompu, dalam penerjemahan Indonesia, “Mbojo” lazim 

diterjemahkan dengan kata “Bima”, dasar itulah kemudian penyebutan Mbojo selalu 

identik dengan Bima, padahal kata Mbojo adalah etnis yang sekarang mencakup Kota 

Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Pada umumnya, Dana Mbojo (Tanah 

Bima) berbukit-bukit dan terdapat beberapa gunung yang tinggi, sedangkan dataran 

rendah hanya terdapat dibeberapa tempat. Desa-desa dalam wilayah Bima pada 

umumnya terdiri dari beberapa kampung kecil yang disebut Rasa (Dusun) yang 

merupakan kesatuan wilayah semata-mata.  

Sebuah Desa biasanya dibatasi oleh bukit kecil, tegalan, kebun, atau sawah. 

Untuk melindungi kampung dari hewan-hewan yang berkeliaran biasanya di pinggir 

rasa (Dusun) di tanami pohon bambu atau kedondong. Adapun tanah-tanah yang 

menjadi tempat mendirikan rumah panggung (Uma Panggu) oleh penduduk pada 

zaman dahulu merupakan  milik bersama yang dahulu di bawah kekuasaan Sultan dan 

tidak diberikan dasar hak kepemilikan secara perorangan. Sarei uma (Halaman 

Rumah) dibatasi dengan pagar-pagar bambu yang rendah atau juga ada yang tidak 
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tentu batas-batasnya. Pagar dari bambu tersebut dalam bahasa setempat disebut 

Kahampa Rasa. 

Kondisi tersebut masih dijumpai sampai sekarang, sekalipun perbedaanya 

sudah tidak setajam dahulu. Tingkat ruma merupakan lapisan yang paling tertinggi 

dalam adat masyarakat Bima, yaitu orang-orang dari keturunan sultan itu bergelar 

“Ruma Sangaji”, sedangkan permaisurinya bergelar “Ruma Paduka”. Orang dari 

keturunan sultan pada jalur laki-laki bergelar “Ama Ka’u dan pada jalur perempuan 

bergelar Ina Ka’u. Tingkat rato iyalah lapisan masyarakat yang berasal dari keturunan 

Ruma Bicara sampai kepada Jeneli (Camat). Ruma Bicara adalah sebagai pelaksana 

pemerintahan yang mengemban perintah sultan. Setiap perintah sultan tidak langsung 

kepada rakyat, tetapi melalui ruma bicara. Tingkatan uba, lapisan ini terdiri dari 

orang-orang yang berasal dari keturunan Galara (Kepala Desa). Sedangkan tingkat 

ama, lapisan ini merupakan lapisan yang paling rendah yaitu masyarakat biasa atau 

awam. 

1. Keadaan Alam 

Alam Bima mempunyai keindahan tersendiri, disepanjang pesisir pantai 

terdapat banyak teluk, air yang tenang dan damai, terlindung dari serangan 

gelombang dan angin musim. Dari sekian banyak teluk, yang paling terkenal adalah 

sebagai tempat yang ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru 

negeri. 

Daratan yang memiliki keunikan, sejauh mata memandang terlihat gugusan 

pegunungan dan dataran tinggi, yang pada masa silam di tumbuhi pepohonan yang 
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lebat dan menghasilkan kayu sapang, kayu kuning, kayu jati, kemiri, rotan dan damar 

yang merupakan barang eksport yang sangat laris. Diantara gugusan pegunungan itu, 

terdapat gunung berapi yang terkenal yaitu gunung Tambora dan Sangiang. Gunung 

Tambora yang pada tahun 1815 meletus dengan dahsyat sehingga menghancurkan 

beberapa kerajaan pada masa itu yaitu kerajaan   gunung tersebut. 

2. Suku-Suku yang ada di Bima 

a. Suku Mbojo (Dou Mbojo) 

Suku Bima merupakan suku yang mendiami kabupaten Bima dan kota Bima 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Suku ini telah ada sejak zaman kerajaan majapahit. 

Pemukiman orang Bima biasa disebut kampo atau kampe yang dikepalai seorang 

pemimpin yang disebut Ncuhi. Jumlah ncuhi yang terdapat disuku Bima ada tujuh (7) 

Ncuhi yang memimpin disetiap daerah. Ncuhi di bantu oleh golongan Kerabat yang 

tua dan dihormati. Kepemimpinan diwariskan turun termurun diantara keturunan 

nenek moyang pendiri desa. Setiap daerah menamakan dirinya sebagai bagian dari 

Bima, meski pada kenyataaanya tidak ada pemimpin tunggal yang menguasai 

kepemerintahan tanah Bima. Berbagai versi menyebutkan asal mula kata Bima yang 

menjadi suku tersebut. Ada yang mengatakan, Bima berasal dari kata 

“Bismillaahirrohmaanirrohhim”. Hal ini karna mayoritas suku Bima beragama Islam. 

Menurut sebuah legenda, kata Bima berasal dari nama raja pertama suku tersebut 

yakni sang Bima.  

Nama Bima sendiri sebenarnya adalah sebutan dalam bahasa Indonesia, 

sementara orang Bima sendiri menyebutnya dengan kata Mbojo. Saat menggunakan 
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bahasa Indonesia untuk merujuk kata Bima yang di gunakan tetap harus 

mengucapkan  kata Bima. Tetapi bila menggunakan bahasa daerah  Bima untuk 

merujuk “Bima”, kata yang digunakan secara tetap adalah Mbojo. Mbojo ini adalah 

merupakan salah satu suku Bima karena dalam suku Bima sendiri ada dua suku yaitu 

suku mbojo dan suku donggo.   

Dalam seni tradisional khas Bima mereka memiliki tarian khas yakni buja 

kadanda, tarian perang khas Bima, tarian kalero dan perlombaan balap kuda juga nilai 

khas lainya dari daerah Bima. 

b. Suku Donggo (Dou Donggo) 

Suku Donggo barasal dari penduduk asli yang enggan membaur dengan 

pendatang. pada mulanya mereka bermukiman di  sepanjang  pesisir utara bima, 

namun akhirnya tergeser ke daerah Donggo  (penggunungan atau daratan tinggi) 

karena itu mereka di sebut dou donggo( orang penggunungan). Jumlahnya jauh lebih 

sedikit dibandingkan dengan suku Mbojo (suku Bima). 

c. Kaum pendatang 

Kaum pendatang ini sudah berabad abad mereka bermukiman di Bima seperti 

suku Makassar Bugis, Melayu, Arab dan lain-lain. 

3. Wilayah dan Penduduk Kecamatan Parado 

Kecamatan Parado adalah salah satu kecamatan yang berada di bagian barat 

kabupaten Bima yang tidak terlalu jauh dengan pusat pemerintahan kabupaten Bima. 

Masyarakat yang berada di kecamatan Parado pada umumnya tidak berbeda jauh 

dengan kondisi masyarakat di kecamatan lain yang ada di kabupaten Bima. 
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Kecamatan Parado terdiri dari lima desa dengan jumlah penduduk yang 

bervariasi sebagai berikut: 

a. Desa Parado Wane 

Parado Wane adalah desa yang berada di bagian timur dari kecamatan Parado 

di huni oleh masyarakat yang berjumlah ±3098 penduduk yang terbagi atas laki-laki 

1610 orang dan perempuan yaitu 1488 orang. 

b. Parado Rato 

Parado Rato adalah desa yang berada di bagian tengah dari kecamatan Parado 

sekaligus sebagai ibukota kecamatan yang di huni oleh masyarakat yang berjumlah 

±3456 penduduk yang terbagi atas laki-laki 1712 orang dan perempuan yaitu 1744 

orang. 

c. Parado Kuta 

Parado Kuta adalah desa yang berada di bagian selatan dari kecamatan Parado 

yang di huni oleh masyarakat yang berjumlah ±2295 penduduk yang terbagi atas laki-

laki 1295 orang dan perempuan yaitu 1000 orang. 

d. Parado Kanca 

Parado Kanca adalah desa yang berada di bagian utara dari kecamatan Parado 

yang di huni oleh masyarakat yang berjumlah ±2167 penduduk yang terbagi atas laki-

laki 1167 orang dan perempuan yaitu 1000 orang. 
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e. Parado Lere 

Parado Lere adalah desa yang berada di bagian ujung selatan dari kecamatan 

Parado yang di huni oleh masyarakat yang berjumlah ±2149 penduduk yang terbagi 

atas laki-laki 1100 orang dan perempuan yaitu 1049 orang. 

Berdasarkan jumlah penduduk di atas, maka peneliti akan menjelaskam secara 

rinci dengan adanya jumlah yang diambil dari informasi melalui pendataan. Secara 

struktur kecamatan parado terdiri dari lima (5)  desa yaitu desa Parado Wane, Parado 

Rato, Parado Kanca, Parado Kuta dan Parado Lere dan  masing-masing desa memiliki 

struktur kepemerintahan yang jelas dan kantor kecamatan Parado yang bertugas dan 

berwenang sebagai wadah untuk menampung seluruh persoalan yang ada di 

kecamatan Parado yang terletak di Parado Rato. Adapun jumlah RT masing-masing 

desa berlokasi di kecamatan Parado yaitu: Parado Wane  berjumlah 17 RT, Parado 

Rato 20 RT, Parado Kuta 16 RT, Parado Kanca 10 RT, Parado Lere 7 RT dan jumlah 

keseluruhan RT yang ada di kecamatan Parado berjumlah 60 RT. 
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STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT PARADO 
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1. ERNAWATI, 

SE 

2. MANSYUR, 

S.Pd.I 

3. FITRAH 

WULANDARI. 

Amd. AK. 
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Sumber: Dokumen Kecamatan Parado Kabupaten Bima 

Table di atas mnunjukkan keanekaragaman profesi yang ada di Kccamatan 

Parado Kabupaten Bima. Namu 

n dapat dilihat mayoritas pekerjaan pada masyarakat adalah petani.  

Tabel 4.3 

Lembaga pendidikan di Kecamatan Parado 

Lembaga Pendidikan Jumlah Jumlah Murid Jumlah 

Guru 

TK / Sederajat 

8 unit 260 orang 17, 00 

orang 

SD / Sederajat 9 unit 1669 orang 169,00 

orang 

SLTP / Sederajat 4 unit 558 0rang 38,00 orang 

 

 

Tabel 

4.2 

 

Mata 

pencaharian 

masyarakat 

parado 

tttab Petani           3.522 Orang 

 

 
Buruh Tani           900 Orang 

 

 

Buruh / 

Swasta           45 Orang 

 

 
Pegawai Negeri / Guru Negeri       74 Orang 

 

 
TNI/Polri           12 Orang 

 

 
Dokter           1 Orang 

 

 
Bidan           4 Orang 

 

 
Perawat             Orang 

 

 
Pengrajin           30 Orang 

 

 
Pedagang           34 Orang 

 

 
Peternak           170 Orang 

 

 
Nelayan             Orang 

 

 
Montir           15 Orang 

 

 
BengkelMotor/Mobil         9 Orang 

 

 
Lainnya             Orang 

 

 
              Orang 

 

 
              Orang 

 
 

 Jumlah  4.816 Orang 
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SLTA / Sederajat 3 unit 269 orang 33,00 orang 

Perguruan Tinggi  Unit  …… orang 

Pendidikan Keagamaan 15 unit 79 orang 5,00 orang 

Pendidikan Non Formal 14 unit 150 orang 21,00 orang 

  Sumber: Dokumen Kecamatan Parado Kabupaten Bima 

 Tabel di atas menjelaskan bahwa sarana lembaga pendidikan yang ada di 

Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Terdapat 8 unit TK/Sederajat, 9 unit sekolah 

dasar/sederrajat, 4 unit sekolah menengah pertama/ sederajat, 3 unit sekolah 

menengah atas/sederajat, 15 unit pendidikan keagamaan, dan 14 unit pendidikan non 

formal. 

