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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel beriku : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau w We و

 Ha h Ha ھ

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya y Ye ى
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 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

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

dengan tanda ( ‟ ). 

2. Vokal 

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

tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama  

 Fathah a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 Dammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  

 

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  

 fathah dan yaa’ Ai a dan i ى َ 

  fathah dan wau Au a dan u ؤَ 

 

Contoh: 

يْفَ   kaifa : ك 

 haula : ھ وْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harakat dan 

Huruf 

Nama  Huruf dan 

Tanda 

Nama  

 Fathah dan alif … ا َ │…ىَ 

atau yaa‟ 

a a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di ى

atas 

 Dhammmah dan وَ 

waw 

u u dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

 maata : يات 

ي ي   ramaa : ر 

يْم   qiila : ل 

وْتَ    ً  yamuutu : ي 

4. Taa’ marbuutah 

Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 

adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut 

terpisah, maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh : 

ة َ وْض  ان ر  ف   raudah al- atfal : الْْ طْ

ة َ ن  يْ د   ً ه ة ان ف اض   al- madinah al- fadilah : انْ

ة َ  ً كْ  al-hikmah :  انْح 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 

 Contoh : 

بَّن ا   rabbanaa : ر 

ن ا  يْ  najjainaa : ن جَّ

كَ    al- haqq : انْح 

ىَ    nu”ima : ن عِّ

وَ   د   aduwwun‘ : ع 

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

huruf kasrah (  .maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i (ب يَ 

 Contoh : 

ه يَ    Ali (bukan „Aliyyatau „Aly)„ : ع 

ب يَ   ر   Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby)„ : ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  

 Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’arifah) ال

ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 

syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 Contoh : 

ًصَ    al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انشَّ

ة َ  ن  نس   al-zalzalah (az-zalzalah) : ا نسَّ

ف ة  ف هس   al-falsafah : ا نْ
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دَ   ب لَ   al-bilaadu : ا نْ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh : 

 ٌَ وْ ر   ta’muruuna : ت اْي 

 ’al-nau : اننَّوْعَ 

يْءَ   syai’un : ش 

رْتَ   umirtu : ا ي 

 

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-

hamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.Contoh :  

 Fizilaal Al-Qur’an 

 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafz al- Jalaalah (ه  (اّللٰ

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh : 

َ 
ن الل ٰ يْ  َ diinullah د 

 billaah ب االل ٰ

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 

hum fi rahmatillaah 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al -), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

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

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh 

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

rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 

Wa ma muhammadun illaa rasul 

Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan  

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 

Nazir al-Din al-Tusi 
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Abu Nasr al- Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan 

Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-

Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 

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

Nasr Hamid Abu) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

s.w.t = subhanallahu wata’ala 

s.a.w = sallallahu ‘alaihi wasallam 

r.a = radiallahu ‘anhu 

H = Hijriah 

M = Masehi 

QS…/…38 = QS. Al-Maidah/5:38  

HR = Hadis Riwayat 

KUHP  = Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

hal = Halaman 
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ABSTRAK 
 
Nama : Roni Kurniawan 
NIM : 30400114020 
Judul Skripsi : Peran Masyarakat Dalam Mempertahan Budaya Uma    

Lengge Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten 
Bima. 

 Penelitian ini berjudul “Peran Masyarakat Dalam Mempertahankan 

Budaya Uma Lengge di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Skripsi 

ini mengemukakan tiga rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana sejarah Uma 

Lengge di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, 2. Bagaimana strategis 

masyarakat dalam mempertahankan budaya Uma Lengge di Desa Maria 

Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, 3. Bagaimana pandangan Islam tentang Uma 

Lengge di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), jenis deskiprif kualitatif dengan menggunakan observasi dan 

wawancara serta dokumen-dokumen yang dianggap penting. Pendekatan yang 

digunakan adalah sejarah, sosiologis dan kebudayaan. Data dari hasil penelitian 

yang bersumber dari data primer dan data sekunder, sedangkan dalam 

pengumpulan data yang digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumenta

si, serta teknik pengolahan data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Sejarah 

menunjukkan bahwa Uma Lengge ada sejak abad ke VIII, Uma Lengge 

merupakan rumah yang berbentuk kerucut yang diberi atap dengan alang-alang, 

bertiangkan empat dan berbentuk segi empat, dan rumah ini dulu dijadikan 

sebagai tempat tinggal, namun sekarang menjadi tempat penyimpanan padi. 2. 

Strategi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu, Melaksanakan perayaan upacara 

Sesi Ampa Fare di Uma Lengge setiap tahun, Sosialisasi tentang sejarah Uma 

Lengge pada setiap kegiatan di Maria, Menjalin kerjasama dengan pihak 

pemerintah, Mengadakan berbagai kegiatan seperti Festival dan Pasar Malam di 

Uma Lengge, serta Merehab atau memperbaiki Uma Lengge demi keutuhan Icon 

dan terlestarinya kebudayaan. 3. Dilihat dari hasil penelitian bahwa budaya Uma 

Lengge merupakan kebudayaan yang mengajarkan nilai-nilai silaturahmi, saling 

menghargai serta nilai solidaritas yang tinngi. 

Implikasi penelitian, yakni harapan yang ingin dicapai sekaligus sebagai 

bahan evaluasi bagi pemerintah, kelompok adat serta masyarakat untuk lebih 

memperhatikan kondisi-kondisi Uma Lengge agar kiranya kebudayaan tersebut 

tetap terlestarikan dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. 

Kata kunci: Peran Masyarakat dan Budaya Uma Lengge.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah dari 

berbagai suku, budaya, agama dan ras untuk saling mengenal antara satu dengan 

yang lainnya. Manusia memiliki pribadi yang berjiwa sosial dan individual, 

namun pada hakikatnya fitrahnya manusia yakni berjiwa sosial, karena dalam 

kehidupan yang kita jalani ini tidak terlepas dari sumbangsih dari manusia 

lainnya. Manusia adalah salah satu makhluk yang memiliki sifat yang 

berkecenderungan untuk saling berhungan antara satu sama lain. Dalam hubungan 

tersebut sering dikatakan dalam literatur ilmiah yang terkhususnya dalam ranah 

sosial yang sebagai makhluk yang memiliki rasa keinginan untuk bersama. Dalam 

menjalin interaksi dan solidaritas sebagai rasa untuk saling ketergantungan antara 

satu sama lainnya sebagai sebuah instrumen yang dapat menutup berbagai hal 

yang tak mampu dilakuakan secara individual. Allah swt berfirman dalam QS. Al-

Hujuraat/47:13. 

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berinteraksi dengan 

manusia lainnya, ingin mengetahui lingkungan disekitarnya, bahkan ingin 

mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya, rasa ingin tahu ini menyebabkan 

manusia melakukan komunikasi. Secara sosiologis tiap manusia dalam hidupnya 

senantiasa memiliki kebudayaan, artinya konsep budaya hanya ada pada 
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kelompok-kelompok pergaulan hidup individu dalam masyarakat.
1
 Dalam suatu 

hubungan dan kebersamaan inilah yang membuat manusia untuk membangun 

suatu kelompok sosial yakni masyarakat. 

Masyarakat atau manusia selama hidup pasti mengalami perubahan yang 

menarik maupun yang tidak menarik. Adapula pengaruhnya terbatas maupun yang 

luas, serta ada pula perubahan yang lambat maupun perubahan yang cepat. 

Perubahan pada masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma 

sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-

lapisan masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain 

sebagainya. Perubahan dalam masyarakat memang sudah ada sejak zaman dahulu. 

Namun dewasa ini perubahan tersebut berjalan dengan sangat cepatnya sehingga 

membingungkan manusia yang menghadapinya.
2
 Masyarakat pada umumnya 

merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan mempunyai ciri khas 

dari proses kehidupannya. Masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya 

mempunyai  perbedaan dari pola kehidupan mereka. Pola-pola kehidupan tersebut 

membentuk suatu kebudayaan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan pola 

kehidupan masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat hidup dengan kebudayaan, yang membedakan masyarakat 

tersebut dan kebudayaan juga tidak akan tercipta apabila masyarakat tidak 

mempunyai kebudayaan masing-masing yang berbeda. Jadi dengan kata lain 

                                                             
1
Wahyuni, Perilaku Beragama: Studi Sosiologi terhadap Asimilasi Agama dan Budaya di 

Sulawesi Selatan, (Cet. I, Makassar : Alauddin University Press, 2013), h. 32-33. 
2
Suryani, Sosiologi Pedesaan (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 90-

91.
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bahwa masyarakat dengan kebudayaan merupakan sesuatu yang saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Kebudayaan merupakan suatu 

hal yang sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat itu 

sendiri. Oleh karena itu, kebudayaan sangat mempengaruhi pola kehidupan dan 

kelangsungan hidup dari suatu masyarakat. Antara budaya dan manusia 

merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, karena manusia adalah 

tonggak utama dalam mempertahankan budaya. Dan walaupun manusia itu 

nantinya akan mati, tetap kebudayaan yang dimilikinya itu akan tetap ada karena 

mereka mewariskan budayanya pada keturunannya, sistem waris-mewarisi ini 

akan selalu mereka terapkan demi mempertahankan kebudayaannya tersebut. 

Beberapa pemahaman modern yang dipahami secara umum mengenai 

istilah itu yang masih bertahan dengan kuat yaitu: budaya dianggap sebuah 

gudang nilai-nilai yang pada dasarnya bersifat manusiawi dan nasional. Akan 

tetapi, pemahaman-pemahaman itu sekarang bertahan dalam ketegangan yang 

cukup radikal dengan munculnya pemahaman baru yang menganggap budaya 

sebagai kehidupan sosial yang biasa dan historis tentang makna, aktivitas 

simbolik atau aktivitas yang memiliki makna dalam semua bentuknya.
3
 Dengan 

pemahaman tentang kebudayaan seperti inilah sehingga budaya tidak dapat lepas 

dari kehidupan masyarakat dan sudah menjadi bagian dari tatanan kehidupan 

sosial masyarakat. 

Sejak tahun 1871, EB. Tylor telah mencoba mendefinisikan kata 

kebudayaan sebagai “keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, 

                                                             
3
Francis Mulhern, Budaya atau Metabudaya (Cet. 1, Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h. vi. 
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kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat dan berbagai kemampuan serta 

kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat”; telah muncul 

ratusan pembatasan konsep kebudayaan. Pembatasan tersebut dipandang perlu 

karena bentuk kebudayaan sangat kompleks sementara itu pengetahuan mengenai 

kebudayaan juga terus berkembang.
4
Dengan definisi dan batasan seperti itu 

budaya dapat berkembang yang sesuai dengan pemahaman yang dimiliki setiap 

individu dalam mengolah budayanya, sehingga tidak heran ketika ada kebudayaan 

yang mengalami perubahan yang dinamis dan penambahan serta pengurangan, 

karena dianggap baik dan tidak dalam kehidupan kemasyarakatan. 

Pergerakan ini telah berakibat pada persebaran kebudayaan, dari masa ke 

masa, dan dari tempat ke tempat lain, sebagai akibatnya diberbagai tempat dan 

waktu yang berlainan, dimungkinkan adanya unsur-unsur persamaan disamping 

perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu diluar masanya, suatu kebudayaan dalam 

pandangan ketinggalan zaman (anakronistik), dan diluar tempatnya dipandang 

asing atau janggal.
5
 Berbagai cara dapat dilakukan dalam mengembangkan 

kebudayaan, namun tidak terlepas juga bahwa harus memilik gagasan yang 

cemerlang tentang struktur-struktur kebudayaan agar budaya dapat berkembang 

sesuai dengan keinginan. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni 

mengembangkan potensi atau gagasan yang dimiliki dalam bentuk lambang-

lambang kebudayaan. 

                                                             
4
Haji Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi (Cet. 1, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 52. 
5
Haji Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi, h. 50. 



5 
 

 
 

Kebudayaan sudah menjadi suatu norma yang disakralkan oleh masyarakat 

untuk mengatur pola perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak terlepas 

pula bahwa masyarakat dalam kehidupannya harus mempelajari kebudayaannya 

agar mereka dapat memahami dengan baik tentang kebudayaannya, karena 

dengan belajar pula masyarakat dapat mempertahan dan melestariskan 

kebudayaannya. Banyak masyarakat mempercayai bahwa kebudayaan yang 

dibawa oleh nenek moyangnya itu merupakan norma yang harus ditaati dan ikuti, 

sehingga tidak heran ketika sampai sekarang banyak masyarakat yang masih 

mempertahankan kebudayaan nenek moyangnya, dengan berbagai cara yang 

mereka lakukan untuk melestarikan budayanya walaupun terkadang ada juga 

kebubudayaan mengalami perubahan dari substansi kebudayaan itu sendiri.  

Kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka merupakan 

sesuatu yang sakral dan menjadi panutan dalam kehidupannya yang harus mereka 

ikuti dan mereka akan merasa bersalah jika tidak merealisasikannya. Bahkan pada 

zaman modern sekarang ini masih ada yang mempertahankan kebudayaan yang 

diwariskan nenek moyangnya karena bagi mereka dapat memberikan dampak 

yang positif dalam kehidupan kemasyarakatannya dan sekaligus bentuk 

penghormatannya terhadap roh nenek moyang mereka. Walaupun terkadang 

mereka tidak terlalu mengetehui bahwa asal mula dari budaya itu dan bisa jadi 

juga bahwa kebiasan itu berasal dari bisikan dari setan atau dengan kata lain tidak 

mendapat petunjuk dari Allah swt. Seperti yang difirmankan oleh Allah swt dalam 

QS. Luqman ayat 21. 
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Sama halnya dengan masyarakat di Desa Maria yang masih 

mempertahankan Uma Lengge. Uma Lengge perpaduan dari dua kata yakni, Uma 

yang berarti rumah dan Lengge yang berarti kerucut, jadi dapat disimpulkan 

bahwa Uma Lengge merupakan rumah yang berbentuk kerucut yang diberi atap 

dengan alang-alang, bertiangkan empat dan berbentuk segi empat. Uma Lengge 

ini adalah salah satu bangunan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, Uma 

Lengge bagi masyarakat setempat merupakan rumah yang sakral yang ditempati 

oleh roh nenek moyang mereka. Dulu Uma Lengge tersebut merupakan rumah 

tempat tinggal nenek moyang mereka karena mereka dulu belum mengenal atau 

belum memadai untuk membangun rumah seperti sekarang ini, namun fungsinya 

yang dulu dengan sekarang sudah berbeda karena sekarang Uma Lengge hanya 

berfungsi sebagai tempat lumbung padi dan selain itu banyak juga bahan pangan 

yang lainnya. 

Seiring perubahan zaman dimana masyarakat lebih memilih tinggal di 

rumah yang lebih luas dan nyaman maka keberadaan Uma Lengge sudah semakin 

terkikis dan tertinggal. Fungsinya pun sudah dialihkan sebagai lumbung padi dan 

terpisah dari rumah penduduk. Seperti halnya Uma Lengge yang ada di Desa 

Maria Kecamatan Wawo, Uma Lengge sudah ditempatkan dan dikelompokkan 

jauh dari areal rumah penduduk. Hal ini dimaksud untuk menghindar dari hal-hal 

yang tidak diinginkan, seperti ketika ada kebakaran atau bencana lain. Bila rumah 

tempat tiggalnya terbakar maka masih ada Uma Lengge yang menjadi hartanya 

atau sebaliknya. Uma Lengge merupakan aset budaya Bima dan warisan leluhur 

Suku Bima yang harus dijaga dan dilestarikan untuk para generasi yang akan 
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datang.
6
 Namun disisi lain Uma Lengge ini sudah mulai terkikis padahal dulu 

Uma Lengge ini hampir setiap wilayah di Bima terjaga dengan baik dan perlu 

diketahui bahwa Uma Lengge ini mengajarkan kepada masyarakt setempat 

bagaimana hidup teratur seperti susunan uma lengge tersebut dan dapat juga 

memberikan sesuatu hal yang positif atau kehidupan yang tentram, damai serta 

mengandung nilai solidaritas yang tinggi didalamnya. Allah juga telah berfirman 

dalam QS. Al-Baqarah/2:148. 

Dengan alasan di atas sehingga penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam 

tentang Uma Lengge dan saya ingin melihat kenapa masyarakat setempat masih 

mempertahankan Uma Lengge tersebut padahal zaman sudah maju. Apa yang 

sebenarnya yang terkandung dan manfaat bagi kehidupan mereka sehingga masih 

di pertahankan, karena jika dilihat Uma Lengge ini hampir punah di masyarakat 

Bima pada umumnya, namun khususnya masyarakat di Desa Maria ini masih 

melestarikannya. Dan yang menarik juga bagi saya ingin mengkajinya yakni ada 

suatu perayaan yang dilakukan oleh mereka, yakni pada masa mereka akan 

memasukkan bahan pangannya kedalam Uma Lengge tersebut serta ada juga batu-

batu yang dipercayai bahwa ada roh nenek moyang yang menempatinya. Dengan 

berbagai alasan tersebut sehingga penulis tertarik ingin menelitinya dengan “Peran 

Masyarakat dalam Mempertahankan Budaya Uma Lengge di Desa Maria 

Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”. 

 

                                                             
6
Khusunul khatimah, https://pesonawisatabima.wordpress.com/obyek-dan-daya-tarik-

wisata/wisata-sejarah/uma-lengge-desa-maria-kecamatan-wawo/, diakses pada 18 Juli 2018. 

https://pesonawisatabima.wordpress.com/obyek-dan-daya-tarik-wisata/wisata-sejarah/uma-lengge-desa-maria-kecamatan-wawo/
https://pesonawisatabima.wordpress.com/obyek-dan-daya-tarik-wisata/wisata-sejarah/uma-lengge-desa-maria-kecamatan-wawo/
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Rencana penelitian ini berjudul Peran Masyarakat Dalam 

Mempertahankan Budaya Uma Lengge di Desa Maria Kecamatan Wawo 

Kabupaten Bima. Olehnya itu penelitian ini ingin mengetahui Peran Masyarakat 

serta makna yang terkandung dalam Uma Lengge bagi kehidupan masyarakat 

Desa Maria.  

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan 

berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan pada penelitian ini, 

yakni “Peran Masyarakat dalam Mempertahankan Budaya Uma Lengge di Desa 

Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”. Untuk menghindari terjadinya 

kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka 

penulis akan mendeskripsikan beberapa pengertian yang dianggap penting. 

a. Peran Masyarakat 

Masyarakat merupakan orang yang hidup bersama dalam suatu daerah dan 

menghasilkan kebudayaan. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada masyarkat yang 

tidak memiliki kebudayaan begitupun dengan sebaliknya, karena kebudayaan 

tanpa masyarakat yang menjadi wadah atau yang menjadi penopangnya makan 

kebudayaan itu tidak bisa berkembang. Sama halnya dengan masyarakat Bima 

khususnya pada masyarakat Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Jadi 

dapat disimpulkan sesuai dengan penelitian ini bahwa peran masyarakat 

merupakan sikap dan perilaku atau keikut sertaan individu, keluarga dan 



9 
 

 
 

kelompok masyarakat dalam menggerakan upaya untuk melestarikan atau 

mempertahankan kebudayaannya. 

b. Budaya Uma Lengge 

Setiap kebudayaan pasti memiliki wadah dan masyarakat adalah wadah 

dari kebudayaan tersebut, sehingga antara kebudayaan dan masyarakat, keduanya 

tidak dapat dipisahkan.
7
 Budaya dalam penelitian ini merupakan budaya yang 

dipertahankan oleh Masyarakat Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, 

yaitu Budaya Uma Lengge.  

Uma Lengge termasuk kebudayaan yang memiliki makna dalam 

kehidupan masyarakat dan nilai yang tinggi sebagai salah satu pedoman 

kehidupan bagi masyarakat bima. Uma Lengge yang berarti rumah yang 

berkerucut yang memiliki bentuk seperti piramida, yang merupakan salah satu 

rumah tempat tinggal orang terdahulu dan seiring berkembangnya zaman rumah 

“Uma Lengge” ini tidak lagi dijadikan sebagai tempat tinggal melainkan tempat 

penyimpanan bahan pangan atau lumbung padi masyarakat setempat. Uma 

Lengge merupakan sebuah warisan dari nenek moyang yang masih dipertahankan 

oleh masyarakat di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Sejarah Uma Lengge di Desa Maria Kecamatan Wawo 

Kabupaten Bima ? 

                                                             
7
Santri Sahar, Pengantar Antropologi: Integrasi Ilmu dan Agama (Makassar: Cara Baca, 

2015), h. 156. 
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2. Bagaimana strategi masyarakat dalam mempertahankan budaya Uma 

Lengge di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima harus 

dipertahankan ? 

3. Bagaimana pandangan Islam tentang Uma Lengge di Desa Maria 

Kecamatan Wawo Kabupaten Bima harus   dipertahankan ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Asti Inawati yang berjudul ”Peran 

Perempuan Dalam Mempertahankan Kebudayaan Jawa Dan Kearifan Lokal” 

dalam jurnal ini membahas tentang perempuan sebagai aktor utama dalam 

mempertahankan kebudayaan jawa. Menurutnya perempuan mempunyai andil 

yang besar dalam mempertahankan kebudayaan dan kearifan lokal, terbukti 

dengan aktivitas sosial seorang perempuan dalam bermasyarakat atau dalam 

mengaktualisasikan dirinya pada lingkungan publik. Peran perempuan dalam 

mempertahankan kebudayaan dan kearifan lokal juga tidak terlepas dari sifatnya 

seorang perempuan yang penuh kesabaran, dan ketelitian sehingga menjadi suatu 

inspirasi tersendiri dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Serta 

aspek spiritual juga sangat penting, karena agama menjadi pengendali dari peran 

perempuan dalam usahanya mempertahankan kebudayaan yang diwujudkan 

dalam berbagai kegiatan sosial.
8
 

                                                             
8http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/download/132-10/834, Asti 

Inawati,  “Peran Perempuan Dalam Mempertahankan Kebudayaan Jawa Dan Kearifan Lokal”, 

Jurnal, diakses pada 24 Juli 2018. 

http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/download/132-10/834
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Kedua, jurnal yang ditulis oleh Hasven Stamadova, Hermi Yanzi, dan 

Yunisca Nurmalisa, yang berjudul “Peran Tokoh Adat Dalam Mempertahankan 

Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo” dalam jurnal ini membahas 

tentang peran tokoh adat semendo dalam mempertahankan adat tunggu tubang 

pada masyarakat semendo dalam era globalisasi. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa peranan toko adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang 

pada masyarakat semendo masih dalam kategori sedang. Dalam  hubungan yang 

positif pun antara peranan tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang 

masih dalam kategori sedang, menurutnya semakin berperan baik toko adat maka 

semakin baik pula adat tunggu tubang yang telah ada. Beberapa indikator dari 

hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa peran tokoh adat dalam 

mempertahankan adat tunggu tubang sangatlah kurang. Salah satu indikator 

tersebut yakni memelihara tradisi, memberikan teladan, menjaga dan mengurus 

harta pusaka. Dalam indikator tersebut masyarakat semendo mengatakan bahwa 

peran tokoh adat tersebut masih dalam kategori yang sedang atau kurang baik.
9
 

Persamaan dengan judul peneliti yakni terletak pada peran mempertahankan 

budaya, namun berbeda dari segi objek yang akan menjadi bahan penelitian. 

Dalam jurnal ini lebih mengarah pada adat tunggu tubang di semendo, sedangkan 

peneliti lebih mengarah pada budaya Uma Lengge. 

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Nurhafni, yang berjudul “Eksistensi 

Rumah Tradisional Uma Lengge Sebagai Destinasi Wisata Budaya Di Nusa 

                                                             
9
http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/11391, Hasven Stamadova, dkk, 

“Peran Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo”, 

Jurnal, diakses pada 24 Juli 2018. 

http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/11391


12 
 

 
 

Tenggara Barat” dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana keberadaan Uma 

Lengge dan lebih spesifik menjelaskan tentang bahan-bahan untuk menjadi 

pembuatan, bentuk serta nilai yang terkandung dalam Uma Lengge. Pada saat 

sekarang Uma Lengge telah menjadi salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara 

Barat.
10

Walaupun penelitian tersebut sama dengan objek penelitian yang akan 

diteliti oleh peneliti yakni tentang  Uma Lengge, namun dari segi pengkajian dan 

metodenya berbeda karena dalam jurnal tersebut membahas tentang bahan 

pembuatan dan bentuknya, sedangkan penelitu akan mengkaji bagaimana peran 

yang dilakukan oleh masyarakat serta makna yang terkandung dalam Uma Lengge 

bagi kehidupan sosial masyarakat di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten 

Bima.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada halaman 

sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah: 

a. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam mempertahankan budaya Uma 

Lengge di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. 

b. Untuk mengetahui fungsi budaya Uma Lengge dalam kehidupan masyarakat 

di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. 

 

                                                             
10

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ELIC/article/viewFile/1274/981, Nurhafni, 

“Eksistensi Rumah Tradisional Uma Lengge Sebagai Destinasi Wisata Budaya Di Nusa Tenggara 

Barat”, Jurnal, diakses pada 24 Juli 2018. 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ELIC/article/viewFile/1274/981
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang ingin diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi 

menjadi dua, antara lain: 

a. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

kajian yang mendalam dan berguna agar dapat dijadikan sebagai referensi 

atau tambahan informasi yang terkait dengan budaya yang sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat. Serta dapat mengembangkan dan memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baiksosiologi agama 

maupun ilmu-ilmu yang lainnya. 

b. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan rujukan atau informasi bagi peminat yang ingin meneliti 

tentang hal yang serupa, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi 

pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai budaya yang ingin di 

implementasikan dalam kehidupan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Peran dan Status Sosial Masyarakat dalam Kajian Sosiologi 

Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka 

dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan 

merupakan kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisahkan, karena 

yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa 

kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan 

kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti, setiap orang mempunyai macam-

macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.
1
 

Peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan, apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peranan. Peran mencakup 3 hal yaitu: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

                                                             
1
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 47, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2015), h. 210-211. 