Tabel 4.4 

  Agama/kepercayaan yang ada di Kecamatan Parado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Kecamatan Parado Kabupaten Bima 

 

Table di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Parado sendiri mayoritas agama 

 yang dianut adalah agama Islam. 

 

 

 

 

No  Islam 9, 888 orang 

1 Katolik 0 orang 

2 Protestan 0 orang 

3 Hindu 0 orang 

4 Budha 0 orang 

5 Kong Hu Chu 0 orang 

 Jumlah 9,888, 00 orang 
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B. Perkembangan Budaya Teka Ra Ne’e dalam Acara Pernikahan di Masyarakat 

Parado Kecamatan Parado 

Teka ra ne’e adalah kegiatan yang diadakan oleh masyarakat yang memiliki 

hajatan pernikahan, dengan tujuan untuk mengumpulkan sumbangsih atau bantuan 

dari masyarakat sekitar sebagai bentuk kesatuan dan persatuan (gotong royong). 

Mereka tidak sekedar membantu dengan tenaga, tetapi mereka membawakan 

beragam kebutuhan hajatan. Seperti kayu bakar, kue, beras, kelapa, buah-buahan, 

bahkan hewan ternak. 

Budaya ini telah berlangsung lama dan menjadi salah satu icon budaya gotong 

royong di tanah Bima. Ketika ada hajatan seseorang, maka ramailah para tetangga, 

keluarga, kerabat dan handai taulan yang datang membantu dengan membawakan 

beragam kebutuhan untuk hajatan itu. Ada yang membawa kayu bakar, kue 

tradisional, beras, kelapa, buah-buahan, dan bahkan hewan ternak. Biasanya hewan 

ternak disimbolkan dengn tali pengikat ternak yang dikenal dengan “ai pote” sejenis 

tali yang dirajut dari serat pohon karena pada masa itu belum ada tali nilon seperti 

sekarang ini. 

Teka ra ne’e ke keluarga yang melaksanakan hajatan merupakan kebiasaan 

dikalangan masyarakat Bima.  Teka ra ne’e berupa pemberian bantuan pada keluarga 

yang berkawin, melakukan khitanan, sampai yang melakukan hajatan ketika ada salah 

seorang keluarga yang meninggal dunia itu diadakan  teka ra ne’e. Bila upacara teka 

ra ne’e dimulai berduyun-duyunlah masyarakat (umumnya kaum wanita) datang ke 

rumah tuan rumah membawa uang, bahkan pakaian dan sebagainya. Bantuan yang 
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diberikan oleh masyarakat kepada keluarga yang sedang berhajat, baik bantuan 

berupa emas, uang, maupun makanan sesuai dengan kebutuhan keluarga yang 

berhajat. 

Setiap daerah pasti memiliki budaya masing-masing, seiring berjalannya 

waktu budaya yang biasa dijalankan akan mengalami perkembangan atau bahkan bisa 

terkikis dan hilang. Namun, masyarakat parado sendiri dalam melaksanakan budaya 

masih sangat kental, walaupun sedikit mengalami perkembangan dari budaya teka ra 

ne’e pada masa dulu dengan yang sekarang. 

Budaya teke ra ne’e dalam acara pernikahan di Kecamatan Parado Kabupaten 

Bima saat ini sudah mengalami perkembangan namun tidak banyak mengalami 

perubahan. Hanya saja, dulu dalam budaya teka ra ne’e dalam acara pernikahan 

masyarakat parado sendiri dilakukan secara kekeluargaan  artinya yang membawa 

bantuan itu hanya para keluarga terdekat saja, namun telah berkembang ke Rt, Desa, 

hingga Kecamatan. Proses pesta pernikahanpun seiring berkembangnya zaman sudah 

sedikit mengalami kemajuan, yang dulu saat prosesinya hanya diiringi dengan musik 

tradisional seperti gambo, kini masyarakat Parado sudah menggunakan musik modern 

seperti musik band dan proses pelaksanaan yang biasanya dilakukan secara sederhana 

kini dilakukan secara mewah oleh masyarakat setempat. Seperti pakaian, yang 

dulunya hanya menggunakan baju kebaya dan baju biasa kini sudah menggunakan 

pakaian pengantin yang di modif sedemikian rupa oleh desainer. 

Menurut Usman Abdollah bahwa: umumnya budaya Teka Ra Nee 

dilaksanakan atas dasar suka rela. Tapi seiring perkembangannya budaya ini 
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mengalami pergeseran nilai. Hal ini terlihat dari aktivitas masyarakat yang 

mewajibkan adanya sistem balas jasa. Sistem balas jasa yang dimaksud adalah 

adanya kesamaan takaran bantuan dari yang berhajat dan masyarakat setempat. Di 

samping itu juga, budaya Teka Ra Nee masyarakat bima khususnya Kecamatan 

Parado sudah beralih menjadi sistem arisan.
1
 

Hal ini dibenarkan oleh bapak Sirajuddin M.Saleh: 

Sapodas kain wati jap ipi doo laina ma ulu labo ma ake na, pala ba laina re ba 

ntoin re dou re waa ba poda bantu kaina, kone da waa cepe rau wati bunena, 

pala akeke wati si waa cepe au rawaa re naloap di iha kai silaturahmi.
2
 

 

Artinya:“sebenarnya perkembangan budaya teka ra nee ini tidak terlalu jauh dari 

sebelumnya, hanya saja sekarang apa yang kita bawa untuk orang yang 

melakukan hajatan harus di kembalikan lagi seperti apa yang ia bawa, bahkan 

kalau tidak mengembalikan sesuai apa yang ia bawa bisa memutus tali 

silaturahmi antara kedua belah pihak. 

   Peneliti melihat, memang tidak ada banyak perubahan dari pada budaya teka 

ra ne’e di Kecamatan Parado ini sendiri. Hanya saja, memang sekarang masyarakat 

setempat sudah menjadikan budaya ini sebagai budaya yang dilakukan dan 

dilaksanakan seperti sistim arisan, artinya ketika seseorang membawa padi satu 

karung kepada yang berhajat, nanti yang berhajat juga harus membawa dan 

mengembalikan sesuai dengan apa yang sudah dibawa kepadanya.  

                                                             
1
 Usman  Abdollah (69 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, di Parado. Tanggal  25 Maret 2021. 

2 Sirajuddin M.Saleh (62 Tahun, Tokoh Adat, Wawancara, di Parado. Tanggal 25 Maret 2021 
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  Sistem pengembalian nominal pemberian yang masyarakat berikan kepada 

warga yang sedang melakukan hajatan, kini menjadi budaya turun temurun dari 

masyarakat setiap kali ada acara di Kecamatan Parado. Hal ini telah didasari dari 

budaya yang telah berlangsung sejak dulu. Fungsi sebuah budaya  sesungguhnya 

adalah hasil karya manusia yang diwujudkan dalam proses waktu yang terus menerus. 

Ketika budaya telah terwujud secara nyata di tengah-tengah masyarakat, budayalah 

yang akhirnya mengatur manusia untuk bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, 

menentukan sikap satu sama lain. Manusia berada di tengah budaya yang dicipkannya 

sendiri. Oleh karena itu, budaya memiliki fungsi sebagai suatu hubungan pedoman 

antar manusia atau kelompok, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan 

kehidupan lainnya, pembimbing kehidupan manusia baik sebagai individu maupun 

kelompok, pembeda utama antar manusia sebagai makhluk berakal dengan makhluk 

lainnya seperti binatang, dan pegangan bersama untuk menjadi acuan serupa yang 

dapat terus dijalankan dan dikembangkan secara berkelompok pula demi kelanjutan 

hidup dari generasi ke generasi.   

  Dari pernyataan dua narasumber di atas, dapat dipahami bahwa budaya teka 

ra nee di Kecamatan Parado Kabupaten Bima sekarang ini sudah sedikit berubah dari 

segi cara berpikir dan proses pelaksanaannya oleh masyarakat. Namun di sisi lain, 

walaupun proses pelaksanaannya sudah sedikit bergeser masih banyak masyarakat 

yang merasa terbantu dengan adanya budaya ini. Seperti yang dikatakan oleh Usman 

M. Nor bahwa: Kalau ditanya bagaimana perkembangan dari budaya teka ra ne’e 

dalam acara pernikahan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima sebenarnya tidak 
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terlalu mengalami perubahan, hanya saja memang ada sedikit perbedaan dalam proses 

pelaksanaannya.
3
 

  Budaya memunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. 

Bermacam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggotanya 

seperti kekuatan alam, memunyai kekuatan-kekuatan lain itu sendiri yang tidak selalu 

baik baginya. Kecuali, manusia dan masyarakat memerlukan pula kekuasaan, baik di 

bidang spiritual maupun materil. Karena itu, kebutuhan hidup dari masyarakat harus 

dipenuhi dan terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagian besar dipenuhi oleh 

budaya yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Karsa masyarakat mewujudkan 

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. Budaya bagi hubungan 

antara orang-orang tertentu sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat 

diatur menimbulkan norma atau kaidah. 

  Kaidah yang ditimbulkan dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya 

pada suatu saat, lazimnya dinamakan adat istiadat. Jadi fungsi budaya adalah sebagai 

pencipta kaidah-kaidah atau aturan dalam kehidupan masyarakat serta untuk 

melindungi diri dari alam dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Namun, jika 

budaya dalam proses perkembangannya justru menuai pro dan kontra maka harus ada 

penyelesaian agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan budaya atau 

adat istiadat tersebut, seperti halnya dalam budaya teka ra ne’e yang saat ini telah 

                                                             
3
Usman M.Nor (63 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, di Parado. Tanggal 25 Maret 2021. 
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menuai banyak kritikan karena sistemnya telah dijadikan sebagai ajanng arisan dalam 

masyarakat yang harus diganti sesuai dengan apa yang telah diberikan, sedangkan 

dalam sistem perekonomian masyarakat sendiri tidak sama dalam hal penghasilan.  

  Usman Abdollah yang mengungkapkan bahwa: 

Ede nami kewunga fiki nee kasama weki bune carana loa kambali budaya teka 

ra nee ake bune ntoina ubah cara fiki dou doho ma kandadi budaya teka ra nee 

ke sebagai ajang sisitim arisan, alum aina sampai wara ma wunga wati wara 

podapiti ra bongi di cepe kai douma ra pernah waa bongi ra piti re pala sia 

harus lao ba waura budaya ake ke ndadi kaina bune douma arisan ede jap ni.
4
 

 

  Artinya: “Sekarang ini kami  berpikir dan sepakat dalam mengembalikan nilai 

budaya Teka Ra Nee. Sebagai langkah awal kami adalah dengan cara mengubah pola 

pikir masyarakat yang menjadikan budaya Teka Ra Nee sebagai sistim arisan. Hal ini 

dikhawatirkan adanya unsur paksaan atau keharusan terhadap masyarakat kelas 

ekonomi ke bawah. Dengan adanya tuntutan yang demikian, akan menjadi beban 

moral bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya terbatas. 