15 
 

 
 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
2
 

Menurut Abdul Syani (2012) peranan sosial adalah suatu perbuatan 

seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban 

sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia 

telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosial tertentu 

dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan muncul 

suatu harapan-harapan baru. Melalui harapan-harapan ini seseorang kemudian 

akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan usaha dan 

kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, peranan dapat juga didefinisikan 

sebagai kumpulan harapan-harapan yang terencana seseorang yang memiliki 

status tertentu dalam masyarakat.
3
 

Peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada 

individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Dalam pandangan ini, 

peranan-peranan dalam pekerjaan, keluarga, kekuasaan dan peranan-peranan yang 

diciptakan oleh masyarakat bagi manusia.
4
 

Suatu peranan sangatlah penting dan menentukkan apa yang menjadi 

manfaat dan yang diperbuatnya untuk masyarakat serta kesempatan apa yang 

diberikan oleh masyarakat kepada peranan itu sendiri, dalam hal ini peranan dan 

masyarakat sangatlah penting antara satu sama lain, karena peranan ini berfungsi 

                                                             
2
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 47, Jakarta: PT. Raja Grapindo 

Persada, 2015), h. 211.  
3
Abdul Syani, dalam Skripsi Juanda, Analisis Peranan Sosial Masyarakat Dalam 

Pengembangan Desa Wisata Talang Mulya,h. 13. 
4
Paulus Wirutomo, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi/David Berry (Jakarta: PT. Raja 

Grapindo Persada, 2003), h. 105. 
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untuk mengatur setiap perilaku seseorang dan peranan ini juga dapat memberikan 

batas-batas tertentu pada diri seseorang dalam setiap langkahnya serta dapat 

mengetahui apa yang akan terjadi kedepannya. Setiap orang akan dapat 

menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku kelompoknya. Suatu hubungan 

sosial dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan individu dengan 

individu dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Namun peranan itu juga 

diatur oleh norma-norma yang berlaku untuk membatasi setiap langkahnya. 

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social-

position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada 

organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, 

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.
5
 Dalam setiap tingkahlaku atau 

peranan yang dilakukan oleh setiap individu tidak semerta-merta datang dari 

kesadaran diri individu tersebut namun terkadang juga datang dari luar dirinya 

dengan kata lain terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Secara otomotis akan 

terbawa dengan sendirinya dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh individu 

tersebut.  

Durkheim memberikan dua definisi untuk fakta sosial agar sosiologi bisa 

dibedakan dari psikologi. Pertama, fakta sosial adalah pengalaman sebagai sebuah 

paksaan dan bukannya dorongan internal. Kedua, fakta sosial umum meliputi 

                                                             
5
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar  (Cet. 37, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 243.  
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seluruh masyarakat dan tidak terikat pada individu partikular apapun.
6
 Jadi dapat 

dikatakan bahwa setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh setiap individu 

tidak semata-mata atas kehendak yang timbul dari dirinya sendiri melainkan atas 

dorongan dan pengaruh dari luar dirinya atau intevensi dari orang-orang 

disekitarnya. 

Status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam 

sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut. Dengan status 

seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak 

dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, 

melainkan hanya mengenal statusnya saja.
7
 

 

B. Hubungan Masyarakat dan Kebudayaan 

1. Pengertian Masyarakat  

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab “syaraka” yang berarti ikut 

serta, berpartisipasi, atau “musyaraka” yang berarti saling bergaul sementara 

dalam bahasa Inggris dipakai istilah “society” yang sebelumnya berasal dari kata 

“socius” yang berarti kawan. Pendapat Abdul Syani dijelaskan bahwa, perkataan 

masyarakat berasal dari musyaraka (Arab), yang artinya bersama-sama yang 

                                                             
6
George Ritzer Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi  (Cet. 10, Sidoreja Bumi Indah: 

Kreasi Wacana, 2014), h. 81-82.  
7
Abdulsyani, Sosiologi; Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 

93. 
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kemudian berubah menjadi masyarakat dalam pengertian berkumpul bersama, 

hidup bersama, dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
8
 

Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, objek sosiologi 

adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses 

yang timbul dari hubungan manusia didalam masyarakat. Agak sukar untuk 

memberikan suatu batasan tentang masyarakat karena istilah masyarakat terlalu 

banyak mencakup keseluruhannya, masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-

unsurnya.
9
 

Beberapa para ahli juga telah mencoba untuk memberikan pendapat 

tentang definisi masyarakat (society) seperti berikut: 

a. Maciver dan Page.
10

mengatakan bahwa: masyarakat ialah suatu sistem dari 

kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai 

kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta 

kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita 

namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. 

Masyarakat selalu berubah. 

b. Ralph Linton.
11

masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah 

hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur 

                                                             
8
Abdul Rasyid Masri, Mengenal Sosiologi (Suatu Pengantar) (Cet. XVI, Makassar: 

Alauddin Press), h. 19.  
9
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 47, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2015), h. 21. 
10

MacIver dan Charles, “Society, an Inroductory Analysis” dalam Soerjono Soekanto, 

Sosiologi Suatu Pengantar, h. 21. 
11

Ralph Linton, “The Study Of Man, an Introduction” dalam Soerjono Soekanto, 

Sosiologi Suatu Pengantar, h. 21.  
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diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial 

dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. 

c. Selo Soemardjan.
12

mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang 

hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.  

2. Pengertian Kebudayaan 

Secara umum budaya sendiri atau kebudayaan berasal dari bahasa 

sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau 

akal) diartikan sebagai hal- hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, 

dalam bahasa inggris kebudayaan disebut kultur yang berasal dari kata latin colere 

yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah 

atau bertani, kata kultur juga kadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam 

bahasa Indonesia.
13

 

Kebudayaan adalah sebuah konsep yang defenisinya sangat beragam. Pada 

abad ke-19, istilah kebudayaan umumnya digunakan untuk seni rupa, sastra, 

filsafat, ilmu, alam dan musik yang menunjukkan semakin besarnya kesadaran 

bahwa seni dan ilmu pengetahuan dibentuk oleh lingkungan sosialnya.
14

 

Kebudayaan ataupun yang disebut peradaban mengandung pengertian yang luas, 

meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat (kebiasaan), dan pembawaan 

                                                             
12

Selo Soemardjan, “Pengantar Sosiologi” dalam Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu 

Pengantar, h. 21.  
13

Muhaimin, Islam dalam Bingkai Buduaya Lokal; Potret dari Cirebon (Jakarta: Logos, 

2001) h. 153. 

 
14

Warsito, Antropologi Agama; (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012) h. 48. 
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lainnya yang diperoleh oleh masyarakat.
15

 Kebudayaan berasal dari bahasa 

sansakerta Buddhayah, bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. 

Demikian kebudayaan itu dapat diartikan “Hal-hal yang berkaitan dengan budi 

dan akal”. Kebudayaan adalah suatu komponen penting dalam kehidupan 

masyarakat, khususnya struktur sosial. Secara sederhana kebudayaan dapat 

diartikan sebagai suatu cara hidup atau dalam bahasa inggrisnya disebut ways of 

life.
16

 Kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat,  

mulai dari nenek moyang hingga sampai sekarang ini masih diterapkan oleh 

masyarakat dalam kehidupannya. Setiap daerah memilki kebudayaan yang 

berbeda-beda dan memiliki ciri khas yang unik sesuai kepercayaan yang dianut 

oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini beberapa toko memberikan definisi yang 

terkait tentang kebudayaan, yakni: 

Menurut Clifford Geertz, budaya adalah suatu sistem makna dan simbol 

yang disusun dalam pengertian dimana individu- individu mendefinisikan 

dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian- penilaiannya, 

suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis, diwujudkan dalam bentuk- 

bentuk simbolik melalui sarana dimana orang-orang mengkomunikasikan, 

mengabdikan, dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan 

suatu sistem simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan 

diinterpretasikan.
17

 

                                                             
 

15
Soelaman, Munandar, Suatu Pengantar: Ilmu Budaya Dasar, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2000) h.21. 
 16

Abdulsyani, Sosiologi; Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) 

h.45. 

 
17

Tasmuji, Dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, (Surabaya: 

IAIN Sunan Ampel Press, 2011) h. 154. 
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Kemudian dari seorang guru besar antropologi Indonesia Koentjaraningrat 

berpendapat bahwa “kebudayaan” berasal dari kata sangsekerta buddhayah bentuk 

jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan 

dapat diartikan sebagai hal- hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga 

yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi- daya yang 

artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal.
18

 Jadi kebudayaan merupakan 

suatu tradisi atau ritual-ritual yang dahulunya berupa gagasan kemudia 

diimplementasikan sehingga menjadi suatu kebiasaan atau dianggap penting bagi 

kehidupan masyarakat. 

Koenjtaraningrat juga beranggapan bahwa unsur kebudayaan mempunyai 

tiga wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai- nilai norma- norma 

peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari 

manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga benda- benda hasil karya 

manusia.
19

 

Sementara Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merumuskan 

kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya 

masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan 

jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar 

kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.
20

 

Kemudian beranjak pada seorang antropolog yang berasal dari Inggris dan 

dikenal sebagai pelopor teori evolusi kebudayaan; Edward Burnertt Taylor. Disini 

                                                             
 18

Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1993), h. 9. 

 
19

Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, h. 5. 

 
20

Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar (Bogor: GHalia 

Indonesia, 2006), h.21. 
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Taylor melihat kebudayaan sebagai kompleks yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, hukum adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasan-

kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai warga masyarakat.
21

 

Defenisi yang dikemukakan oleh para toko tersebut dapat kita jadikan 

sebagai dasar untuk menjelaskan bahwa kebudayaan berfungsi mengatur agar 

manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertingkah laku atau bertindak 

dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat dan kebudayaan merupakan dua hal 

saling berkaitan yang memiliki hubungan yang erat, keduanya ini tak dapat 

dipisahkan, karena kebudayaan membutuhkan wadah untuk berkembang dan yang 

menjadi wadahnya yakni masyarakat, sebab yang mengahsilkan kebudayaan itu 

adalah masyarakat. Sedangkan masyarakat membutuhkan kebudayaan untuk dapat 

mengatur dan mengendalikan setiap perilaku dan tindakan dalam kehidupan dan 

kebudayaan dapat membentuk atau menentukkan corak kehidupan masyarakat.  

Kebudayaan dalam hal yang paling khusus dan merupakan sesuatu yang 

dilakukan dan dihasilkan manusia meliputi: 

1. Kebudayaan material (bersifat jasmaniah) yaitu benda-benda ciptaan 

manusia, misalnya kendaraan, alat-alat rumah tangga, pakaian dan lainnya. 

2. Kebudayaan non material (bersifat rohaniah) yaitu sesuatu hal yang tidak 

dapat dilihat dan diraba, misalnya agama. Bahasa, ilmu pengetahuan, dan 

sebagainya.
22

 

 

                                                             
 

21
AbdulSyani, Sosiologi; Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) 

h.48. 
 22

Wahyuni, Perilaku Beragama: Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya 

di Sulawesi Selatan (Cet. I; Makassar:Alauddin Unversity Press, 2013), h.32-39. 
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3. Unsur-Unsur Kebudayaan 

Menurut Clyde kluckhohn, terdapat tujuh unsur kebudayaan yang dapat 

dianggap sebagai kultur universal, yaitu: 

a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat rumah 

tangga, senjata, alat-alat produksi, transport dan sebagainya). 

b. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, 

sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya). 

c. Sistem kemasyarakatan ( sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem 

hukum, sistem perkawinan). 

d. Bahasa (lisan maupun tertulis). 

e. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya). 

f. Sistem pengetahuan. 

g. Religi (sistem kepercayaan).
23

 

 

C. Teori Fungsionalisme Struktural 

Teori Fungsionalisme Struktural termasuk dalam teori konsensus, yang 

dipelopori oleh Herbert Spencer, Emile Durkheim, Bronislaw Malinowski, 

Redcliffe Brown, Tallcot Parson dan Robert Marton. Teori konsensus memandang 

masyarakat sebagai suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian yang saling 

berhubungan, yang dipelihara oleh sesuatu mekanisme keseimbangan.
24

 Dalam 

penelitian ini penulis akan lebih mengarah kepada teori fungsionalisme struktural 

                                                             
 

23
Abdul Syani, Sosiologi; Skematika, Teori dan Terapan, h. 46. 

24
Juanda, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung, “ Analisis Peranan Sosial Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Talang 

Mulya”, Skripsi 2017,  h. 30. 
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oleh Tallcot Parson, yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang 

dapat menyeimbangkan suatu tindakan serta keseimbangan dalam segala sesuatu 

dalam kehidupan dengan melakukan cara konsensus. 

Talcot Parson, selalu menekankan dalam teorinya tentang keseimbangan 

dan saling bergantung serta stabilitas dalam suatu tindakan. Maka dalam 

penelitian ini penulis akan menggunakan teori fungsionalisme struktural yang di 

pelopori oleh Talcot Parson, untuk melihat bagaimana suatu sistem sosial dalam 

mempertahankan orisinalitasnya. Dan lebih mengarah juga tentang bagaimana 

masyarakat merealisasikan peranan dan tindakannya dalam mempertahankan 

suatu kebudayaannya. 

Talcot Parson memandang bahwa sistem sosial dari tindakan merupakan 

sebagai sesuatu yang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi kalau mau hidup 

dan sejumlah bagian-bagian yang berfungsi untuk menemukan kebutuhan-

kebutuhan itu. Semua sistem yang hidup dilihat sebagai sesuatu yang cenderung 

mengarah kepada keseimbangan, suatu hubungan yang stabil dan seimbang antara 

bagian yang terpisah dan mempertahankan dirinya secara terpisah dari sistem-

sistem lain.
25

 

Sistem sosial akan dapat fungsional secara keseluruhan apabila semua 

persyaratan yang dibutuhkan terpenuhi. Dalam teori fungsionalisme struktural 

parson yang terdapat empat fungsing penting untuk semua sistem ”tindakan” yang 

terkenal dengan skema AGIL: 

                                                             
25

Ian Craib, Teori-Teori Sosial Modern;Dari Parson Sampai Habermas, (Cet. 1, Jakarta: 

Rajawali, 1986), h. 58. 
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a. Adaptation (Adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal 

yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. 

b. Goal attainment (Pencapaian tujuan): suatu sistem harus mendefinisikan 

dan mencapai tujuan utamnya. 

c. Integration (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan 

bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola 

antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L). 

d. Latency (Latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus 

memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual 

maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.
26

 

Teori fungsionalisme struktural merupakan teori yang memandang 

masyarakat sebagai suatu sistem dari tindakan dan interaksi antar manusia, selain 

itu teori ini memandang dan lebih menekankan bahwa unsur-unsur didalam 

masyarakat dan kebudayaan itu saling ketergantungan antara satu dengan yang 

lainnya dan menjadi satu-kesatuan yang berfungsi. Namun dalam segala 

sesuatunya harus disepakati secara konsensus, dan tidak terlepas juga dengan dua 

hal yakni; norma dan nilai yang dimiliki oleh masyarakat, karena norma disini 

berfungsi untuk mengambil keputusan dalam tindakan-tindakan yang sesuai 

dengan peraturan yang tertera dalam norma tersebut. Sedangkan nilai diibaratkan 

sebagai kepercayaan masyarakat yang memiliki pengaruh yang kuat untuk 

memutuskan suatu tindakan. 

                                                             
26

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Cet. 4, Jakarta: 

Kencana, 2007), h. 121.  
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Penulis menggunakan teori tersebut karena sesuai dengan topik penelitian 

yang melihat peran masyarakat dalam mempertahankan suatu kebudayaan. Sebab 

masyarakat dan kebudayaan tak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut saling 

berkaitan. Suatu sistem dalam masyarakat dan kebudayaan selalu berkenderungan 

untuk saling ketergantungan dan keseimbangan serta stabilitas dalam 

mempertahankan sistem atau apa yang harus dipertahankan demi menjaga 

keutuhannya. Jadi dalam penelitian ini juga melihat masyarakat yang 

menggunakan suatu sistem kemasyarakatannya untuk mempertahankan 

kebudayaan yang seharusnya memang dipertahankan. Sebab kewajiban juga bagi 

seorang generasi melestarikan suatu kebudayaan, dan tidak ada salahnya juga 

ketika kebudayaan memiliki nilai ganda bagi kehidupan masyarakat. Dalam 

skema AGIL nya parson yang poit ke empat juga menjelaskan bahwa masyarakat 

harus dapat melengkapi, memelihara dan memperbaiki serta mempertahankan 

suatu pola. Sama halnya dengan penelitian ini, yakni masyarakat yang masih 

memelihara serta melestarikan kebudayaannya. 

 

D. Tinjauan Islam Terhadap Budaya Lokal 

Secara umum budaya sendiri atau kebudayaan berasal dari bahasa 

sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau 

akal) diartikan sebagai hal- hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, 

dalam bahasa inggris kebudayaan disebut kultur yang berasal dari kata latin colere 

yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah 
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atau bertani, kata kultur juga kadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam 

bahasa Indonesia.
27

 Sedangkan dalam Islam istilah budaya disebut dengan adab. 

Islam telah menggariskan bahwa adab-adab dalam Islam yang mengatur 

etika dan norma-norma bagi pemeluknya. Dalam adab Islam tersebut meliputi 

seluruh aspek kehidupan manusia. Allah telah menurunkan wahyu kepada Rasul-

Nya untuk memberikan suatu ajaran yang benar, oleh karena itu Allah telah 

menjadikan Rasul-Nya sebagai suri tauladan terbaik dalam hal etika dan adab. 

Dinul-Islam telah menitik beratkan kepada pemeluknya agar menuju 

prinsip kemanusiaan yang universal, menoreh sejarah yang mulia dan 

memecahkan tradisi dan budaya yang membelenggu manusia, serta mengambil 

intisari peradaban dunia modern untuk kemaslahatan masyarakat Islam. Di bawah 

ini ada beberapa firman Allah yang menjelaskan untuk hidup saling 

ketergantungan dan menghargai satu sama lainnya, serta ayat yang menjelaskan 

tentang kebudayaan.   

                                

                    

Terjemahnya: 

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.
28

 

                                                             
27

Muhaimin, Islam dalam Bingkai Buduaya Lokal; Potret dari Cirebon (Jakarta: Logos, 

2001) h. 153. 
28

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (PT. Karya 

Toha Semarang), QS. Al-Hujuraat Ayat 13. 
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Terjemahnya: 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan 

Allah". mereka menjawab: "(Tidak), tapi Kami (hanya) mengikuti apa 

yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah 

mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu 

menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?
29

 

 

                            

             

Terjemahnya: 

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 
kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam  membuat) kebaikan. di 
mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian 
(pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

30
 

Kebudayaan merupakan suatu bentuk dari hasil karya manusia dengan 

mempertimbangkan nilai dan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. 

Kebudayaan sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan begitupun sebaliknya 

masyarakat itu penting bagi suatu kebudayaan itu sendiri. Antara dua hal ini 

memiliki keterkaitan yang sangat erat, satu sisi budaya mengatur dan menjaga 

tingkah laku masyarakat untuk dapat menghargai, menghormati, dan menaati 

suatu aturan dan norma yang terkandung didalamnya, sisi lain masyarakat 

berfungsi sebagai wadah bagi budaya unuk berkembang, serta dapat mengolah 

                                                             
29

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (PT. Karya 

Toha Semarang), QS. Luqman ayat 21. 
30

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (PT. Karya 

Toha Semarang), QS. Al-Baqarah ayat 148. 
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kebudayaan sesuai dengan konsep yang dimiliki yang dapat bermanfaat bagi 

kehidupan bermasyrakat. 

Islam juga telah mengajarkan dan mengatur dalam berbudaya dan 

bagaimana cara pola hidup dimasyarakat sesuai syariat Islam. Dalam Islam tidak 

melarang budaya untuk berkembang atau manusia untuk mengembangkan suatu 

budayanya, asalakan dalam budaya tersebut tidak ada hal-halyang mengandung 

kesyirikan atau melenceng dari ajaran Islam. Tidak ada salahnya ketika kita 

mempertahankan suatu kebudayaan yang memiliki nilai yang positif bagi 

kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan apa yang telah di gariskan oleh 

ajaran Islam. Islam hadir untuk mengatur itu semua.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang akan dikaji yaitu 

“Peran Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Uma Lengge (Studi Kasus 

Desa Maria Kec. Wawo Kab. Bima)” dengan memperhatikan tujuan yang ingin 

dicapai, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Taylor 

dan Bogdan, Peneltian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif mengenai kata-kata lisan maupu tertulis, dan tingkah laku yang dapat 

diamati dari orang-orang yang diteliti.
1
 Denzin dan Lincoln menyatakan, bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada.
2
 

b. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Desa Maria 

Kecematan Wawo Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara 

langsung ke lapangan atau terjun  langsung dengan masyarakat setempat, supaya 

dapat mengetahui secara jelas Peran Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya 

Uma Lengge. 

                                                             
1
Bagong dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: 

Kencana, 2005), h. 166. 
2
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 22; Bnadung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), h.5. 
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B. Metode Pendekatan 

 Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis maka ada beberapa 

pendekatan-pendekatan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta 

menganalisis tentang Peran Masyarakat dalam Mempertahankan Budaya Uma 

Lengge, adapun pendekatannya sebagai berikut: 

a. Pendekatan Sejarah 

Merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami gejala 

sosial, pendekatan sejarah mengasumsikan bahwa realitas sosial yang terjadi saat 

sekarang ini sebenarnya merupakan hasil proses sejarah yang terjadi sejak 

beberapa tahun, ratus tahun, atau bahkan ribuan tahun yang lalu.
3
 Pendekatan 

sejarah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri latar belakang budaya 

Uma Lengge, yang terdapat di Kabupaten Bima, yang pada dasarnya Uma Lengge 

ini merupakan suatu wadah yang menjadi rumah adat sekaligus sebagai tempat 

tinggal orang terdahu, namun dengan seiringnya perkembangan zaman Uma 

Lengge inipun hampir punah dan mengalami suatu perubahan yang sangat 

menonjol. 

b. Pendekatan Sosiologis 

Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa pendekatan sosiologis adalah 

suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat 

dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.
4
 

                                                             
3
U. Maman Kh, dkk.,Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2006), h. 149. 
4
Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia  (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 

1983), h. 1. 
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Pendekatan ini merupakan pendekatan untuk melihat dan menggambarkan 

fenomena sosial kegamaan dengan baik, peneliti dapat menggunakan pendekatan 

ini, dalam pendekatan sosiologis menggunakan logika-logika dan teori sosiologi 

baik teori yang klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial 

serta pengaruh fenomena terhadap  fenomena yang lain. 

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menyangkut bagaimana kita 

memahami kehidupan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat setempat. Jadi 

disini penulis lebih mengarah pada bagaimana melihat tingkahlaku, upaya serta 

peran masyarakat dalam menjaga kelestarian dan mempertahankan eksistensi 

budayanya, karena pada dasarnya pendekatan fenomenologi ini mengajarkan 

kepada kita untuk bagaimana mempelajari langsung ke lapangan atau kepada 

suatu objek atau pelaku itu sendiri. Dengan melakukan pendakatan langsung 

seperti ini, maka segala sesuatu yang ingin kita tahu akan terjawab. 

c. Pendekatan Antropologis 

Pendekatan ini dilakukan dengan upaya memahami makna dan hakikat 

agama itu sendiri bagi kehidupan manusia. secara umum pendekatan ini 

berhubungan dengan hubungan antar manusia dan lingkungannya, hubungan antar 

manusia dengan Tuhan. Pendekatan ini merupakan nilai yang terwujud 

dikehidupan sehari-sehari dalam masyarakat. Koonyeks pendekatan antropologi 

dilingkungan masyarakat melihat agama sebagai inti kebudayaan. 

Uma Lengge termasuk kebudayaan yang memiliki makna dalam 

kehidupan masyarakat dan nilai yang tinggi sebagai salah satu pedoman 

kehidupan bagi masyarakat bima, dengan pendekatan budaya ini peneliti mampu 
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memperoleh data-data yang mengkaji tentang budaya Uma Lengge yang 

terkandung nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat. 

 

C. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, data 

primer dan data sekunder: 

a. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti 

(Informan).
5
 Terdiri dari beberapa informan yaitu, informan kunci dan informan 

biasa. Informan kunci adalah orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai 

masalah yang akan diteiliti. 

Beberapa informan yang dapat kategorikan yakni seperti, tokoh adat, 

tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat yang faham tentang 

budaya Uma Lengge, sedangkan informan biasa adalah orang yang dapat 

memberikan informasi menurut pengetahuan mengenai tentang sejarah, 

implementasi, dan perubahan yang terjadi pada masyarakat di Desa Maria, 

Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, perihal eksistensi Uma Lengge 

b. Data Sekunder  

Yaitu data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data misalnya 

lewat dokumen.
6
 Atau dari lembaga dan institusi tertentu.

7
 Data sekunder dapat 

                                                             
5
Bagong dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, edisi 

revisi ( n.p.: Prenada Media Group, Inc.,2011), h. 55. 
6
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet. 21; Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 225. 
7
Bagong dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, edisi 

revisi, h. 55. 
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dibagi kepada: pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, tesis, makalah 

dan internet, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan 

menggunakan tekhnik dokumentasi. 

 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data ialah tekhnik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data-

data yang diperlukan dalam penelitian, maka diperlukan beberapa instrumen 

peneltian sebagai berikut: 

a. Observasi,  

Didefenisikan sebagai „perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala, 

atau sesuatu. Observasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yang 

mempunyai beberapa fungsi sesuai dengan tujuan dan metode penelitian yang 

digunakan.
8
 Pada tahap ini peneliti berdasar pendekatan Fenomenologi dan 

Observasi yang terkait adalah Observasi non-partisipan yaitu, observasi yang 

menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian 

yang menjadi topik penelitian, dalam observasi ini peneliti melihat atau 

mendengarkan pada situasi tertentu tanpa berperan aktif didalamnya. Selain dari 

menjadi penonton dan penyaksi peneliti juga ingin melihat bangunan Uma 

Lengge, dan bagaimana struktur, manfaatnya bagi kehidupan masyarakat serta 

perubahannya.  

 

                                                             
8
 Emzir, Metodologi penelitian kualitatif: Analisis Data, (Cet. I; Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2010), h. 38. 
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b. Wawancara  

Adalah menyediakan sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti 

dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan 

peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. Menurut Hasan, wawancara dapat 

didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam 

situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta 

informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar 

pendapat dan keyakinannya”.
9
  

c. Dokumen  

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalkan foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalkan 

karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.
10

 

 

E. Instrumen Penelitian 

 Data merupakan bahan atau materi yang kemudian akan diolah dan akan 

menghasilkan sesuatu. Pengumpulan data pada prinsipnya menganalisis dan 

mengolah data yang di peroleh sehingga menghasilkan sesuatu temuan atau hasil 

                                                             
9
Emzir, Metodologi penelitian kualitatif: Analisis Data, h. 49-50. 

10
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 240. 
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temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang 

diajukan.
11

 

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, anlisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.
12

 Dalam penelitian ini didukung oleh 

pedoman observasi, pedoman wawancara, kamera, alat perekam, dan alat-alat 

yang lainnya. 

 

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul melalui prosedur pengumpulan data, maka 

langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisa data. Dalam 

menganalisa data yang tersedia peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data mengarahkan peneliti untuk merangkum, mengambil data 

yang penting, membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan 

angka. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.
13

 Intinya reduksi 

data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang 

                                                             
11

 Haris Herdiansyah, Metodologi Penenlitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial (Cet. III; 

Jakarta; Salemba Humanika, 2010), h. 116. 
12

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 222. 
13

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 247-248. 
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tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan akhir dapat diambil. 

b. Display Data (Penyajian Data) 

Mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami 

tersebut.Pada penyajian data, penulis melakukannya secara induktif, yakni 

berdasarkan pada data-data yang ditemukan dilapangan, dan selanjutnya diuji 

melalui pengumpulan data yang terus menerus.
14

 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/verification) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.
15

 Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti 

secara terus menerus selama berada dilapangan. Setelah pengumpulan data, 

peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan, kesimpulan itu kemudian 

diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan 

meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. 