  Peneliti sendiri melihat, walaupun budaya teka ra ne’e ini sudah dijadikan 

sistim arisan oleh masyarakat setempat, namun budaya ini sendiri sangat membantu 

dan bermanfaat untuk orang yang sedang melakukan hajatan. Dimana setiap ada 

kekurangan saat melakukan hajatan,masyarakat siap siaga untuk menutupi 

kekurangan tersebut. 

Pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa budaya Teka Ra Ne’e saat ini 

sedikit membebani masyarakat karena harus mengganti apa-apa yang sudah dibawa, 

namun dibalik itu masih banyak yang berpendapat bahwa budaya ini sangat 

                                                             
4
Usman Abdollah (69 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara , di Parado. Tanggal 25 Maret 2021. 
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membantu masyarakat dalam menjalankan budaya teka ra nee ini sendiri dan lebih 

banyak manfaat yang dapat diambil dari pada yang tidaknya. Tapi, tidak banyak yang 

berubah dari budaya teka ra nee ini, baik dari perkembangan maupun dari segi 

prosesi pelaksanaannya. Namun sebaiknya pelaksanaan budaya ini dapat dilakukan 

dengan sistem kerelaan dan kesesuaian kemampuan masyarakat dalam 

mengembalikan pemberian masyarakat sehingga tidak membebani masyarakat itu 

sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perkembangan budaya teka ra 

ne’e dalam prosesi pernikahan masyarakat di Kecamatan Parado Kabupaten Bima 

masuk dalam kategori berkembang, namun perkembangan yang terjadi tidak 

mengurangi nilai budaya atau adat istiadat yang telah dilaksanakan di zaman dahulu. 

Perkembangan yang terjadi seperti umumnya budaya Teka Ra Nee dilaksanakan atas 

dasar suka rela. Seiring perkembangannya budaya ini mengalami pergeseran nilai. 

Hal ini terlihat dari aktivitas masyarakat yang mewajibkan adanya sistem balas jasa. 

Sistem balas jasa yang dimaksud adalah adanya kesamaan takaran bantuan dari yang 

berhajat dan masyarakat setempat. Di samping itu juga, budaya Teka Ra Nee 

masyarakat Bima khususnya Kecamatan Parado sudah beralih menjadi sistem arisan. 

Untuk prosesinya sendiri, budaya teka ra ne’e di Kecamatan Parado tidak banyak 

mengalami perubahan. Hanya saja  perubahan pakaian dan musik tradisional yang 

biasa dilakukan kini diganti menjadi musik band. 

Peneliti sendiri hingga saat ini belum menemukan penjelasan mendetail atau 

buku-buku untuk dijadikan referensi terkait dengan awal mula munculnya budaya 
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teka ra nee ini, jadi terkait perkembangannya hingga sekarang peneliti hanya bisa 

memaparkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh para narasumber terkait dengan 

perkembangan budaya teka ra nee ini. 

C. Prosesi Pelaksanaan Teka Ra Nee dalam Acara Pernikahan di Kecamatan 

Parado Kabupaten Bima 

  Setiap budaya disetiap daerah pasti memiliki prosesi pelaksanaannya masing-

masing, seperti prosesi pelaksanaan teka ra nee dalam acara pernikahan di 

Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Di sini ada beberapa prosesi pelaksanaan 

budaya teka ra nee dalam acara pernikahan. 

1. Panati (bahasa Bima) lamaran 

  Panati adalah langkah awal untuk keluarga dari yang laki-laki untuk 

mengetahui apakah perempuan masih sendiri dan belum ada yang datang meminang 

sebelumnya, jika pihak keluarga perempuan mengatakan bahwa anaknya masih 

sendiri dan menerima maka akan dilakukan yang namanya wi’i nggahi dilanjutkan 

dengan langkah selanjutnya. Biasanya yang melakukan panati ini orang terdekat si 

laki-laki. Salah satu sumber yang peneliti wawancara mengatakan bahwa dalam 

proses panati ini keluarga dari pihak laki-laki tidak mesti ke rumah untuk 

menanyakan apakah si perempuan masih sendiri atau tidak, bisa juga di tempat-

tempat di luar rumah atau bisa juga saat duduk-duduk biasa atau bisa dibilang saat 

nongkrong pihak yang laki-laki menyinggung apakah si perempuan ini masih belum 

ada calon atau sudah ada. Namun yang lebih bagusnya lagi pihak dari laki-laki 
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mendatangi langsung pihak keluarga ke rumah agar terkesan sopan dan lebih terlihat 

keseriusan pihak laki-laki untuk meminang si perempuan.
5
 

  Panati dilakukan oleh sebuah delegasi yang terdiri dari beberapa orang atau 

keluarga terdekat si pemuda. Dalam etnis Parado, jarang orang orang tua si pemuda 

yang bertindak sebagai ompu panati karena yang memimpin biasanya adalah ompu 

panati yang ahli dalam hal ihwal lamar-melamar si gadis. Ompu panati adalah 

perantara dan juru bicara dan wakil dari pihak sampela mone bahkan sampai proses 

penyelesaian upacara pernikahan peranannya akan tetap menonjol. 

  Usman Abdollah, mengungkapkan bahwa: ketika anak perempuan akan 

dilamar, maka pihak laki-laki wajib mengetahui tentang status wanita yang akan 

dilamarnya, bagaiamana statusnya masih sendiri atau telah memiliki calon suami, 

biasanya ini dilakukan oleh ompu panati yang biasa disebut sebagai pembicara.
6
 

  Namun, adakalanya lamaran tersebut diterima atau ditolak. Ada beberapa 

sebab mengapa lamaran ompu panati tersebut ditolak. Hal ini biasanya disebabkan  

perempuan sudah punya calon sendiri atau perbedaan tingkatan sosial ekonomi 

dengan pemuda yang melamar atau adanya anggapan dari orang tua si gadis bahwa 

pemuda yang melamar tergolong orang yang tidak baik, misalnya pemabuk, pencuri, 

dan sebagainya. Akan tetapi bila lamaran itu diterima maka dilakukanlah “wi’i 

nggahi”. 

                                                             
5 Nasaruddin (49 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawacara, di Parado. Tanggal 30 Maret 2021. 
6 Usman Abdollah (69 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara , di Parado. Tanggal 25 Maret 2021. 
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  Sirajuddin M. Saleh mengungkapkan bahwa: banyak hal yang harus 

dipertimbangkan pihak mempelai wanita dalam menerima lamaran seorang laki-laki 

biasanya akan dipertimbangkan tentang status sosial, kepribadian dari pelamar, dan 

juga apakah si perempuan tersebut telah memiliki calon suami atau belum.
7
 

  Nasarudin menambahkan, bahwa kriteria penerimaan panati juga berdasarkan 

dari tingkah laku dari pelamar, dia termasuk pemuda yang baik atau tidak, karena 

semua orang tentu ingin anaknya mendapatkan calon yang baik akhlaknya.
8
 

  Setelah beberapa pertimbangan dari pihak perempuan lamaran diterima, maka 

akan dilanjutkan dengan wi’i nggahi, yang dimana wi’i nggahi ini sendiri maksdnya 

pihak perempuan sepakat untuk si gadis dinikahkan dengan si pelamar dan tidak akan 

menerima lagi lamaran dari laki-laki lain. 

  Jadi di sini, peneliti melihat proses panati ini sebenarnya tidak hanya 

dilakukan oleh ompu panati/orang yang menjadi utusan dari pihak laki-laki saja, yang 

dalam artian pihak keluarga yang laki-laki juga akan mengutus orang-orang 

kepercayaan untuk melihat bagaimana keseharian dari si perempuan ini, apakah dia 

termasuk perempuan yang bik atau bahkan sebaliknya. Bahkan pihak keluarga dari 

pihak laki-lakipun bisa turun langsung untuk melihat bagaimana kesehariannya si 

perempuan. Turun langsung yang dimaksud oleh peneliti di sini ialah pihak keluarga 

bisa menanyakan kesehariannya si perempuan lewat tetangga bahkan keluarga 

terdekat. Namun bukan saja dari pihak keluarga yang laki-laki saja, pihak 

                                                             
7 Sirajuddin M.Saleh (62 Tahun, Tokoh Adat, Wawancara, di Parado. Tanggal 25 Maret 

2021. 
8 Nasaruddin (49 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawacara, di Parado. Tanggal 30 Maret 2021. 
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perempuanpun bisa mengutus orang kepercayaan untuk melihat dan mengetahui 

bagaimana kesehariannya si laki-laki, apakah dia dri keluarga baik-baik atau bahkan 

sebaliknya. 

  Itulah maksud dari panati dalam prosesi acara pernikahan di Kecamatan 

Parado Kabupaten Bima. Jadi, untuk mengetahui apakah perempuan itu masih sendiri 

atau tidak, keluarga dari pihak laki-laki bisa menanyakan tampa harus kerumah atau 

bisa lewat keluarga dan orang-orang terdekatnya. 

2. Nuntu co’i (bahasa Bima) penentuan mahar 

  Setelah melakukan panati dan pihak laki-laki sudah mengetahui kalau pihak 

perempuan masih sendiri, maka langkah selanjutnya ialah proses lamaran. Dalam 

proses lamaran ini akan dibahas berapa mahar yang akan dibawa oleh pihak laki-laki, 

dan pihak perempuan setelah proses panati juga melakukan persiapan dan 

perkumpulan keluarga, pada saat proses lamaran bukan saja mahar yang akan 

dibahas, namun persiapan yang lainnya seperti beras, daging, perabotan rumah seperi 

tempat tidur. Lemari dan kebutuhan dapur lainnya juga dibahas.  

  Usman M. Nor mengungkapkan, bahwa Penentuan berapa mahar ini akan 

dilakukan oleh wali/orang tua si perempuan dan pihak keluarga yang lainnya juga 

bisa memberikan tawaran jika tidak sesuai dengan yang dibawa oleh pihak laki-laki.  

Namun sebelum penentuan mahar pihak laki-laki terlebih dahulu akan membacakan 

berapa kesanggupan yang akan dibawa untuk pihak perempuan. 
9
 

                                                             
9 Usman M.Nor (63 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, di Parado. Tanggal 25 Maret 2021. 
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  Dari proses lamaran yang peneliti ikuti, pihak perempuan akan menyebut 

harga tinggi terlebih dahulu, kemudian pihak laki-laki melakukan tawaran jika 

memang merasa tidak sanggup dan terlalu tinggi. Jika sudah ada kesepakatan antara 

kedua belah pihak maka akan dilakukan proses selanjutnya. 

3. Mbolo keluarga (bahasa Bima) penentuan waktu kegiatan 

  Mbolo keluarga ini bertujuan untuk membahas tentang persiapan yang akan 

dilakukan oleh masing-masing pihak laki-laki dan perempuan untuk menentukan 

waktu “karawi”. Mbolo keluarga juga ini akan dibahas kapan waktu dan berapa biaya 

yang akan dibutuhkan selama proses karawi.
10

 Dalam proses mbolo keluarga, orang 

tua si pemuda mengundang keluarga terdekat seperti saudara, nenek, serta kerabat 

lainnya untuk mbolo keluarga” untuk bemusyawarah membicarakan waktu 

pelaksanaan dan segala perlengkapan perkawinan. Ketika semua anggota sudah 

melakukan mbolo keluarga, maka ompu panati memutuskan pelaksanaan kepada 

pihak keluarga perempuan. 