 

                                                             
14

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 249-250. 
15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,h. 252. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima 

1. Sejarah Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima 

a. Desa Maria 

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018, peneliti berangkat dari 

tempat tinggal yakni desa Baralau, jarak yang ditempuh oleh peneliti dari desa 

kediaman ke desa Maria yang merupakan lokasi penelitian peneliti memakan 

waktu sekitar 1 jam 35 menit, peneliti menggunakan transportasi yang berupa 

motor. Tiba di lokasi penelitian yakni desa Maria, peneliti langsung mendatangi 

kantor desanya yang terletak tidak jauh dari kompleks Uma Lengge, pada waktu 

itu peneliti diterima dengan baik oleh aparat-aparat desa yang ramah, terutama 

oleh sekretaris desanya dan tidak lama kemudian beliau langsung mengeluarkan 

surat rekomendasi ijin penelitian. 

Selanjutnya peneliti mulai masuk dan observasi di kompleks Uma Lengge, 

setelah itu peneliti langsung mendatangi beberapa rumah warga yang telah 

direkomendasikan oleh Sekdes Maria yakni orang-orang yang paham tentang 

Uma Lengge, dan peneliti pun mulai untuk melakukan wawancara. 

Desa Maria merupakan salah satu dari 9 Desa yang berada di Dataran 

Tinggi Kecamatan Wawo  Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

Dengan Luas Wilayah 2300 Ha. dengan Jumlah Penduduk 3.771 Jiwa Terdiri dari 

Laki – Laki Sebanyak 1842 Orang, Perempuan 1.929 Orang dan Memiliki 

Sebanyak 869 KK Dengan Batas Wilayah Desa  Maria : 
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BATAS WILAYAH 

Letak Batas Desa Kecamatan 

Sebelah Utara Maria Utara Wawo 

Sebelah Selatan Pesa Wawo 

Sebelah Barat Maria Utara Wawo 

Sebelah Timur Riamau Wawo 

  Sumber Data : dari Data Desa Maria Kecamatan Wawo 

Letak  Desa Maria tepat di Jantung Ibu Kota Kecamatan  Wawo, di 

Kelilingi  oleh gunung - gunung, Sumber daya  alam tersebut adalah  wujud  

potensi  mata  pencaharian penduduk  Desa Maria untuk  bercocok tanam. 

Dari penuturan cerita secara turun temurun oleh ahli-ahli sejarah Desa 

Maria  kepercayaan yang berasal dari Negeri di Pulau Sumatra yaitu Negeri 

tepatnya dilereng gunung Meriah. Akibat dari pergolakan politik raja - raja disaat 

itu maka orang Maria terpaksa pindah lagi dengan mencari tempat baru yaitu 

pulau Sulawesi bagian selatan. Di Sulawesi Selatan mereka memilih sebuah 

negeri yang disebut dengan Mario Riwawo. Berada di Sulawesi diperkirakan 

setengah abad lamanya kemudian berpindah ke Pulau Sumbawa bagian timur. 

Dipulau Sumbawa mereka mendarat lewat pantai Pai Kecamatan Wera. Di 

pantai Pai mereka memilih sebuah tempat diujung atas sungai Pai yaitu sungai 

”Sori Sigi”. Di Sori Sigi dibangun dua Kampung yaitu Kampung Wosu dan 

Kampung Ndaru. Sampai saat ini sebagai Sejarah Orang Maria dikampung Wosu 

dan Ndaru masih ada bekas pecahan piring dan botol serta Wadu Sigi dan “Nisa 

Kapa” di pantai. Kemudian setelah puluhan tahun tinggal dikampung Wosu dan 

Ndaru, mereka berpindah lagi dengan memilih puncak gunung Maria (Doro Diha) 

yang akhirnya pindah lagi ke Kampung rasa To‟i (sekarang dikenal dengan dusun 
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Kawae Desa Maria Utara). Lebih kurang setengah abad bermukim di Kampung  

Rasa To‟i maka atas perintah Sultan Bima harus pindah kepinggir jalan raya 

Wawo - Sape, maka pada tahun 1925/1926, orang Maria pindah ke Kampung 

Maria ”OI Wobo” dengan pengalihan kekuasaan Gelarang baru. 

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Maria pada 

umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada 

bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dll. 

b. Sejarah Pemerintah Desa 

Desa Maria terletak pusat kota kecamatan Wawo dan menjadi Sentral 

Pemerintahan Kecamatan Wawo. Sejak Pertama Berdiri, Desa Maria dipimpin 

oleh Gelarang. Berikut Nama - nama Gelarang yang pernah memangku Jabatan di 

Desa Maria : 

1. Unu (Yunus)    : Tahun 1647 

2. Sidu Ama Nu    : Tahun 1877 

3. Umar Ama Bese   : Tahun 1877 – 1898 

4. Sita Ama Nca    : Tahun 1898 – 1904 

5. Usman Ama Lija (Ompu Jenggo) : Tahun 1904 – 1914 

6. Some Ama Saala   : Tahun 1914 – 1926 

7. Pai Ama Abdullah   : Tahun 1926 _ 1936 

8. Usman Ama Baya    : Tahun 1938 – 1940 

9. H. Ismail Some   : Tahun 1940 – 1943 

10. H. Abubakar Talib   : Tahun 1943 – 1952 

11. H. Israil Yaman    : Tahun 1952 -  1964 

12. H. Alwi Fakrudin   : Tahun 1964 -  1968. 
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Demikian nama - nama Gelarang yang telah memimpin Maria dari tahun 

ke tahun. Setelah itu ada perubahan nama dari Gelarang menjadi Kepala Desa, 

adapun nama - nama kepala Desa sebagai berikut : 

1. Muhidin Karim   : Tahun  1968 – 1973. 

2. Muhidin Karim   : Tahun  1973 -  1980 

3. M. Yakub Tayeb   : Tahun  1980 -  1986 

4. Muhidin Karim   : Tahun  1986 – 2002 

5. Annas H. Abbas   : Tahun   2002 – 2007 

6. Annas H. Abbas   : Tahun   2007 -  2013 

7. Nurdin H. M. Saleh   : Tahun   2013  -  2019 

Masyarakat desa Maria dikenal sebagai masyarakat yang agamais dan 

penuh dengan sifat  kegotong - royongan yang ditinggalkan oleh leluhur dan 

nenek moyangnya yang sampai saat ini masih dipegang teguh. 

c. Topografi Desa Maria 

Desa Maria merupakan salah satu dari sembilan (9) Desa yang berada di 

bagian pusat Kota Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara 

Barat dengan luas wilayah 2.300 Ha. Kodisi iklim di sebagian besar Desa Maria 

tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah Desa - desa yang lain di Kecamatan 

Wawo, secara umum dengan dua Musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, 

musim kemarau berlangsung antara bulan juli hingga oktober dan musim hujan 

berlangsung antara bulan Nopember sampai dengan bulan Februari dengan  suhu 

udara rata – rata berkisar 37 derajat celcius, kelembaban udara berkisar antara 30 

– 33 %, sedangkan curah hujan sebesar 35 – 36 mm dengan  curah hujan terendah 

bulan april dan curah hujan tertinggi pada bulan Januari - Februari. 
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d. Gambar Umum Demograsi 

Jumlah penduduk Desa Maria dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2015, penduduk Desa Maria berjumlah 3.555 jiwa, pada 

tahun 2016 meningkat menjadi 3.743 jiwa dan pada tahun 2017 jumlah penduduk 

menjadi 3.771 jiwa. 

Kepadatan penduduk Tertinggi Desa Maria berada pada Dusun Fo,o Mboto 

sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Dusun Panggalasa. 

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Desa Maria 

 

Nama 

Jumlah 

Penduduk 

Laki – Laki 

(jiwa) 

Jumlah 

Penduduk 

Perempuan 

(jiwa) 

 

Jumlah 

Dusun Panggalasa 282 384 666 

Dusun Maria 330 480 810 

DusunTemba Mbozo 452 593 1.045 

Dusun Fo‟omboto 525 725 1.250 

Jumlah   3.771 

Sumber Data : dari Data Desa Maria Kecamatan Wawo 

1. Struktur Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Maria pada tahun 2016 adalah 3.771 jiwa, 

yang terdiri dari laki-laki 1.842 jiwa dan perempuan 1.929 jiwa. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa jumlah Perempuan lebih banyak dari 

jumlah Laki - Laki. 
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2. Agama dan Budaya 

 Penduduk yang tinggal di Desa Maria terdiri dari berbagai suku yaitu 

Suku asli Bima, Sasak, Sumbawa, serta para  pendatang dari daratan pulau 

yang lain. Penduduk yang berada di desa Maria merupakan penduduk 

yang 100%  beragama Islam yang sebanyak 3.771 orang. 

 Hidup dalam suasana tolong-menolong dan gotonng-royong sudah 

menjadi ritme kehidupan sehari-hari di Desa Maria. Kebiasaan sosial itu 

sering disebut mbolo weki, yaitu tradisi kumpul bersama pada saat acara 

hajatan. Nilai - nilai solidaritas sosial dan kebersamaan masyarakat seperti 

saling membantu, gotong-royong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

tanpa mengharapkan suatu imbalan jasa. 

e. Isu Strategis dan Masalah Medesak 

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu 

strategis Desa Maria dalam 6 (enam) tahun mendatang adalah sebagai berikut: 

a. Rendahnya budaya masyarakat dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan belum optimalnya sinergi pemerintah Desa dengan 

Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan teknologi komonikasi dan 

informasi. 

b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kebersihan 

lingkungan. 

c. Lemahnya koordinasi Pemerintah Desa untuk mendukung percepatan 

pembangunan di Desa. 

d. Kurangnya modal usahan masyarakat guna  meningkatkan hasil pertanian. 

e. Banyaknya pengangguran, utamanya generasi muda. 
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f. Tidak tersedianya Penampung Air untuk kebutuhan Pertanian di Luar 

Musim Hujan. 

g. Tinggi air dari pegunungan masuk ke perkampungan warga saat musim 

penghujan. 

h. Kurangnya akses modal usaha bagi masyarakat dan kelompok tani dan 

pengrajin Khas. 

i. Akses Transportasi pendukung di dalam perkampungan masih 

memerlukan banyak perbaikan atau di Rehab.  

f. Rancangan Kerangka Ekonomi  Dan Kebijakan Keuangan  

Desa Rancangan Kerangka Ekonomi Masyarakat Desa 

1. Pendapatan/penghasilan masyarakat Desa dari berbagai sektor usaha 

Tabel 3.1. Struktur perekonomian Desa Tahun 2015 - 2017 

Lapangan Usaha 2015 2016 2017 

1. Perdagangan 

2. Jasa Angkutan   

3. Pertanian 

4. Perikanan / Peternak 

5. Kuli Bagunan 

6. Montir / Otomotif 

7. Wiraswasta  

17 

3 

400 

20 

10 

4 

10 

22 

7 

480 

26 

14 

7 

20 

28 

13 

560 

34 

21 

10 

30 

Jumlah 464 576 696 

  Sumber Data : dari Data Desa Maria Kecamatan Wawo 

2. Ketenagakerjaan 

Penduduk usia kerja diatas 15 tahun yang  sedang bekerja tercatat 

sebesar 880 jiwa atau 32,94 %. Penduduk  yang menganggur secara 
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keseluruhan tercatat sebesar 991 jiwa atau 37,09 %. Laki-laki yang 

bekerja tercatat sebanyak 510 jiwa, pengangguran sebesar 290  jiwa, 

mengurus  rumah tangga sebesar 700 jiwa dan Sementara perempuan 

yang bekerja tercatat sebanyak 370  jiwa. 

Tabel 3.2. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut 

jenis kegiatan 

Jenis Kegiatan 
Jenis Kelamin (Jiwa) Tipe Daerah (jiwa) 

Laki-Laki Perempuan Perkotaan Pedesaan 

Angkatan Kerja : 

Bekerja 

Pengangguran 

580 

510 

290 

300 

370 

370 

44 

44 

0 

836 = 880 

826 = 870 

660 

Bukan Angkatan Kerja : 

Sekolah 

Mengurus rumah tangga 

45 

253 

300 

35 

298 

430 

0 

0 

0 

80 

551 

730 

Jumlah    3.771 

  Sumber Data : dari Data Desa Maria Kecamatan Wawo 

g. Jumlah Penduduk Berdasarkan Strata Pendidikan.  

 

Berdasarkan Strata Pendidikan Jumlah 

Sarjana (S.1, S.2, S.3) 
35 Orang 

Diploma (D.1, D.2, D.3) 
12 Orang 

SLTA/Sederajat 
209 Orang 

SMP/Sederajat 
780 Orang 

SD/Sederajat 
1.730 Orang 
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 Lain – Lain 
1.005 Orang 

Jumlah 
3.771 Orang 

Sumber Data : dari Data Desa Maria Kecamatan Wawo 

 

          Berdasarkan pada data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Maria 

dari sisi pendidikan merupakan desa yang memiliki pelajar yang cukup 

menjanjikan untuk produktifitas desa kedepannya, data ini juga menunjukkan 

tingginya minat warga kepada pendidikan sebagai jalan perubahan sumber daya 

manusia. 