  Dalam ungkapan bahasa Bima, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh ompu 

panati ialah “mai ta kabouku nggahi ra wii kai warasi takdir ruma, bunesi ntika 

nggahi rawii de takalampaku rawiku wura ake” artinya “kami datang menyambung 

kata-kata yang disampaikan dan diniatkan kemarin, sekiranya Allah 

menghendakinya, maka alangkah baiknya kita melaksanakan hajat (perkawinan) pada 

bulan ini”. Maka dari kedua belah pihak akan segera mempersiapkan segala sesuatu 

                                                             
10

Abdillah M. Saleh (53 Tahun), Tokoh pendidikan dan tokoh Masyarakat, Wawancara, di 

Parado. Tanggal 7 April 2021. 
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yang menjadi keperluan dalam hajat perkawinan. Lanjut narasumber menyatakan 

bahwa: kaboro weki ini dilakukan pada masing-masing keluarga, artinya kegiatan 

kaboro weki ini tidak digabung antara calon mempelai perempuan dan calon 

mempelai laki-laki. 

  Dari proses kaboro weki yang peneliti ikuti, masing-masing dari pihak 

keluarga akan mengundang keluarga terdekat untuk membahas sejauh mana 

persiapan dan persediaan selama akan melakukan proses pernikahan, persediaan yang 

dimaksud diantarana ialah persediaan bahan-bahan dapur dan persiapan waktu 

diadakannya teka ra nee.  

4. Kalondo Fare (bahasa Bima) membawa padi 

  Setelah melakukan musyawarah dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka 

langkah selanjutnya ialah kalondo fare. Kalondo fare adalah kegiatan yang 

dilakukakn oleh masyarakat dengan membawa padi kepada keluarga yang akan 

meakukan hajatan pernikahan. Kalondo fare ini terlebih dahulu akan dilakukan di 

kediaman laki-laki kemudian keesokan harinya diikuti dan dilaksanankan di 

kediaman perempuan. salah satu narasumber yang peneliti wawancarai menyatakan 

bahwa “kenapa saat prosesi pelaksanaan pernikahan selalu laki-laki yang akan 

mengawali semuanya, karena laki-laki adalah pemimpin seorang perempuan, 

makanya serba laki-laki yang duluan”.
11

 

  Dalam hal ini, sebelum keluarga melakukan kalondo fare, maka akan 

dilakukan persetujuan dan jadwal terlebih dahulu. Hal ini untuk mengantisipasi ada 

                                                             
11 Nasaruddin (49 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawacara, di Parado. Tanggal 30 Maret 2021. 
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keluarga lain yang juga melakukan hajatan/teka ra nee dihari yang sama. Setelah 

memperoleh persetujuan, maka barulah kalondo fare bisa dilaksanakan. Satu hari 

sebelum pelaksanaan kalondo fare keluarga yang berhajat akan melakukan 

pengumuman kepada masyarakat melalui toa Masjid, Mushollah maupun ketua Rt. 

Setelah itu keluarga yang berhajat juga akan melakukan hal yang lain dengan dibantu 

oleh masyarakat setempat, misalnya kaum ibu-ibu menyiapkan kebutuhan selama 

proses kalondo fare seperti oha leke ( nasi ketan kelapa), pangaha (kue), dan 

peralatan dapur lainnya. Sedangkan kaum bapak-bapak mengambil dan menyiapkan 

kayu bakar yang diambil bersama-sama, mengambil bambu untuk membuat tenda, 

menyiapkan kursi tamu yang datang untuk melakukan teka ra nee, menyediakan 

terpal, mikrofon serta mengambil u’a untuk para ibu-ibu. 

  Dari beberapa kali mengikuti proses kalondo fare ini, peneliti melihat yang 

harus memang siap siaga untuk menerima tamu pada saat kalondo fare ini ialah dari 

kaum hawa atau para ibu, walaupun ada juga bapak-bapak namun hanya beberapa 

orang. Para ibu-ibu tidak serta merta hanya duduk saja, namun ibu-ibu disini 

mempunyai fungsi untuk mencatat berapa banyak padi yang dibawa oleh tamu untuk 

orang yang sedang berhajat, bukan hanya padi, namun tamu juga akan membawa 

uang, dan akan dicatat oleh para ibu ang sudah ditunjuk khusus, dan ibu-ibu yang lain 

bertugas untuk mengambil padi dan menyimpannya ditempat yang sudah disediakan 

khusus. 

  Budaya teka ra ne’e pada masyarakat Parado ini sendiri dilakukan mulai dari 

pagi sampai sore menjelang magrib, karena yang datang bukan saja dari keluarga 
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dekat, namun juga dari keluarga jauh. Yang dibawapun bukan hanya padi, melainkan 

tamu akan membawa berbagai macam jenis kue, uang dan lainnya. Untuk menyambut 

tamu dan kerabat yang datang, biasanya tuan rumah sudah menyiapkan kue, teh, kopi, 

dan tidak lupa juga menyiapkan  jangko (bingkisan) yang akan menjadi buah tangan 

untuk para tamu. Jangko (bingkisan) salah satu buah tangan khas yang akan dibawah 

pulang yang disiapkan oleh tuan rumah untuk tamu dan kerabat.  

5. Wa’a co’i (bahasa Bima) pengantaran Mahar 

Setelah proses nuntu coi, keluarga yang laki-laki tidak langsung membawa 

mahar ke keluarga yang si perempuan, namun ada beberapa proses yang harus 

dilewati terlebih dahulu. Yang peneliti lihat, proses waa coi ini dilakukan satu hari 

sebelum akad. Apa-apa yang dibawa saat pengantaran mahar narasumber mengatakan 

dalam proses wa’a co’i ini keluarga yang laki-laki akan membawa mahar dan 

keperluan rumah tangga lainnya sesuai kesepakatan pada saat nuntu coi seperti 

tempat tidur lengkap, lemari, kursi, perlengkapan pakaian perempuan dan 

perlengkapan alat dapur seperti beras, haju ka’a (kayu bakar) dan sapi yang akan 

menjadi lauk saat acara walimah, sampai dari perlengkapan kecilpun seperti sia 

(garam), minyak goreng, itu semua akan dibawakan oleh pihak dan keluarga dari 

yang laki-laki untuk perempuan.
12

 

Budaya pengantaran mahar masyarakat Parado diiringi dengan musik hadrah 

yang terbuat dari kulit binatang. Pemain hadrah berasal dari masyarakat dan 

                                                             
12

 Abdillah M. Saleh (53 Tahun), Tokoh pendidikan dan tokoh Masyarakat, Wawancara, di 

Parado. Tanggal 7 April 2021. 



99 
 

 
 

disaksikan oleh para ulama, tokoh adat serta masyarakat umum lainnya. Proses 

pengantaran mahar ini juga dilakukan dengan cara jalan kaki mulai dari rumah yang 

laki-laki sampai rumahnya perempuan, dengan catatan antara kedua belah pihak yang 

berhajat masih dalam satu kampung, kalau sudah beda kecamatan antara mempelai 

laki-laki dan perempuan maka pengantaran mahar akan menggunakan kendaraan 

(mobil). 

Peneliti melihat, proses pengantaran mahar ini bukan saja dilakukan oleh 

keluarga dan  orang-orang terdekat pihak laki-laki saja, namun siapa saja yang mau 

ikut, dalam artian tidak dibatasi. 

Setelah selesai melakukan penyerahan mahar maka akan dilakukan doa 

bersama sebagai salah satu bentuk kesyukuran atas kelancaran dan nikmat yang 

diberikan oleh Allah swt. 

6. Ngaji Nika (bahasa Bima) pengajian pernikahan 

  Selanjutnya pada proses ngaji nika ini tidak jauh berbeda dari proses 

pelaksanaan kalondo fare, hanya saja yang membedakan antara keduanya kalau 

kalondo fare yang dibawa ialah padi dan dilaksanakan mulai pagi sampai sore hari. 

Sedangkan ngaji nika ini sendiri tamu membawa beras dan dilaksanakan mulai dari 

pagi hingga malam hari dengan berbagai rangkaian acara seperti mendatangkan qori 

dan qoriah yang akan melaksnakan pengajian. Bukan saja qori dan qoriah tapi 

keluarga yang berhajat akan mengundang group marawis, ceramah agama, dan 

hadrah oleh bapak-bapak.  
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  Abdillah M. Saleh mengungkapkan, bahwa kenapa prosesi kapanca ini 

dilakukan saat malam hari bersamaan dengan malam pengajian yang perempuan, 

karena untuk mengawali sebuah rumah tangga harus diawali dzikir dan doa dari para 

orang tua yang diyakini bisa melanggengkan bahtera rumah tangga dari kedua calon 

mempelai. Saat proses peta kapanca juga ada orang-orang khusus yang dipanggil 

untuk melakukan ritual ini seperti orang-orang yang dianggap orang penting di Desa 

tersebut, yang akan dipanggil untuk melakukan ritual ini pun khusus dari para ibu-ibu 

dan akan mengucapkan doa untuk perempuan agar rumah tangganya diberkahi dan 

sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak ada dari kaum bapak-bapak.
13

 

  Peneliti sendiri melihat, proses pelaksanaan dari pada ngaji nika ini sendiri 

tidak jauh beda dari pelaksanaan dari pada kalondo fare, namun yang membedakan 

antara keduanya ialah proses kalondo fare ini sendiri dilakukan pada saat pagi sampai 

sore hari, dan tamu akan membawa padi. Namun berbeda dengan proses ngaji nika 

yang dilakukan mulai dari pagi hari sampai malam dan tamu yang dating akan 

membawa beras. 

  Rangkaian di atas merupakan budaya dalam acara pernikahan pada 

masyarakat Parado yang sampai saat ini masih dilakukan dan dilaksanakan. 

7. Akad Nikah 

  Setelah beberapa acara telah dilewati, mulai dari panati sampai teka ra nee 

ngaji nika. Maka keesokan harinya tepatnya pada waktu pagi dari kedua belah pihak 
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 Abdillah M. Saleh (53 Tahun), Tokoh pendidikan dan tokoh Masyarakat, Wawancara, di 
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laki-laki dan pihak perempuan akan melaksanakan prosesi Ijab Kabul yang bertempat 

di Kantor Urusan Agama (KUA), di Masjid dan Mushollah, maupun di kediaman 

pihak perempuan.ijab qobul (akad nikah) merupakan prosesi terpenting dalam sebuah 

pernikahan. Di mana pada saat Ijab Kabul mempelai pria menyebutkan mahar yang 

akan diserahkan pada mempelai perempuan dengan tidak menyebutkan 

maskawinnya. 

  Usman M. Nor mengungkapkan, bahwa karena maskawin menurut tokoh adat 

pada masyarakat Bima merupakan hadiah untuk keluarga mempelai perempuan dan 

maskawin itu menjadi hak milik dari keluarga mempelai perempuan. setelah selesai 

Ijab Kabul dilakukan, maka di depan penghulu dan disaksikan juga oleh keluarga 

yang hadir maharnya perempuan diserahkan.
14

 

   Dilanjutkan oleh narasumber bapak Nasaruddin yang menjelaskan bahwa: 

proses akad ini tidak mesti dilakukan pagi hari pas saat melakukan pesta pernikahan, 

namun bisa juga dilakukan bahkan satu minggu sebelum pesta.
15

 

  Jadi proses akad nikah pada acara pernikahan di Kecamatan Parado 

Kabupaten Bima bisa dilakukan di kediaman mempelai perempuan maupun di 

musholah atau masjid, tergantung dari kesepakatan keluarga kedua belah pihak. 