 

B. Sejarah Uma Lengge di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima  

Masyarakat desa maria merupakan masyarakat yang tinggi dengan jiwa 

keseniannya dan terdapat juga berbagai corak kebudayaan yang salah satunya 

yakni Uma Lengge. Uma lengge merupakan cagar budaya yang unik dimiliki oleh 

masyarakat desa maria dan masih di lestarikan sampai sekarang oleh masyarakat 

setempat. Uma lengge tersebut merupakan rumah yang berkerucut seperti bentuk 

piramida. 

Uma Lengge yang berada di Desa Maria Kecamatan wawo kabupaten 

Bima ini merupakan bangunan tradisional yang tak putus-putus dirawat dan 

dilestarikan oleh masyarakat Desa Maria sejak dari abad ke VIII hingga saat 

sekarang ini. Uma Lengge ini digunakan oleh orang pada zaman dulu sebagai 

tempat tinggal dan untuk tempat penyimpanan bahan makanan seperti padi, 

jagung, gandum, jawawut dan lada. Rumah ini dianggap selayaknya rumah seperti 

saat sekarang ini. Mereka membangun rumah ini karena pada dasarnya dulu 
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mereka menyesuaikan dengan kondisi daerah yang mereka tempati dan selain itu 

dulu peralatan belum cukup memadai untuk membangun suatu rumah rumah yang 

besar. Dan hanya bisa memanfaatkan hasil hutan atau gunung yang mereka 

tempati, karena kalau kita telusuri juga orang-orang dulu yang tinggal 

dipegunungan mereka hanya bisa membangun rumah yang sealkadarnya yang 

terbuat dari kayu, bambu, serta alang-alang yang menjadi atapnya. 

Namun, dengan seiring perkembangan zaman masyarakat Maria sudah 

menggunakan rumah yang lebih besar yakni rumah seperti yang pakai kebanyakan 

orang saat sekarang ini dan Uma Lengge ini hanya dipakai untuk tempat 

penyimpanan bahan makanan saja seperti padi, jagung, gandum, dll. Dan di Desa 

Maria ini memiliki kompleks yang khusus untuk  bangunan Uma Lengge yang 

terpisah jauh dari rumah warga. 

Masyarakat Maria membangun Uma Lengge terpisah dari rumah tempat 

tinggal mereka agar dapat terhindar dari segala bencana yang mungkin akan 

terjadi, karena dilihat juga dari daerah yang mereka tempati yakni daerah 

pegunungan. Hal ini sependapat dengan apa yang di paparkan oleh narasumber 

pertama yakni Bapak, M. Hasan H. Abubakar, BA. Selaku ketua lembaga adat 

desa maria. 

“uma lengge di Kecamatan Wawo ini secara khusus ditempatkan pada satu 
lokasi tersendiri, yang jauh dari tempat rumah tempat tinggal, awal mula 
kami pisahkan antara Uma Lengge dan rumah tempat tinggal, karena dulu 
ada kebakaran yang menghanguskan seluruh rumah yang ada di desa 
maria. Kami melakukan ini supaya terjauh dari segala bencana dan tidak 
melanggar aturan yang sudah di sepakati. Adapun tujuannya yaitu: 
pertama, untuk menjaga dari bahaya bencana alam seperti kebakaran dan 
bencana angin topan. Jadi kalau kena musibah kebakaran rumah tempat 
tinggal, maka Uma Lengge sebagai tempat bahan makanan tidak terbakar.  
 
Sewalaupun terbakar tempat tinggal bersama perabot rumah, maka bahan 
makanan masih ada atau tak ikut terbakar. Kalau rumah padi ini disimpan 
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bersama-sama dengan rumah tempat tinggal maka alangkah susahnya 
penderitaan kami. Kedua, untuk memudahkan pengawasan atau 
pengawasan dari pencuri dan kaum perampok padi. Tiga, memang ada 
unsur filosofisnya bahwa dengan disimpan atau ditempatkan terpisah dari 
rumah tempat tinggal itu dengan maksud agar ada unsur penghematan atau 
dengan kata lain agar ibu rumah tangga tidak boros. Menurut adat dan 
budaya masyarakat Maria secara turun temurun pergi mengambil padi di 
Lengge itu hanya satu kali saja dalam seminggu, kalau pergi mengambil 
padi dua kali dalam seminggu, maka warga lain menilai bahwa ibu rumah 
tangga itu boros. Jadi dengan sistim memakai Uma Lengge ini sebagai 
rumah untuk menyimpan bahan makanan secara tersendiri dari rumah 
tempat tinggal, memiliki nilai ekonomis, penghematan atau tidak boros, 
dan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari, menurut perasaan bagi 
warga Maria khususnya dan warga Wawo pada umumnya”.

1
 

 
Pendapat diatas sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Lukman Ikraman (70 

tahun), yang selaku tokoh masyarakat, guru ngaji, sekaligus orang yang dipercaya 

untuk memulai segala aktifitas yang dilakukan dalam hal pertanian. 

”ntoina ara maria ke uma lengge labo uma ntiri re ra tu’u kadeni angina 
labo wara rau ma tu’u kado’o labo rasa, pala ba wara musibah mudu 
aipu tahun 1957 ma ka’a kampoina uma ntiri ra lengge ma wara ara rasa 
Maria, nggori ba mudu ede nami re lao mena aka uma lengge ma ngge’e 
kalai ma da raka ba mudu, nggori ba ede nami mafaka ra tu’u tamba 
mboda uma lengge re ma do’o nari labo rasa taki wi’i kai fare ra jago. Di 
tu’u kalai kaiba nami ke ba dahu ade wara wali musiba bune ntoina, 
konde na mudu wali uma midi kai re wara pa uma lengge di lao tere kai 
ba nami labo fare rau re na ntuma mpa di ngaha. Di wi’i rau kaiba nami 
fare aka lengge re paida ngaha ba karawo, na do,o rau ku labo musiba 
labo paida roci mpoi na fare ra wi’i re, karna wati loa lao weha sambara 
fare ka, lao weha re sakali pa saminggu wati loa ncewi”.

2
 

 
Artinya: Dulu di Maria uma lengge dan rumah biasa dibangun 

berdampingan dan ada juga yang dibangun jauh dari desa, tapi karena ada 

musibah kebakaran pada tahun 1957 yang membakar semua rumah biasa 

dan lengge yang ada di desa maria, setelah kebarakaran itu kami pergi ke 

uma lengge yang ada yang tidak didapat kebakaran, setelah itu kami 

musyawarah untuk membangun tambah lagi uma lengge yang jauh sedikit 

dari desa untuk menyimpan padi dan jagung. Kami membangun jauh dari 

desa karena takut ada lagi musibah seperti yang dulu, walaupun kebakaran 

lagi rumah tempat tingal namun masih ada uma lengge untuk tempat kami  

mengungsi dan padi juga tetap utuh untuk dimakan. Kami juga 

menyimpan padi di uma lengge supaya tidak dimakan tikus, jauh juga dari 

                                                             
1
 M. Hasan H. Abubakar, BA (81 tahun), Ketua Lembaga Adat, Wawancara, 10 Oktober 

2018. 
2
 Lukman Ikraman (70 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 12 Oktober 2018. 
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musibah dan supaya tidak cepat habis padi yang disimpan, karena tidak  

boleh pergi ambil sembarang, pergi ambil itu hanya sekali dalam satu 

minggu. 

 

Dilihat dari penjelasan dua informan diatas, bahwa uma lengge pada 

awalnya dibangun berdampingan dengan rumah mereka masing-masing, namun 

dengan berbagai alasan uma lengge pun dibangun pisah dan dibuatkan kompleks 

tersendiri yang bernama kompleks uma lengge. Dalam hal ini masyarakat Maria 

pun merasa aman ketika berbagai bahan pangan mereka disimpan ditempat 

tersebut. Karena mereka mempercayai bahwa tempat tersebut akan jauh dari 

segala hal tidak diinginkan seperti yang terjadi pada tahun 1957, yakni mereka 

mengalami bencana kebakaran yang luar biasa yang menghangus semua rumah 

yang ada di desa Maria pada saat itu. 

a. Bahan pembuatan Uma Lengge antara Lain :  

Masyarakat maria dalam pembuatan Uma Lengge, mereka menggunakan 

bahan dari hasil hutan yang mudah bagi mereka untuk mendapatkan bahan-

bahannya, karena mengingat masyarakat Desa Maria Kecamatan Wawo 

Kabupaten Bima merupakan daerah pegunungan yang sangat rawan dengan 

berbagai tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkannya. 

1. Alang-alang, yang digunakan untuk menutupi atap sekaligus dengan 

pintu yang berada ditengahnya atap Uma Lengge.  

2. Kayu, yang digunakan untuk membuat kerangka atau tiangnya Uma 

Lengge, biasanya pada zaman dulu menggunakan kayu dari pohon 

pinang, pohon kelapa, pohon jati. Namun sekarang terkadang kayunya 
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juga bisa dipakai dari pohon nangka dan yang pasti kayunya bisa tahan 

lama. 

3. Bambu, yang digunakan untuk mengapit alang-alang, dijadikan tangga 

dan dijadikan juga sebagai“kapenta” (lantai). 

4. Tali, yang diambil dari akar-akaran, rotan, dan kulit kayu waru. 

5. Tali dari bambu digunakan untuk menyimpul “kapenta” yang dibuat 

dari bambu yang dibelah kecil-kecil. 

 

Ungkapan yang sepadan juga dari salah satu informan yaitu Bapak Jota 

Karim (54 tahun), beliau selaku juru pelihara situs Uma Lengge, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat Uma Lengge itu adalah 
kayu, bambu, (ati-ndolo) alang-alang, dan yang paling penting dari bahan 
ini yang tidak boleh diganti yaitu alang-alang. Sehari sebelum dibangun, 
bahan-bahan ini akan dikumpulkan pada satu tempat dan malam harinya 
kami akan melakukan dzikir donggo mara yang dipimpin oleh guru lebe 
(pemuka agama) orang yang sudah dipercayai di desa ini. Kemudian 
besoknya sebelum dilakuakan pembuatan uma lengge akan menyiramkan 
tanah dari air yang sudah disediakan pada dzikir donggo mara. Dzikir ini 
bertujuan untuk mendapat ridho dari Allah swt, agar mendapat berkah, 
rezeki, dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti sakit dan 
bencana”.

3
 

 
b. Bentuk dari Uma Lengge antara lain: 

Bentuk uma Lengge sangat tinggi, tetapi tidak terlalu besar dan luas. 

Karena kondisi alam di Desa Maria merupakan daerah pegunungan maka rumah 

yang dibuat berbentuk rumah panggung. Masyarakat maria membuatnya seperti 

itu karena menyesuaikan juga dengan kebutuhannya dulu. Untuk lebih jelasnya 

berikut rincian bentuk uma Lengge : 

 

                                                             
3
 Jota Karim (54 tahun), Juru Pelihara Situs Uma Lengge, Wawancara, 15 Oktober 2018. 



51 
 

 

1. Terdiri dari tiga tingkat 

a. Tingkat pertama digunakan sebagai dapur tempat memasak. 

b. Tingkat kedua digunakan sebagai tempat duduk-duduk berkumpul 

bersama dan beristrahat. Dan sering juga digunakan untuk melakukan 

bermusyawarah ketika ada masalah yang ingin dipecahkan bersama. 

c. Tingkat ketiga digunakan untuk tempat tidur dan untuk menyimpan 

bahan-bahan atau hasil perkebunan. Namun sekarang hanya digunakan 

untuk menyimpan hasil kebun saja. 

2. Memiliki satu pintu dengan tinggi 1 meter dan lebar 60 cm  

Pintu berada disisi depan-tengah uma Lengge, dan tidak memiliki 

ventilasi ataupun jendela. Dan semua pintunya uma lengge ini menghadap 

kearah kiblat yakni arah barat. 

3. Tinggi kurang lebih 5-6 meter. 

4. Pada lantai pertama dan kedua tidak memiliki dinding, Ketika berkumpul 

dengan keluarga dan kerabat, kita bisa langsung duduk di sisi-sisi 

manapun yang kita inginkan. Sedangkan pada dinding ketiga langsung 

ditutup oleh bagian atap. 

5. Tiangnya terdiri dari 4 batang kayu yang diapit oleh berbagai kayu, seperti 

a. Nggapi, berfungsi sebagai pemegang antara tiang yang satu dengan 

yang lain agar bisa bediri dengan tegak.  

b. Ceko, berfungsi sebagai pemegang tiang dan nggapi. Kemudian 

masing-masing di ujung ceko dipasang pasak agar tidak roboh.  

c. Lampu, berfungsi sebagai penghalang tikus agar tidak bisa naik ke 

lantai dua. 

d. Waha, berfungsi sebagai alas peyangga nggore. 
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e. Nggore, befungsi sebagai tempat penyangga kapenta.  

f. Wole, berfungsi sebagai penguat antara tiang dan nggapi.  

g. Pali, berfungsi agar ujung tiang uma Lengge tidak terkena air dan tidak 

dimakan oleh rayap. 