8. Pesta pernikahan  

  Setelah acara Ijab Kabul,  maka akan dilanjutkan dengan acara doa bersama 

dan makan-makan bersama, tamu yang hadir pada acara tersebut sebagai bentuk rasa 

                                                             
14 Usman M.Nor (63 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, di Parado. Tanggal 25 Maret 2021. 
15 Nasaruddin (49 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawacara, di Parado. Tanggal 30 Maret 2021. 
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syukur kepada Allah swt. Atas kelancaran acara yang baru saja dilaksanakan. Doa 

bersama ini akan diaksanakan di rumah mempelai perempuan. Pada acara pernikahan, 

masyarakat Bima (Mbojo) umumnya dan masyarakat Parado khususnya, acara Ijab 

Kabul bukan dari akhir acara, akan tetapi masih ada lagi prosesi yang lebih penting 

yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat parado ini khususnya yaitu pesta 

pernikahan (walimatul ursy), pesta ini bagi masyarakat Parado dijadikan sebagai 

wadah untuk mengucapkan selamat kepada kedua mempelai atas ikatan yang baru 

saja disandang oleh keduanya. Pesta ini akan dihadiri oleh keluarga dan masyarakat 

yang sudah diundang oleh keluarga mempelai. Setelah acara selesai maka tamu 

undangan akan pulang kerumah masing-masing. 

  Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa: sebenarnya pesta pernikahan 

ini tidak terlalu diwajibkan, namun jika kedua mempelai mampu untuk melaksanakan 

dan memeriahkan pernikahannya dengan pesta besar-besaran dan tidak membebani 

diri sendiri boleh-boleh saja, karena pernikahan itu dilakukan sekali seumur hidup. 

9. Jambuta (bahasa Bima) pesta malam 

  Dalam budaya masyarakat Parado, biasanya  akan mengadakan acara jambuta 

pada malam hari yang diiringi dengan music biola katipu  (lagu khas Bima).  

  Nasaruddin selaku mengungkapkan, bahwa memang saat prosesi jambuta ini 

akan diiringi dengan musik biola yang diundang khusus oleh pihak keluarga untuk 

memberikan dan mengisi acara selama berjalannya acara jambuta, namun seiring 

berjalannya waktu musik biola ini sudah tak banyak lagi yang menggunakan sebagai 
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musik pengiring selama proses jambuta berjalan, bahkan bisa dibilang musik 

tradisional ini hampir punah dengan adanya musik-musik modern.
16

  

  Peneliti sendiri melihat bagaimana musik tradisional yang biasa digunakan 

oleh orang tua dulu untuk mengiringi acara jambuta atau pesta malam hari ini sudah 

hampir dan bahkan sudah tidak digunakan lagi khususnya di masyarakat Parado 

Kecamatan Parado Kabupaten Bima, kalaupun ada yang melaksanakan itu karena 

minimnya dana yang dimiliki oleh kedua mempelai. 

  Narasumber melanjutkan bahwa; Jambuta ini akan dilaksanakan oleh 

keluarga kedua mempelai dengan tujuan agar yang tidak sempat hadir pada pesta 

pernikahan (walimatul ursy’) tadi bisa datang dan menyaksikan. Yang datang bukan 

saja dari orang-orang yang tidak sempat hadir di acara pesta pernikahan tadi, namun 

yang sudah hadir di acara pernikahan juga bisa hadir untuk meramaikan acara 

jambuta.
17

 

  Orang-orang yang datang menghadiri acara jambuta inipun tidak datang 

dengan tangan kosong, namun mereka akan membawa hadiah untuk kedua mempelai 

seperti gelas, piring, sendok, baskom, sertta alat dapur lainnya. Tidak sampai disitu 

saja, orang-orang yang datangpun akan membawa hadiah berupa pakaian untuk laki-

laki, perempuan, sarung, selimut, serta kebutuhan yang dianggap dibutuhkan oleh 

pengantin baru. Acara ini diadakan di kediaman mempelai laki-laki. 

                                                             
16 Nasaruddin (49 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawacara, Parado. 30 Maret 2021. 
17 Nasaruddin (49 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawacara, Parado. 30 Maret 2021. 
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  Beberapa kegiatan di atas merupakan kegiatan yang dilakukan ketika suatu 

keluarga memiliki hajatan menikahkan anaknya yang di mulai dari panati sampai 

dengan acara pesta pernikahan. Prosesi tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam 

budaya pernikahan masyarakat Kecamatan Parado. 

D. Pesan Dakwah yang terdapat pada Budaya Teka Ra Ne’e dalam Acara 

Pernikahan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima. 

  Pesan dakwah adalah segala sesuatu yang harus disampaikan oleh pelaku 

dakwah terhadap sasaran dakwah, yang mana pesan dakwah berupa keseluruhan 

ajaran Islam yang ada dalam kitab dan sunnah Rasul sebagai pegangan dalam 

kehidupan. Dengan kata lain, pesan dakwah yang dipahami sebagai materi dakwah 

yang berisi ajaran Islam. 

  Pendekatan pesan dakwah didasarkan atas kondisi obyektif dari objek dakwah 

(madu) dan suasana yang melingkupinya. Budaya yang berkembang dalam 

masyarakat sangat berperan pada penentuan pesan dakwah, tentu pendekatan dakwah 

kultural adalah satu jawaban untuk mengatasi ragam atau macam budaya dalam 

masyarakat.  

  Pesan dakwah dalam budaya dapat diartikan sebagai pesan-pesan islami yang 

menyentuh langsung dengan budaya yang berkembang dalam masyarakat, yang mana 

pesan ini disampaikan dengan lemah lembut, tidak mencaci, dan tidak menghujat 

serta menghakimi budaya masyarakat. Dalam proses penyampaian pesan dakwah ini, 

seorang dai atau mubaligh sebagai subyek dakwah menjadikan dakwah kultural 

sebagai pendekatan dalam menyampaikan isi dari ajaran Islam. Pendekatan dakwah 



105 
 

 
 

dakwah kultural yaitu pendekatan dakwah yang mendahulukan budaya dan tradisi 

yang dijunjung tinggi ditengah masyarakat untuk memanfaatkan seoptimal mungkin 

dalam rangka mencapai tujuan dakwah.
18

 

  Menurut Syamsul Hidayat sebagaimana dikutip olehAbdul Basit, dakwah 

cultural merupakan kegiatan dakwah yang memerhatikan potensi dan kecenderungan 

manusia sebagai makhluk berbudaya, guna menghasilkan budaya alternatif yang 

Islami, yakni berkebudayaan dan berperadaban yang dijiwai dengan pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman dari ajaran Islam dan As-Sunnah serta melepaskan diri 

dari Budaya yang dijiwai oleh kemusyrikan, takhayul, bidah, dan khurafat. Sementara 

menurut Husein Umar, dakwah kultural lebih kepada refleksi pemahaman. 

Pendekatan dan metodologi tentang medan dakwah. Oleh karenanya, cara yang 

ditempuh lebih banyak mengakomodir budaya setempat, serta lebih menyatu dengan 

kondisi lingkungan setempat.
19

 

 

  Dalam pesan dakwah kultural tidak menjadikan politik, ekonomi, serta isu-isu 

yang berkembang sebagai satu-satunya materi untuk dijadikan alat perjuangan 

dakwah. Pesan dakwah kultural menjelaskan, bahwa dakah itu sejatinya adalah 

membawa masyarakat agar mengenal kebaikan universal, kebaikan yang diakui oleh 

semua manusia tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Dakwah cultural hadir untuk 

mengukuhkan kearifan-kearifan lokal yang ada pada suatu pola budaya tertentu 

dengan cara memisahkannya dari unsu-unsur yangbertentangan dengan nilai-nilai 

Islam.
20

 

  Pada umumnya keberhasilan dakwah para dai atau mubaligh sebagai pelaku 

dakwah disebabkan dengan kemampuan mereka dalam menghormati norma-norma 

dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Itu sebabnya 
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Rosyidi, Dakwah Sufistik Kang Jalal, h. 53. 
19

Abdul Basit, Filsafat Dakwah (Cet. I:Rajawali Pres, 2013), h. 170. 
20

Ilyas Ismail, Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam 

(Jakarta:Kencana, 2011), h. 249. 
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pesan-pesan dakwah yang mereka berikan banyak dikemas dengan hal-hal yang 

bernuansa sufistik/tasawuf yang memang mirip dengan keyakinan yang sudah dikenal 

dan dimiliki oleh masyarakat yang berbudaya. 

  Berangkat dari hal tersebut di atas, untuk melihat pesan-pesan dakwah yang 

disampaikan dalam budaya teka ra ne’e di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, 

peneliti melihat dalam berbagai sudut pandang dari budaya tersebut, terutama dalam 

prosesi pelaksanaan budaya teka ra ne’e. berangkat dari hal itu, adapun yang menjadi 

pesan-pesan dakwah dalam budaya tersebut yang peneliti dapatkan adalah. 

  Yang pertama, pesan akhlaq dari sikap jujur. Dimana yang melakukan prosesi 

panati ini adalah orang yang diutus oleh pihak keluarga untuk menyampaikan hajat 

dan niat kepada pihak perempuan, artinya yang akan diutus oleh pihak keluarga untuk 

menyampaiakn hajat harus orang yang jujur dan amanah, jujur yng dimaksud di sini 

ialah jujur dalam memberikan penyampaian bahwa gadis yang ingin dipinang adalah 

gadis yang baik dari segi akhlaq dan perbuatannya atau bahkan sebaliknya. Sikap 

jujur ini dijelaskan dalam QS. al-Taubah/9:119. 

َِ ي ٍْ دِقِ عَ اىػّٰ ٍَ ا  ْ٘ ُّ ْ٘ مُ َٗ  َ
ُْ٘ا ارَّقُ٘ا اّللّٰ ٍَ َِ اٰ ٌْ اٌَُّٖبَ اىَّرِ  ٰ ٰٰ  

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah 

bersama orang-orang yang benar.
21

 

 

  Dimana seperti yang diungkapkan oleh Nasaruddin, yang menyatakan bahwa 

kriteria penerimaan panati juga berdasarkan dari tingkah laku dari pelamar, apakah 
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cardova (Bandung: Syamil 

Qur’an,2012), h. 205. 
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dia termasuk pemuda yang baik atau tidak, karena semua orang tentu ingin anaknya 

mendapatkan calon yang baik akhlaqnya.
22

  

  Jadi peneliti sendiri melihat, memang dalam proses panati ini yang diutus 

haruslah orang yang memang dipercayai dan amanah dalam menyampaikan sesuatu, 

agar kedua belah pihak suatu saat tidak merasa dirugikan antara salah satunya. 

  Yang kedua, pesan syariah dengan musyawarah, hal ini dapat dilihat dari 

proses nuntu coi/penentuan mahar, seperti yang diketahui bersama bahwa mahar 

merupakan factor penting dalam pernikahan dan merupakan harta yang wajib yang 

diserahkan oleh suami kepada istri. Seperti dijelaskan dalam QS. al-Nisaa/4:4 yang 

berbunyi: 

سٌِْۤ  ٍَّ  ـبً 
ٍْۤ َِْٕ ُٓ ْ٘ ُْْٔ َّفْسًب فَنُيُ ٍِّ ءٍ  ًْ ِْ ضَ ٌْ عَ َِ ىَنُ جْ ِـ  ُْ َِّ ِّحْيخًَ ۗ فَبِ ِٖ اٰرُ٘ا اىِّْسَبۤءَ غَدُقٰزِ  ـبًَٗ  

Terjemahnya: 

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang 

penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian 

dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu 

dengan senang hati.
23

 

 

  Tujuan dari pada kewajiban diberikannya mahar ini ialah untuk menunjukkan 

kesunggahan niat suami menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. 