 

Penjelasan tentang bentuk uma lengge diatas sependapat juga dengan apa 

yang di paparkan oleh Bapak, M. Hasan H. Abubakar, BA. Selaku ketua lembaga 

adat desa maria. Beliau mengatakan bahwa: 

“Bentuk uma lengge, empat buah tiang yang beratap alang-alang dan 
berlantai tiga. Lantai bawah untuk dapur, lantai tengah untuk tempat 
istrahat, dan lantai atas untuk tempat padi. Semua pintu uma lengge 
menghadap kiblat (ka‟bah), agar mendapat berkah. Allah swt, menjadikan 
bumi dengan langit beserta isinya ini justru untuk manusia itu sendiri, 
termasuk berupa padi itu adalah makhluk Tuhan. Apabila padi itu 
diturunkan kembali dari atas uma lengge  maka padi itu akan kembali 
kehadapan Tuhan yang maha Kuasa. Artinya apabila padi itu diturunkan 
oleh manusia maka padi sudah jelas akan dimakan oleh manusia, jelaslah 
padi itu berakhirlah riwayat hidupnya (mati), karena mati maka sudah 
tentu akan ke Baitullah (Ka‟bah) atau Baitul Makmur.

4
 

 
Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Jota dan bapak Hasan diatas 

menunjukkan bahwa dalam pembuatan Uma Lengge tidak langsung begitu saja 

namun ada beberapa langkah yang harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pada 

waktu pembuatannya yakni mengadakan dzikir bersama untuk mengharapkan 

ridho Allah Swt, atas pembuatan Uma Lengge. Dalam hal mengumpulkan bahan 

pembuatannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, karena tidak sembarang 

bahan untuk pembuatan Uma Lengge tersebut dan atapnya saja harus dipakai 

alang-alang, sedangkan alang-alang tersebut susah untuk didapatkan saat sekarang 

ini. Namun hal tersebut tidak menjadi alasan dan hambatan bagi masyarakat 

                                                             
4
 M. Hasan H. Abubakar, BA (81 tahun), Ketua Lembaga Adat, Wawancara, 10 Oktober 

2018. 
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Maria untuk tetap membangun Uma Lengge¸ karena ini demi mempertahankan 

kebudayaan mereka miliki. 

c. Fungsi yang terkandung dalam Uma Lengge 

Rumah dapat berfungsi sebagai tempat untuk berlindung dari situasi tropis 

yang tidak bersahat dengan kita, dan untuk menikmati kehidupan yang nyaman, 

tempat untuk beristirahat, tempat berkumpulnya keluarga, dan tempat untuk 

menunjukkan tingkat jiwa sosial dalam bermasyarakat. Adapun fungsi dari uma 

Lengge, yaitu: 

1. Tempat tinggal  

Zaman dulu sampai tahun 60-an masih digunakan sebagai tempat 

tinggal. Setelah tahun 60-an sampai sekarang hanya digunakan untuk 

menyimpan hasil perkebunan. 

2. Tempat penyimpanan bahan pangan yang aman 

Masyarakat Maria meyakini bahwa uma lengge ini merupakan 

tempat yan paling aman untuk menyimpan hasil perkebunan mereka, 

karena akan terhindar dari tikus dan sifat boros, serta tidak ada yang 

berani mencuri segala isi yang ada didalamnya. 

3. Melindungi dari binatang buas  

Tipologi Desa Maria yang berada di daerah pegunungan, membuat 

masyarakat harus membuat rumah panggung dan tinggi untuk 

melindungi diri dari binatang buas. 

4. Melindungi dari cuaca tropis 

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara 

tropis. Pembuatan rumah tradisional uma Lengge dapat melindungi dari 
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cuaca panas dan dingin karena atapnya terbuat dari alang-alang, serta 

dindingnya dibiarkan terbuka. Sehingga, pada saat cuaca panas 

masyarakat akan tetap merasa sejuk dan pada cuaca dingin masyarakat 

akan merasa hangat. 

 

Ungkapan yang sepadan juga dari salah satu informan yaitu Bapak Indra 

(39 tahun), yang selaku ketua pemuda sekaligus pengurus Uma Lengge Maria. 

Yang mengatakan bahwa: 

“Fungsi na uma lengge ake bagi nami ara Maria ke hidi ma aman di wi’i 
kai fare na loaku do’o labo musibah mudu, konde na mudu di rasa fare ta 
ake ngge’epa aman na, au paida boros rau nami re, wi’i si ta ake fare 
ando loa turu weha ra sakalipa saminggu loa di weha, ta edeku loa kai 
nami mori ma teratur. Labo paida ngaha ba karawo, ncihi ncao rau re na 
do’o labo dou ma mpanga rau”.

5
 

Artinya: fungsinya Uma Lengge ini bagi kami di Maria merupakan tempat 
yang aman untuk menyimpan padi supaya jauh dari musibah kebakaran, 
walaupun ada kebakaran di desa padi akan tetap aman, dan supaya kami 
tidak boros, kalau disimpan disini padi kami tidak bisa sembarangan ambil 
karena hanya satu kali dalam satu minggu bisa diambil, dari situlah kami 
bisa hidup teratur. Dan supaya tidak dimakan oleh tikus, lagipula juga 
akan jauh dari orang yang mencuri. 
 

Bagi masyarakat Maria Uma Lengge bukan hanya bangunan yang 

dibangun dan diwariskan oleh nenek moyang mereka, namun Uma Lengge  ini 

merupakan rumah yang sangat bersejarah dalam membantu kehidupan mereka, 

karena dulu mereka mengalami kebakaran yang luar biasa sehingga rumah-rumah 

yang ada di desa Maria pada saat itu hangus tanpa tersisa apa-apa, dan hanya ada 

Uma Lengge yang jauh dari kebaran tersebut menjadi tempat mereka untuk 

berteduh dan meratapi nasib yang menimpah mereka pada saat itu. Dan bagi 

mereka pun Uma Lengge tersebut merupakan tempat yang paling aman untuk 

                                                             
5
 Indra (39 tahun), Ketua Pemuda Sekaligus Sebagai Pengurus Uma Lengge, Wawancara, 

15 Oktober 2018. 
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menyimpan bahan pangan mereka. Dalam hal tersebut mengajarkan masyarakat 

Maria untuk hidup tidak boros, karena dalam kebudayaan tersebut memiliki 

aturan-aturan untuk mengambil persediaann pangan di Uma Lengge tersebut. 

d. Nilai-nilai Sosial yang tercermin dari Uma Lengge 

Nilai merupakan ukuran dari setiap tingkah, sikap dan perasaan seseorang 

atau kelompok yang saling berhubungan dalam keadaan baik dan buruk, benar 

dan salahnya atau suka dan dan tidak sukanya seseorang terhadap apa yang 

mereka lihat. Entahkah itu berniali material atau tidak, tergantung ide dan 

konsepnya yang dianggap penting bagi seseorang. Adapun nilai-nilai sosial yang 

tercemin pada “Uma Lengge” sebagai berikut : 

1. Nilai Silaturrahmi 

Uma Lengge tidak lagi dijadikan tempat tinggal, namun masyarakat akan 

tetap menyimpan dan menjemur padi di area uma Lengge. Ketika mengambil 

dan menjemur padi inilah, mereka akan bertemu dan saling mempererat tali 

silaturrahmi. Dan terkadang satu demi satu warga Maria datang mengunjungi 

uma lengge, tanpa disadari mereka saling bertemu tanpa ada janjian dan mereka 

pun akan saling menyapa dan duduk bercerita di uma lengge. 

2. Nilai Gotong Royong 

Ketika kita melihat keseluruhan uma Lengge yang cukup tinggi, akan 

tidak mungkin bahwa bangunan tersebut bisa dibuat sendiri. Oleh karena itu, 

dalam pembuatan uma Lengge tercemin nilai gotong royong masyarakatnya. 

Uma lengge di Desa Maria sangat banyak dan dimiliki oleh banyak kepala 

keluarga sehingga pembangunannya pun secara bersama-sama. 
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3. Nilai Tolong Menolong  

Setiap padi dari hasil panen, akan disimpan di uma Lengge. Apabila ada 

tetangga yang kehabisan hasil panen, biasanya tetangga yang lain ikut 

membantu dengan memberikan hasil panen mereka, tanpa meminta untuk 

dikembalikan. 

4. Nilai Musyawarah  

Bentuk dari Uma Lengge yang disusun dengan tiga lantai mengajarkan 

kepada masyarakat untuk bagaimana cara hidup teratur, rukun, dan saling 

menghargai serta saling mengormati. Uma Lengge pada lantai kedua dibuat 

terbuka tanpa ditutupi dinding yang bertujuan untuk tempat bermusyawarah 

antar keluarga, antar tetangga dan masyarakat. Sehingga, Masyarakat Maria 

khususnya dan umumnya masyarakat Mbojo (Bima) sangat menjunjung 

tinggi nilai kebersamaan. 

e. Makna Uma Lengge bagi kehidupan masyarakat Maria 

Kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan masyarakat, tanpa masyarakat kebudayaan tidak akan berkembang 

karena masyarakat adalah media dan wadah bagi kebudayaan untuk 

mengekspresikan dirinya, masyarakat pun bukan tanpa sebab untuk 

mempertahankan suatu kebudayaannya, melainkan dalam mempertahankan suatu 

kebudayaan itu karena memiliki makna tertentu yang dapat memberikan suatu 

perubahan bagi kehidupan mereka. 

Bagi masyarakat Maria Uma Lengge bukan hanya suatu bangunan 

tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang, bukan hanya bangunan untuk 

dijadikan sebagai tempat penyimpanan bahan pangan mereka, namun bagi mereka 
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Uma Lengge dalam kehidupannya merupakan Icon yang memiliki makna yang 

tercermin didalamnya yang memberikan dampak yang positif bagi kehidupan 

mereka, karena didalam kebudayaan Uma Lengge tersebut memiliki aturan-aturan 

yang mengatur agar masyarakat di Maria memiliki adab dalam kehidupan 

ditengah-tengah masyarakat. Adapun yang dapat diuraikan makna serta hal yang 

menarik dari Uma Lengge bagi kehidupan masyarakat Maria sehingga 

dipertahankan sampai sekarang, yaitu: 

1. Mengajarkan hidup tidak boros 

Bagi masyarakat Maria dengan adanya kebudayaan tersebut dapat 

mengatur kebidupan mereka agar hidup senantiasa menghemat dalam pesoalan 

mengambil pangan didalam Uma Lengge tersebut, karena dalam aturan adat 

mereka mengambil padi diperbolehkan hanya satu kali dalam satu minggu, itupun 

padi yang sudah dinaikkan ke Uma Lengge tersebut harus tersimpan selama 44 

hari baru bisa diambil. Seperti yang dikatakan oleh Bapak M. Hasan H. Abubakar, 

BA. Selaku ketua lembaga adat desa maria. Beliau mengatakan bahwa:  

“Bagi masyarakat Maria hidup hemat ekonomis harus teratur sesuai 
dengan struktur Uma Lengge yang memiliki fungsi yang berbeda setiap 
tingkatannya, agar hidup aman, tentram dan tidak boros...padi dapat 
diambil setelah padi itu berada dan berdiam selama 44 hari di Uma 
Lengge, itupun padinya diambil hanya satu kali dalam seminggu”.

6
 

 
2. Pintu Uma Lengge dibangun menghadap kiblat 

Setiap kebudayaan yang ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat 

memiliki keunikan-keunikan tersendiri yang menimbulkan terpancarnya 

keindahan sehingga tidak heran ketika setiap masyarakat mempertahankan 

kebudayaan yang mereka miliki. Sama halnya pada masyarakat Maria yang 
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 M. Hasan H. Abubakar, BA (81 tahun), Ketua Lembaga Adat, Wawancara, 10 Oktober 

2018. 
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memiliki Icon kebudayaan yang unik yakni Uma Lengge, keunikkan yang 

terpancar yaitu setiap pintu Uma Lengge tersebut menghadap ke kiblat. 

Keyakinan masyarakat Maria, bahwa segala makhluk yang bernyawa akan 

kembali ke Sang Penciptanya, maka daripada itu maksud dibangun menghadap 

kiblat agar setiap mereka keluar dari rumah tersebut senantiasa mereka mengingat 

TuhanNya. Dikatakan juga oleh Bapak M. Hasan H. Abubakar, BA. Selaku ketua 

lembaga adat desa maria. Beliau mengatakan bahwa: 

“Sebagai bukti bahwa budaya kami sebagai budaya yang Islam, maka 
semua pintu Uma Lengge masyarakat Maria menghadap kiblat, agar ketika 
hendak turun dan menurunkan padi mendapat rahmat dari Allah”.

7
 

 
3. Memiliki makna religi 

Di dalam kompleks Uma Lengge, adatnya memiliki aturan bagi 

pengunjung yang ingin mengunjungi situs Uma Lengge tersebut, yakni: pertama, 

tidak diperbolehkan seorang wanita yang mengalami halangan (haid) untuk masuk 

ke kompleks Uma Lengge, kedua, tidak boleh masuk dalam kompleks Uma 

Lengge untuk bermesraan (pacaran), ketiga, tidak boleh menjelekkan Uma Lengge 

ketika berada dalam komplek tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Indra 

(39 tahun), yang selaku ketua pemuda sekaligus pengurus Uma Lengge Maria. 

Yang mengatakan bahwa: 

“Didalam aturan adat kami tidak boleh mengambil padi di Uma Lengge 
lebih dari satu  kali dalam satu minggu dan tidak boleh juga melakukan 
tukar-menukar padi dengan segala hal...di kompleks Uma Lengge tidak 
boleh juga masuk orang yang haid, menjelekkan Uma Lengge, dan tidak 
boleh bermesraan juga”.