Dengan mewajibkan mahar ini Islam menunjukkan bahwa wanita merupakan 

makhluk yang patut dihargai dan punya hak untuk memiliki harta. 

  Selain dari pada ayat di atas, peneliti juga mengambil hadis yang bersumber 

dari internet yang artinya: maskawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab 

                                                             
22 Nasaruddin (49 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawacara, Parado. 30 Maret 2021. 
23

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cardova (Bandung: Syamil 

Qur’an,2012), h. 77. 
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sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan seperti 1000 lira 

syiria, atau tidak disebutkan, bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk 

meniadakannya, atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal, dan 

maskawin tetap wajib”
24

 

  Usman M. Nor mengungkapkan, bahwa Penentuan berapa mahar ini akan 

dilakukan oleh wali/orang tua si perempuan dan pihak keluarga yang lainnya juga 

bisa memberikan tawaran jika tidak sesuai dengan yang dibawa oleh pihak laki-laki.  

Namun sebelum penentuan mahar pihak laki-laki terlebih dahulu akan membacakan 

berapa kesanggupan yang akan dibawa untuk pihak perempuan. 
25

 

  Peneliti sendiri melihat bahwa, saat melakukan nuntu coi ini pihak keluarga 

dari yang perempuan akan menuliskan mahar dengan harga tinggi terlebih dahulu, 

jika pihak laki-laki merasa tidak mampu, maka akan dilakukan penawaran sesuai 

dengan kemampuan pihak laki-laki. Saat melakukan penawaran. Ada juga pihak 

keluarga yang akan menerima tawaran, dan ada juga yang melakukan penolakan jika 

memang pihak perempuan merasa bahwa tawaran itu terlalu sedikit atau tidak pantas 

untuk diberikan untuk perempuan. 

  Yang ketiga, pesan dakwah akhlaq dengan musyawarah, hal ini dapat dilihat 

dari proses mbolo keluarga, dimana pertemuan ini dihadiri oleh keluarga terdekat dari 

masing-masing kedua belah pihak untuk bermusyawarah membahas waktu 

pelaksanaan dan perlengkapan perkawinan.  

                                                             
24

 https://islam.nu.or.id/post/read/85012/maskawin-hukum-dan-ketentuannya-dalam-islam. 
25 Usman M.Nor (63 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, di Parado. Tanggal 25 Maret 2021. 

https://islam.nu.or.id/post/read/85012/maskawin-hukum-dan
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  Jadi peneliti mengungkapkan, bahwa saat musyawarah inilah akan dibahas 

apa-apa yang menjadi kekurangan sebelum melakukan pernikahan, anggota keluarga 

akan membantu menutupi segala kekurangan itu. 

  Pesan akhlaq juga dapat dilihat dari proses kalondo fare, yang dimana para 

tamu undangan akan membawa padi kepada yang berhajat, artinya pemberian padi ini 

termasuk dalam bentuk sedekah untuk membantu juga keluarga yang sedang berhajat. 

Ayat sedekah ini dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah/2:245. 

ٍْسَحً ۗ ٔٗ  اؾَْعَبفًب مَثِ ٔٗ ىَ َ قسَْؾًب حَسًَْب فٍَؿُٰعِفَ
ِْ ذَا اىَّرِيْ ٌقُْسِؼُ اّللّٰ ٍَ َُ ْ٘ ِٔ رسُْجَعُ ٍْ اىَِ َٗ  

فُُۖ ُ ٌَجْػ  َٗ ُ ٌَقْجِؽُ 
اّللّٰ َٗ  

Terjemahnya: 

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Dia akan 

melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. 

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu 

dikembalikan.
26

 

 

  Maksud memberi pinjaman kepada Allah Swt. adalah menginfakkan harta di 

jalannya. 

  Peneliti melihat, walaupun teka ra ne’e ini sudah menjadi sistim arisan, 

namun masyarakat setempat sangat merasa terbantu dengan adanya budaya ini, 

sewalaupun apapun yang dibawa oleh tamu saat ini akan dikembalikan suatu saat 

nanti. 

  Pesan syariah dari musyawarah juga dapat dilihat dari prosesi waa coi dimana 

prosesi waa coi ini dilakukan setelah melakukan prosesi nuntu coi. jadi kedua prosesi 

                                                             
26 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cardova (Bandung: Syamil 

Qur’an,2012), h. 36. 
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ini merupakan serangkaian acara yang sama yang dilakukan dalam waktu yang 

berbeda. 

  Ngaji nika merupakan prosesi yang dilakukan saat malam hari, namun di sini 

peneliti melihat bahwa, pesan dakwah yang terdapat dalam prosesi ini masuk dalam 

pesan syariah, dimana prosesi ini sekaligus dirangkaikan dengan proses peta 

kapanca/mapaccing, saat melakukan peta kapanca ada beberapa orang yang diutus 

untuk mendoakan calon mempelai wanita semoga menjadi keluarga yang sakinah 

mawaddah dan warahmah. Pada saat prosesi ngaji nika juga ini pihak keluarga yang 

melakukan hajatan akan mengundang qori dan qoriah untuk mengisi malam 

pengajian, ustadz yang akan mengisi ceramah, dan grup marawis yang diundang 

khusus oleh pihak keluarga.  

  Peneliti sebenarnya melihat, dalam prosesi ngaji nika ini bukan saja pesan 

dakwah syarianya saja, namun terdapat juga pesan dakwah akhlaknya. 

  Pesan syariah juga dapat dilihat dari prosesi akad pernikahan, dimana akad 

pernikahan merupakan inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Dimana akad 

nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari pempelai perempuan dengan pihak 

yang laki-laki. Dimana pernikahan juga harus melalui pihak KUA agar sah dimata 

hukum.  
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  Dalam Islam, ada beberapa rukun pernikahan diantaranya ialah: ada calon 

mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, 

saksi minimal dua orang, dan yang terakhir ijab Kabul.
27

 

  Nasaruddin yang menjelaskan bahwa: proses akad ini tidak mesti dilakukan 

pagi hari pas saat melakukan pesta pernikahan, namun bisa juga dilakukan bahkan 

satu minggu sebelum pesta.
28

 

  Peneliti melihat, saat prosesi akad ini kedua pihak keluarga akan 

melaksanakan akad ini dikediaman perempuan atau di Masjid, namun kebanyakan 

saat melakukan akad pihak keluarga melaksanakan proses akad ini di dalam masjid, 

karena menganggap lebih berkah. 

  Selanjutnya pesta pernikahan, yang dimana peneliti melihat bahwa prosesi 

pesta pernikahan ini termasuk dalam pesan dakwah akhlaq, dimana kedua belah pihak 

akan mengundang para tamu undangan untuk menghadiri acara pesta pernikahan dan 

para tamu memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai.  

  Peneliti juga melihat bahwa, saat melakukan prosesi pesta pernikahan ini para 

tamu undangan akan memberikan hadiah kepada kedua mempelai, baik berupa uang 

maupun barang-barang yang dibutuhkan oleh kedua mempelai setelah berumah 

tangga. Artinya, pemberian berupa barang-barang tersebut dianggap sebagai salah 

satu sedekah untuk kedua mempelai. 

                                                             
27 https://www.republika.co.id-22-september-2018. 
28 Nasaruddin (49 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawacara, di Parado. Tanggal 30 Maret 2021. 
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  Untuk prosesi jambuta ini sendiri, peneliti melihat pesan dakwah yang 

terdapat didalamnya ialah pesan dakwah akhlak, dimana dalam prosesi ini kedua 

mempelai tidak mengundang dengan undangan khusus untuk para tamu, namun 

hanya menggunakan bahan seadanya seperti pengumuman dengan menggunakan toa 

bahwa akan ada acara jambuta, dan para tamu yang datang akan membawa hadiah 

untuk kedua mempelai, baik berupa uang maupun hadiah yang lainnya.  

  Peneliti sendiri, beberapa kali dalam mengikuti prosesi jambuta ini melihat 

sebenarnya tidak jauh beda dengan proses pelaksanaan pesta pernikahan di atas, 

namun yang membedakan antara keduanya hanya waktu kegiatan. Dimana pesta 

pernikahan dilakukan siang sampai sore sementara jambuta ini sendiri dilakukan saat 

malam hari. 

  Dari beberapa rangkaian prosesi acara pernikahan di atas, peneliti melihat 

setiap prosesinya memiliki pesan-pesan tersendiri dalam dakwah. 

  Selain dari pesan dakwah, budaya teka ra ne’e ini juga memiliki beberapa 

nilai dakwah diantaranya,  

1.  Gotong Royong 

  Sebagaimana kegiatan gotong royong dalam acara Teka Ra Ne’e pada acara 

pernikahan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima ini merupakan warisan luhur yag 

harus terus menerus untuk dilestarikan .maka dengan adanya gotong royong ini dapat 

menghancurkan rasa dan sifat individualisme dalam diri, menjauhkan hidup acuh tak 

acuh terhadap lingkungan sekitar. Karena dengan bergortong royong segala kegiatan 

yang ingin dicapai dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. 
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  Abdillah M. Saleh mengungkapkan, bahwa dalam budaya teka ra nee di 

Kecamatan Parado Kabupaten Bima masih sangat kental dengan nilai-nilai 

agamanya. Di mana, dalam proses gotong royong ini semua masyarakat akan 

membantu mulai dari awal doho kaboro weki hingga selesainya acara pernikahan dari 

kedua mempelai, dan menurut narasumber masyarakat Parado Kecamatan Parado 

hingga saat ini masih memegang teguh nilai agama dalam budaya walaupun seiring 

berkembangnya zaman, nilai agama dalam budaya harus tetap dipegang teguh.
29

   

  Ungkapan di atas dibenarkan oleh Usman Abdollah mengungkapkan, bahwa 

berkembangnya suatu budaya teka ra nee dari segi prosesinya tidak akan mampu 

mengikis nilai agama yang sudah ada dalam budaya teka ra nee ini sendiri.
30

 

  Gotong royong juga harus sesuai dengan ajaran Islam, dimana Islam 

menginginkan umatnya untuk saling mencintai, menyayangi dan saling berbagi. 

Semangat gotong royong dalam Islam juga bisa menjadikan tolak ukur keimanan 

seseorang, dalam hal ini Rasulullah saw. Bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan 

Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasai yang berbunyi: 

 ًُّ دَاِّ َْ ُِ اىْعَلََءِ اىَْٖ دُ ثْ ََّ حَ ٍُ َٗ ٍْجخََ  ُِ أثًَِ ضَ أثَُ٘ ثنَْسِ ثْ َٗ  ًُّ َِ ٍ َِ ُِ ٌحٍَْىَ اىزَّ ثَْبَ ٌحٍَْىَ ثْ اىيَّفْظُ ىٍِحٍََْى حَدَّ َٗ

ِْ أثًَِ غَبىِحٍ  صِ عَ ََ ِْ الْْعَْ ٌِٗخََ عَ عَب ٍُ ثَْبَ أثَُ٘  ُِ حَدَّ خَسَا َْ ٌْسَحَ  قبَهَ ٌحٍَْىَ أخَْجسََّبَ ٗ قبَهَ ا ِْ أثًَِ ٕسَُ عَ

ٍّْبَ ّفََّ  ِْ مُسَةِ اىدُّ ٍِ ٍِ مُسْثخًَ  ٍِ ؤْ ٍُ  ِْ ِْ ّفََّسَ عَ ٍَ  ٌَ سَيَّ َٗ  ِٔ ٍْ ُ عَيَ ِ غَيَّى اللَّّ ُ عَُْْٔ قبَهَ قبَهَ زَسُ٘هُ اللَّّ سَ اللَّّ

ُ عَ  عْسِسٍ ٌسََّسَ اللَّّ ٍُ سَ عَيىَ  ِْ ٌسََّ ٍَ َٗ خِ  ٍَ ًِ اىْقٍِبَ ْ٘ ِْ مُسَةِ ٌَ ٍِ ِْ سَزسََ مُسْثخًَ  ٍَ َٗ خِسَحِ  َْ ا َٗ ٍّْبَ  ِٔ فًِ اىدُّ ٍْ يَ

                                                             
29 Abdillah M. Saleh (53 Tahun), Tokoh pendidikan dan tokoh Masyarakat, Wawancara, di 

Parado. Tanggal 7 April 2021. 
30

 Usman Abdollah (69 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara , di Parado. Tanggal 25 Maret 

2021. 
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 ِٔ ُِ أخٍَِ ْ٘ َُ اىْعَجْدُ فًِ عَ ب مَب ٍَ ُِ اىْعَجْدِ  ْ٘ ُ فًِ عَ اللَّّ َٗ خِسَحِ  َْ ا َٗ ٍّْبَ  ُ فًِ اىدُّ ب سَزسََُٓ اللَّّ ًَ سْيِ ِْ سَيلََ ٍُ ٍَ َٗ

ِٔ ـسٌَِقً  ُ ىَُٔ ثِ ب سََّٖوَ اللَّّ ًَ ِٔ عِيْ سُ فٍِ َِ ِ ـسٌَِقبً ٌيَْزَ ِْ ثٍُُ٘دِ اللَّّ ٍِ ٍْذٍ  ًٌ فًِ ثَ ْ٘ عَ قَ ََ ب اجْزَ ٍَ َٗ ب إىِىَ اىْجََّْخِ 

 َٗ خُ  ََ حْ ٌْ اىسَّ غَطٍِزَُْٖ َٗ نٍِْخَُ  ٌْ اىسَّ ِٖ ٍْ ٌْ إلََِّّ ّصََىذَْ عَيَ ٍَُْْٖ ٌزَدََازَسَُُّ٘ٔ ثَ َٗ  ِ َُ مِزبَةَ اللَّّ لََئِنَخُ ٌزَْيُ٘ ََ ٌْ اىْ حَفَّزُْٖ

ِْ عِ  ََ ُ فٍِ ٌْ اللَّّ ذَمَسَُٕ ِٔ ّسََجُُٔ َٗ ٌْ ٌسُْسِعْ ثِ ئُُ ىَ ََ ِٔ عَ ِْ ثطََّأَ ثِ ٍَ َٗ ْْدَُٓ 
31

 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr 

bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani -dan lafadh ini 

milik Yahya- dia berkata: telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang 

lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari 

Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 

sallam telah bersabda: 'Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari 

suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan 

pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang 

berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia 

dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan 

menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya 

selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa 

menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke 

surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah 

Allah) untuk membaca Alquran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, 

rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut 

mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya. Barang siapa yang 

ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya.' (HR 

Muslim). 

  Allah swt. berfirman dalam QS. al-Maidah/5:2 yang berbunyi: 

                                      

                                      

                                                             
31

Muslim, Kitab: Zikir,doa,taubat,dan istighfar, Bab: Keutamaan Berkumpul untuk membaca 

alquran dan zikir, No. Hadis: 4867. 
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Terjemahnya:  

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar 

kesucian Allah, dan jangan melanggar kesucian bulan-bulan haram, jangan 

mengganggu hadyu hewan-hewan  kurban dan qalaid hewan-hewan kurban 

yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya, 

tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka bolehlah kamu berburu. 

Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum karena mereka menghalang-

halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas 

kepada mreka. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan 

ketakwaan. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

peanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah 

sangat Berat”
32

 

 

  Di dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa demikian kebiasaan Alquran 

menyebut dua hal yang bertolak belakang secara bergantian ditemukan lagi di sini. 

Dapat juga dikatakan bahwa ayat yang lalu berbicara secara umum, termasuk uraian 

tentang apa yang dikecualikannya, sedang ayat ini memerinci apa yang disinggung di 

atas. Perincian itu dimulai dengan hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah, 

yang pada ayat lalu telah disinggung, yakni tidak menghalalkan berburu ketika 

sedang dalam keadaan berihram. Di sini, sekali lagi Allah menyeru orang-orang 

beriman: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah 

dalam ibadah haji dan umrah bahkan semua ajaran agama, dan jangan melanggar 

kehormatan bulan-bulan haram, yakni Dzul Qa’idah, Dzul Hijjah, Muharram, dan 

                                                             
32

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cardova (Bandung: Syamil 

Qur’an,2012), h. 106. 
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Rajab, jangan mengganggu binatang al-hadya, yakni binatang yang akan disembelih 

di Mekkah  dan sekitarnya, dan jangan dijadikan sebagai persembahan kepada Allah, 

demikian juga jangan mengganggu al-qala’id, yaitu binatang-binatang yang 

dikalungi lehernya sebagai tanda bahwa ia adalah persembahan yang sangat istimewa, 

dan jangan juga mengganggu para pengunjung Baitullah, yakni siapapun yang ingin 

melaksanakan ibadah haji atau umrah sedang sedang mereka melakukan hal tersebut 

dalam keadaan mencari dengan sungguh-sungguh karunia keuntungan duniawi dan 

keridhaan ganjaran ukhrawi dari tuhan mereka.
33

 

  Dari hadits dan ayat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, budaya 

gotong royong sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari dilihat dari 

kegunaannya untuk membantu dan meringankan beban sesama. 

  Sudah sepatutnya manusia bersyukur karena Allah swt. dapat memberikan 

kesempatan kepadanya untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Bukan justru 

meminta kepada orang lain untuk bersyukur dan berterima kasih kepada kita. 

Memberikan sesuatu kepada orang lain tidak akan membuat kita rugi .karena jika 

manusia mengukurnya dengan materi dan hitungan matematis, kata dia mungkin saja 

manusia akan memberi pada orang lain lalu berkata apa yang yang dimilikinya. 

  Dari penjelasan di atas, peneliti dapat mengambil pemahaman bahwa setiap 

pemberian harus didasari dengan rasa ikhlas agar apa yang kita berikan kepada orang 

lain bisa memberikan berkah untuk orang orang lain dan lebih-lebih untuk diri 

sendiri. 

                                                             
33

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 12-13. 
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  Intinya, manusia sebagai makhluk sosial, dibutuhkan rasa kerjasama, 

tenggang rasa dan saling toleransi juga membantu bahu membahu satu dengan yang 

lainnya. Manusia harus hidup bersama dan bergotong royong untuk mencapai tujuan 

hidupnya di dunia. Sebab secara umum tujuan kehidupan manusia itu, apapun 

agamanya, sukunya, kelompoknya, dan perbedaan lainnya memiliki tujuan yaitu 

kebahagian hakiki didunia dan akhirat. 

2. Menjalin Silaturahim 

  Silaturahmi adalah salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali 

persaudaraan. Silaturahmi dapat kita lakukan kapan saja.  

  Nasaruddin mengungkapkan, bahwa adanya teka ra nee ini sendiri sebenarnya 

momen untuk merangkul keluarga dan kerabat yang jauh untuk bisa berkumpul 

kembali dengan keluarga yang melakukan hajatan, maksudnya, dalam acara-acara 

atau dalam acara pernikahan mereka akan berusaha meluangkan waktu untuk bisa 

hadir.
34

 Rasulullah memerintahkan agar umat Islam menjaga dan menyambung 

kekerabatan khususnya bagi sesama muslim.  

اىيَّفْظُ لِْثًَِ ثنَْسٍ قبَلََّ  َٗ ُِ حَسْةٍ  ٍْسُ ثْ شَُٕ َٗ ٍْجخََ  ُِ أثًَِ ضَ ثَْبَ أثَُ٘ ثنَْسِ ثْ ِِ حَدَّ ٌِٗخََ ثْ عَب ٍُ  ِْ مٍِعٌ عَ َٗ ثَْبَ  حَدَّ

 ِٔ ٍْ ُ عَيَ ِ غَيَّى اللَّّ ِْ عَبئطَِخَ قبَىذَْ قبَهَ زَسُ٘هُ اللَّّ حَ عَ َٗ ِْ عُسْ َُ عَ ب ٍَ ِِ زُٗ ِْ ٌصٌَِدَ ثْ دٍ عَ صَزِّ ٍُ ٌَ  أثًَِ  سَيَّ َٗ

 ِْ ٍَ َٗ  ُ غَئَُ اللَّّ َٗ غَيًَِْ  َٗ  ِْ ٍَ عَيَّقخٌَ ثبِىْعَسْشِ رقَُ٘هُ  ٍُ  ٌُ حِ ُ  اىسَّ قطَعًََِْ قطََعَُٔ اللَّّ
35

 

Artinya:  

                                                             
34

Nasaruddin (49 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawacara, Parado. 30 Maret 2021.  
35

Muslim, Kitab: Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab, Bab: Silaturahmi dan 

haramnya untuk memutuskannya, No. Hadis: 4635. 
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Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin 

Harb dan lafazh ini milik Abu Bakr. Dia berkata: Telah menceritakan 

kepada kami Waki' dari Mu'awiyah bin Muzarrid dari Yazid bin Ruman dari 

'Urwah dari 'Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 

bersabda: "Rahim (kekerabatan) itu tergantung di Al 'Arsy, seraya berkata: 

"Siapa yang menyambungkanku, maka Allah pun akan 

menyambungkannya. Dan siapa yang memutuskanku, niscaya Allah pun 

akan memutuskannya." (HR. al-Bukhari Muslim). 

 

  Pentingnya menjaga silaturahmi terdapat dalam QS. Surah al-Nisaa/4:36 yang 

berbunyi: 

                            

                           

                    

Terjemahnya: 

 “sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. 

Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman 

sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong dan membangga-bagakan diri.” (QS. An-Nisaa:36).
36

 

 

  Di dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa al-Biqai menilai ayat ini sebagai 

penekanan terhadap tuntunan dan bimbingan ayat-ayat yang lalu. Dia menulis bahwa; 

cukup banyak nasihat yang terkandung dalam dalam surah ini sejak awal, yang 

kesemuanya mengarahkan kepada ketakwaan, keutamaan, serta anjuran meraih 

kebajikan dan ancaman mengabaikannya. Ia diakhiri dengan dengan petunjuk tentang 

kehidupan rumah tangga, yang ditutup dengan penutup yang indah, yaitu dua sifat 

                                                             
36 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cardova . h. 84. 
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Allah al-Alim dan a-Khair. Penutup ini sama maknanya dengan penutup ayat pertama 

yang memerintahkan takwa kepada Allah yang menciptakan manusia dari satu jiwa 

dan menciptakan pasangannya, dan penutupnya adalah sesungguhnya Allah maha 

pengawas atas kamu.
37

 

  Dari hadis dan ayat di atas, penulis dapat memahami bahwa menjalin 

silaturahim dengan sesama sangatlah penting untuk mempererat tali persaudaraan 

antara satu dengan yang lainnya baik antara keluarga, sahabat, dan lainnya. 

  Selain dari pada itu, ada beberapa keutamaan bagi orang yang menjaga tali 

silaturahim dengan sesama muslim. 

1. Meluaskan rezeki 

  Seseorang yang senantiasa menjaga tali silatuhmi kepada sesama muslim, 

maka Allah akan meluaskan rezekinya. Selain itu, Allah juga akan menambahkan 

umur pada seseorang yang dapat menjaga hubungan baik dengan sesama. 

2. Dapat terhubung dengan Allah  

  Menjaga tali silaturahmi bisa menjadi cara untuk kembali terhubung dengan 

sang pencipta. Artinya memperlakukan manusia dengan baik juga salah satu cara 

menjalankan perintahnya. 

3. Didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari neraka 

ٍُ٘سَى  ِْ ٕتٍَ عَ ْ٘ ٍَ  ِِ ِ ثْ ِِ عَجْدِ اللَّّ َُ ثْ ب ََ ِِ عُثْ دِ ثْ ََّ حَ ٍُ  ِْ ثَْبَ ضُعْجخَُ عَ سَ حَدَّ ََ ُِ عُ ثَْبَ حَفْعُ ثْ ِِ  حَدَّ ثْ

ٌَ أخَْجسِْ  سَيَّ َٗ  ِٔ ٍْ ُ عَيَ ًِّ غَيَّى اللَّّ َُّ زَجُلًَ قبَهَ ىيَِّْجِ ُ عَُْْٔ أَ ًَ اللَّّ ةَ زَؾِ ِْ أثًَِ أٌَُّ٘ وٍ ـيَْحَخَ عَ ََ ًِّ ثعَِ

                                                             
37

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 435. 
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ب ىَُٔ رعَْجدُُ  ٍَ ٌَ أزََةٌ  سَيَّ َٗ  ِٔ ٍْ ُ عَيَ ًُّ غَيَّى اللَّّ قبَهَ اىَّْجِ َٗ ب ىَُٔ  ٍَ ب ىَُٔ  ٍَ ِٔ ٌدُْخِيًُِْ اىْجََّْخَ قبَهَ  لََّ رطُْسِكُ ثِ َٗ  َ اللَّّ

 ٌَ حِ رػَِوُ اىسَّ َٗ مَبحَ  رؤُْرًِ اىصَّ َٗ لََحَ  ٌُ اىػَّ رقٍُِ َٗ ٍْئبً  ضَ
38

 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada 

kami Syu'bah dari Muhammad bin 'Utsman bin 'Abdullah bin Mawhab dari 

Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub radliallahu 'anhu bahwa Ada seseorang 

laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Kabarkan 

kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku ke dalam surga". Dia 

berkata: "Apakah itu, apakah itu?" Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 

bersabda: "Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak 

menyekutukanNya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat, kamu 

tunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat (shilaturrahim)". (HR. al-

Bukhari Muslim). 

 

  Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa seorang muslim yang senantiasa 

menjalin tali silaturahmi, akan didekatkan degan surga dan dijauhkan dari neraka 

karena telah mengikuti ajaran Rasulullah. 

4. Sebagai bentuk ketaatan pada Allah 

Allah berfirman dalam QS. al-Rad/13:21 yang berbunyi: 

                               

Terjemahnya: 

 “Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya 

dihubungkan, dan mereka takut kepada tuhannya dan takut kepada hisab yang 

buruk.” (QS. Ar-Rad:21).
39

 

 

 Di dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan sebagian 

dari ciri-ciri dan sifat Ulu Albab, yaitu orang-orang yang selalu memenuhi janji yang 

                                                             
38

Bukhari, Kitab: Zakat, Bab: Kewajiban Berzakat, No. Hadis: 1309. 
39 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cardova . h. 252. 
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diikatnya  atau dikukuhkan dengan nama Allah dan tidak membatalkan perjanjian, 

baik menyangkut waktu dan tempatnya maupun pelaksanaannya, orang-orang yang 

senantiasa menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan 

seperti silaturahmi serta menjalin hubungan harmonis dengan binatang dan 

lingkungan, dan mereka selalu takut kepada Tuhan mereka dan takut kepada hisab, 

yakni perhitungan hari kemudian, yang berakibat buruk. Orang-orang yang bersabar 

melaksanakan perintah, menjauhi larangan serta menghadapi petaka demi wajah 

Tuhan mereka, yakni mencari keridhaan Allah, dan melaksanakan salat secara 

bersinambung dan memenuhi syarat, rukun, dan sunnahnya, dan menafkahkan 

sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi 

sehingga tidak diketahui oleh siapapun maupun secara terang-terangan dan diketahui 

oleh orang lain guna menghindarkan mereka dari sangka buruk atau member contoh 

yang baik dan atau ketika menunaikan zakat wajib serta menolak dengan sungguh-

sungguh serta penuh hikmah kejahatan dengan kebaikan, baik penolakan itu dengan 

lisan maupun perbuatan, dan orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan 

yang baik.
40

 

5. Menjaga kerukunan 

  Dengan terjalinnya tali silaturahmi , maka seorang muslim juga telah 

berupaya untuk menjaga kerukunan manusia, terutama dengan sesama muslim. 

Diketahui, putusnya tali silaturahmi dapat menimbulkan pertengkaran dan 

perselisihan. 

                                                             
40 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 259. 
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6. Merupakan konsekuensi Iman kepada Allah 

ٌْسَحَ قَ  ِْ أثًَِ ٕسَُ ِْ أثًَِ غَبىِحٍ عَ ٍِ عَ ِْ أثًَِ حَػٍِ ظِ عَ َ٘ ثَْبَ أثَُ٘ الْْحَْ ُِ سَعٍِدٍ حَدَّ ٍْجخَُ ثْ ثَْبَ قزَُ بهَ حَدَّ

 َٗ  ِٔ ٍْ ُ عَيَ ِ غَيَّى اللَّّ َُ قبَهَ زَسُ٘هُ اللَّّ ِْ مَب ٍَ َٗ خِسِ فلَََ ٌؤُْذِ جَبزَُٓ  َْ ًِ ا ْ٘ اىٍَْ َٗ  ِ ُِ ثبِللََّّ ٍِ َُ ٌؤُْ ِْ مَب ٍَ  ٌَ سَيَّ

خِسِ فَ  َْ ًِ ا ْ٘ اىٍَْ َٗ  ِ ُِ ثبِللََّّ ٍِ َُ ٌؤُْ ِْ مَب ٍَ َٗ ٍْفَُٔ  ًْ ؾَ خِسِ فيٍَْنُْسِ َْ ًِ ا ْ٘ اىٍَْ َٗ  ِ ُِ ثبِللََّّ ٍِ ْٗ ٌؤُْ ٍْسًا أَ يٍْقَوُْ خَ

َُذ ىٍِػَْ
41

 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada 

kami Abu Al Ahwash dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia 

berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa 

berimana kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, 

barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia memuliakan 

tamunya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia 

berkata baik atau diam." (HR. al-Bukhari). 

 

  Hadits di atas menunjukkan bahwa menjaga silaturahmi termasuk tanda dari 

orang yang beriman kepada Allah. 

  Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas yang 

sangat perlu untuk dilestarikan dan dimajukan. Seperti budaya teka ra ne’e dalam 

acara pernikahan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima hingga saat  ini masih sangat 

dilestarikan oleh masyarakat Parado. Karena mengingat pesan-pesan yang tekandung 

di dalamnya sangat membantu proses pelaksanaan teka ra ne’e ini sendiri. 

                                                             
41 Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Siapa yang beriman kepaa Allah dan hari akhir, jangan 

mengganggu tetangganya, No. Hadis: 5559. 
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  Dengan begitu, pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama dalam 

upaya menjaga dan mempertahankan agar budaya tetap berjalan sebagaimana adanya 

dan tetap pada landasan yaitu Alquran dan Assunnah. 

  Sebagaimana Sirajuddin M. Saleh mengatakan, bahwa budaya teka ra ne’e ini 

salah satu budaya yang sudah turun temurun dari dulu, dan perlu untuk kita lestarikan 

bersama, karna mengingat juga manfaat dari budaya ini sendiri”.
42

  

  Kemudian dilanjutkan dan dipertegas oleh Usman Abdollah yang 

mengatakan, bahwa “ kenapa budaya teka ra ne’e ini perlu dilestarikan, karena 

dengan adanya budaya ini masyarakat semakin mengenal dan tau dan mengenal yang 

namanya bersosial dan budaya teka ra ne’e ini inipun tidak bertentangan dengan 

hukum dan ajaran syariat”.
43

  

  Dari pernyataan narasumber di atas, peneliti dapat memahami kenapa budaya 

teka ra ne’e daam acara pernikahan sampai sekarang masih terlaksana dan masih 

dilestarikan karena budaya ini merupakan salah satu budaya yang sudah turun 

temurun dalam masyarakat parado dan dengan adanya budaya ini masyarakat lebih 

mengenal yang namanya bersosial. 

                                                             
42

Sirajuddin M.Saleh (62 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, di Parado. Tanggal 25 Maret 

2021. 
43

Usman Abdollah (69 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara , di Parado. Tanggal 25 Maret 2021. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang budaya teka ra ne’e dalam acara 

pernikahan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1.  perkembangan budaya teka ra ne’e dalam prosesi pernikahan masyarakat di 

Kecamatan Parado Kabupaten Bima masuk dalam kategori berkembang, namun 

perkembangan yang terjadi tidak mengurangi nilai budaya atau adat istiadat 

yang telah dilaksanakan dizaman dahulu. Perkembangan yang terjadi seperti 

umumnya budaya Teka Ra Nee dilaksanakan atas dasar suka rela. Tapi seiring 

perkembangannya budaya ini mengalami pergeseran nilai. Hal ini terlihat dari 

aktivitas masyarakat yang mewajibkan adanya sistem balas jasa. Sistem balas 

jasa yang dimaksud adalah adanya kesamaan takaran bantuan dari yang berhajat 

dan masyarakat setempat.  

2. Prosesi pelaksanaan budaya teka ra ne’e dalam acara pernikahan di Kecamatan 

Parado Kabupaten Bima melalui beberapa proses yaitu: 1. Panati, 2. Nuntu co’I 

3. Mbolo keluarga, 4. Kalondo 5. Wa’a co’i, 6. Ngaji Nika, 7. Akad Nikah, 8. 

Pesta Pernikahan, 9. Jambuta,  
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3. Pesan dakwah dalam budaya teka ra ne’e dalam acara pernikahan di Kecamatan 

Parado Kabupaten Bima dilihat dari rangkaian prosesi pelaksanaannya ialah 

pesan aqidah, pesan syariah, pesan akhlaq. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah Kecamatan seperti tokoh adat, tokoh 

agama dan tokoh masyarakat agar tetap memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terkait dengan perkembangan budaya teka ra ne’e dalam acara 

pernikahan ini dan terus memaparkan pesan-pesan agama yang terkandung 

dalam budaya ini 

2. Budaya teka ra ne’e ini sudah menjadi budaya turun temurun dari nenek 

moyang yang sudah lama dilakukan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, 

dan diharapkan kepada masyarakat parado agar tetap melestarikan budaya 

yang sudah menjadi budaya yang sudah turun temurun ini. 
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