8
 

 
 
 

                                                             
7
 M. Hasan H. Abubakar, BA (81 tahun), Ketua Lembaga Adat, Wawancara, 10 Oktober 

2018. 
8
 Indra (39 tahun), Ketua Pemuda Sekaligus Sebagai Pengurus Uma Lengge, Wawancara, 

15 Oktober 2018. 
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4. Menjadi Icon wisata 

Berbagai kebudayaan yang ada di muka bumi ini tidak sedikit yang 

menjadi tempat wisata yang digemari oleh para penjelajah dan pecinta 

kebudayaan. Begitu pula yang terjadi di desa Mari yakni Uma Lengge yang 

menjadi sebagi Icon kebudayaan, yang banyak di gemari dan dikunjungi oleh 

berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat biasa sampai ke kalangan 

pemerintah, peneliti lokal dan peneliti luar yang datang mengunjungi situs Uma 

Lengge  tersebut. Seperti yang diungkap oleh Bapak Abdul Hakim (52 tahun), 

yang selaku wiraswasta, bahwa: 

“Bagi masyarakat Maria yang menarik dan keistimewaan yang telihat 
sebagai Icon desa Maria dan Icon wisata”.

9
 

 
Di pertegas lagi oleh Bapak Alwi (50 tahun), seorang penati, bahwa: 

“Yang memotivasi kami dalam mempertahankan Uma lengge¸karena Uma 
Lengge, salah satu aset wisata”.

10
 

 
  

C. Strategi Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Uma Lengge di 

Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima 

Masyarakat merupakan orang yang menghasilkan dan mengembangkan 

kebudayaan. Jadi dalam mempertahankan suatu kebudayaan sangat dibutuhkan 

yang namanya partisipasi, kesadaran serta keinginan masyarakat dalam 

melestarikan kebuyaan yang sesuai dengan konsep dan tata norma yang berlaku 

dalam masyarakat itu sendiri. 
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 Abdul Hakim (52 tahun), Wiraswasta, Wawancara, 23 Oktober 2018. 
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 Alwi (50 tahun), Petani, Wawancara, 23 Oktober 2018. 
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1. Partisipasi Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Uma Lengge 

Partisipasi merupakan suatu keikutsertaan atau keterlibatan masyarkat 

yang bersifat mental, emosional ataupun secara fisiknya dalam memberikan 

respon terhadap segala kegiatan yang dapat mendukung dalam pencapaian tujuan 

yang sesuai dengan keinginan bersama. Sebab masyarakat merupakan kesatuan 

manusia yang saling berinteraksi yang sesuai dengan sistem norma. 

Peran masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan hal yang sangat 

penting dalam mempertahankan atau melestarikan suatu kebudayaan. Berikut 

beberapa partisipasi masyarakat yang dapat dilihat, yaitu: 

a. Partisipasi Bentuk Uang 

Partisipasi uang merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat 

untuk dapat melancarkan suatu kegiatan demi pencapaian yang sesuai 

dengan keinginan bersama. Bentuk dari partisipasi uang ini dilakukan 

oleh masyarakat dan dapat dibuktikan dengan cara memberikan 

sumbangan. Sumbangan tersebut dapat dikumpulkan juga dari infak 

yang berikan oleh para pengunjung. 

 Selain sumbangan dari para pengunjung, dari  pihak pemerintah 

pun ikut membantu dan berpartisipasi, baik itu pemerintah desa 

maupun, kecamatan, maupun kabupaten dalam partisipasi uang 

tersebut. Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu informan, 

yaitu Bapak A. Majid Ango (72 tahun) yang selaku Pemuka Agama 

Sekaligus Ketua Uma Lengge. Yang menyatakan bahwa:  

“mboto bantuan ra mbei ba masyaraka, apalagi nami mbuipu sistim 
gotong royong, karna nami setiap kegiatan re karawi kasama, 
nawarasi ma kura re ta cua bantu angi wati wara mpa’a mbentu 
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angi. Ede nami ara ake ke di aman kai mori ara dana ro rasa mu. 
Malahan pemerenta waraku bantuan di ru’u kegiatan ra kataho kai 
Uma Lengge, malahan na ne’e tu’u tamba ku”.

11
 

Artinya: banyak bantuan yang diberi oleh masyarakat, apalagi kami 
disini masih sistim gotong royong, karena kami setiap kegiatan 
dilakukan secara bersama, kalau ada yang kurang akan dibantu satu 
sama lain dan tidak kata menyuruh semau-mau. Itulah kami disini, 
sehingga hidup aman di desa ini. Dan malahan ada bantuan 
pemerintah untuk kegiatan dan untuk memperbaiki Uma Lengge, 
malahan mau membangun tambah lagi. 
 

b. Partisipasi Bentuk Makanan 

Partisipasi makanan merupakan bentuk partisipasi dari masyarakan 

dengan menyediakan segala bentuk makanan yang dibutuhkan dalam 

segala kegiatan waktu pelaksanaannya. Dengan menyediakan ini maka 

dalam suatu kegiatan akan berjalan dengan lancar yang sesuai 

keinginan bersama. Ini adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat 

dalam mempertahankan budayanya. . Seperti halnya yang diungkapkan 

oleh salah satu informan, yaitu Bapak Lukman Ikraman (70 tahun), 

yang selaku tokoh masyarakat, bahwa: 

“Ada banyak bantuan dari masyarakat baik yang punya Uma Lengge 
maupun yang tidak punya. Bentuk bantuannya seperti Oha Santa 
(nasi santan), Uta Janga Sanggapi (ayam panggang), Ni’u Dori 
(kelapa muda), dan Kalo Jawa (pisang)”.

12
 

 
 

c. Partisipasi Bentuk Tenaga 

Partisipasi tenaga merupakan bentuk partisipasi yang diberikan 

oleh masyarakat untuk suatu kegiatan yang dapat memberikan 

keberhasilan yang memungkinkan. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa masyarakat Desa Maria sangat menjunjung tinggi 
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 A. Majid Ango (72 tahun), Tokoh Agama dan Ketua Uma Lengge, Wawancara, 19 

Oktober 2018. 
12

 Lukman Ikraman (70 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 12 Oktober 2018. 
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nilai gotong royong. Dalam segala hal mereka akan melakukan 

bersama demi lancarnya kegiatan mereka. 

d. Partisipasi Bentuk Keterampilan 

 Partisipasi keterampilan merupakan dorongan yang diberikan oleh 

orang-orang yang memiliki keterampilan kepada anggota masyarakat 

lain yang membutuhkan dan yang ingin belajar. Menampilkan suatu 

keterampilan kesenian bukan hanya khusus untuk warga setempat saja 

melainkan bisa juga dari luar daerah tersebut. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh salah satu informan, yaitu Bapak A. Majid Ango (72 

tahun) yang selaku Pemuka Agama Sekaligus Ketua Uma Lengge. 

Yang menyatakan bahwa:  

“Kesenian tradisional bukan hanya dilakukan oleh masyarakat maria 
saja, seperti Mpa’a Manca (silat besi) dan tari Sagele, melainkan 
dari berbagai Desa maupun Kecamatan datang menampilkan 
keseniannya mereka, yang termasuk dari Desa Sari Kecamatan Sape 
Kabupaten Bima, dengan nama kesenian Mpise (silat)”.

13
 

 
2. Peran Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Uma Lengge 

 
Peran masyarakat merupakan upaya untuk membuat sesuatu tetap utuh 

eksistensinya dan bertahan selama-lamanya. Mempertahankan bisa juga 

didefinisikan sebagai upaya untuk melestarikan sesuatu supaya tetap sebagaimana 

hakikatnya. Secara garis besar, melestarikan dapat didefinisikan juga sebagai 

suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan suatu 

kebudayaan yang telah tertanam dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat 

agar tetap bertahan dan sama sebagaimana adanya. 
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Masyarakat merupakan orang yang menghasilkan kebudayaan. Setiap 

masyarakat mempunyai kebudayaan dan sebaliknya kebudayaan harus 

mempunyai masyarakat sebagai wadah pendukungnya.
14

 Masyarakat adalah agen 

yang dapat mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan 

mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta 

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. 

Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa dalam perjalanannya, sebuah 

kebudayaan telah bercampur dengan kebudayaan baru yang datang seiring dengan 

perubahan dalam pola kehidupan masyarakatnya. Sehingga memunculkan 

perubahan dalam kebudayaan tersebut atau malah memunculkan kebudayaan yang 

baru. 

Sebuah usaha untuk mempertahankan kebudayaan dalam masyarakat 

sangatlah dibutuhkan dan demi utuhnya suatu kebudayaan membutuhkan peran 

masyarakat, karena tanpa masyarakat kebudayaan tidak akan dapat berubah dan 

berkembang. Peran masyarakat sangatlah penting, agar kebudayaan yang telah 

ada di masyarakat tidak punah dan hilang begitu saja. Usaha dalam 

mempertahankan yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan sebuah kebudayaan 

akan dapat lestari dan berkembang agar dapat diturunkan atau diwariskan ke 

generasi berikutnya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Maria 

Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. 

Usaha serta peran untuk mempertahankan dan melestarikan budaya Uma 

Lengge yakni Sesi Ampa Fare Di Uma Lengge (menaikkan padi), tidak semudah 
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seperti membalikkan telapak tangan. Memang terdapat kendala yang terkadang 

menghambat proses pelaksanaannya. Kendala tersebut biasanya karena persoalan 

ekonomi yang kurang di bendahara pengurus Uma Lengge, namun kendala 

tersebut tidak memperanguhi semangat masyarakat untuk melakukan kegiatannya, 

karena biasanya juga masyarakat lebih memiliki kesadaran untuk saling 

membantu dan menutupi persoalan itu demi terlaksananya kegiatan tersebut. 

Adapun peran dan usaha dari masyarakat dalam mempertahankan budayanya 

yakni: 

a. Melaksanakan Perayaan Upacara  Sesi Ampa Fare Di Uma Lengge 

Setiap Tahunnya  

Upacara Sesi Ampa Fare Di Uma Lengge merupakan upacara 

yang sering dilakukan oleh masyarakat Maria. Kegiatan tersebut 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan satu kali setiap tahun bertepat 

pada bulan Agustus. Bagi masyarakat Maria kegiatan ini merupakan 

suatu sarana untuk saling silaturahmi antara sesama warga Maria, 

namun bukan hanya sebatas warga Maria melainkan banyak juga warga 

masyakat di luar dari desa Maria yang datang menyaksikan kegiatan 

tersebut. Dari hasil wawancara juga dengan Bapak Jota Karim (54 

tahun), beliau selaku juru pelihara situs Uma Lengge, yang mengatakan 

bahwa: 

“Setiap Agustus tanggal 16 kegiatan ini diadakan. Sebenarnya dulu 
kegiatan ini diadakan setiap padi diangkat naik ke Lengge, tapi 
karena terlalu kesereingan dan membutuhkan biaya yang banyak, 
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maka kami sepakat hanya sekali dalam satu tahun dan diadakan 
selama enam hari”.

15
 

 
b. Selalu Memberitahukan/Sosialisasi Tentang Sejarahnya Pada Setiap 

Kegiatan 

Salah satu cara atau upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga 

adat di desa Maria untuk melestarikan kebudayaan Uma Lengge yakni 

dengan cara memaparkan secara terus menerus tentang sejarah Uma 

Lengge kepada masyarakat agar sejarah tersebut tidak mudah dilupakan 

oleh masyarakat dan mudah juga dipahami dan diturunkan kepada 

generasi-generasi berikutnya, dengan begitu budaya tersebut akan terus 

terlestarikan. Cara tersebut tidak hanya disampaikan pada saat kegiatan 

kebudayaan dilakukan, melainkan juga disampai diberbagai kegiatan 

yang ada di desa Maria. Hal inisesuai dengan yang sampaikan oleh 

salah satu informan yaitu Bapak Indra (39 tahun), yang selaku ketua 

pemuda sekaligus pengurus Uma Lengge Maria. Yang mengatakan 

bahwa:  

“Satu kali satu tahun ada rapat mengenai Uma Lengge di kantor 
desa, selain itu disosialisasikan juga disetiap acara”.

16
 

 
Ungkapan yang sepadan juga dari Bapak A. Majid Ango (72 

tahun) yang selaku Pemuka Agama Sekaligus Ketua Uma Lengge. 

Yang menyatakan bahwa: 

                                                             
15
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“Diadakan rapat satu kali satu tahun dan sosialisasi setiap ada acara, 
kami dari pihak Uma Lengge akan memberikan sambutan tentang 
Uma Lengge sebelum acaranya masyarakat dimulai”.

17
 

 
 

c. Menjalin Kerjasama Dengan Semua Pihak Baik Pemerintahan Tingkat 

Daerah Sampai Provinsi Maupun Dari Masyarakat 

Melakukan suatu upaya untuk mempertahankan dan 

melestarikan kebudayaan merupakan hal yang tidak mudah dilakukan 

hanya segelintir orang. Hal ini diperlukan dukungan yang besar dari 

berbagai pihak baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah. 

Dukungan tersebut merupakan upaya demi kelancaran dan suksesnya 

pelaksanaan kegiatan kebudayaan Uma Lengge yang ada di desa Maria. 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdul Hakim (52 tahun), yang 

selaku wiraswasta, bahwa: 

“salah satu langkah untuk mempertahankan dan kelestarian Uma 
Lengge yaitu dengan melakukan vestifal budaya Uma Lengge setiap 
tahun, dan ada bantuan dari masyarakat baik yang punya Uma 
Lengge maupun yang tidak punya serta dibantu oleh pemerintah desa 
dan pariwisata”.

18
 

 
d. Mengadakan Pasar Malam Di Uma Lengge 

Upaya untuk mempertahankan suatu kebudayaan itu tidak cukup 

hanya dengan satu cara saja, namun dengan berbagai cara harus 

dilakukan agar kebudayaan tersebut tetap bertahan dan akan selalu 

dikenang, baik itu masyarakat setempat maupun masyarakat luar. 

Kelompok adat yang ada di desa Maria mengadakan berbagai kegiatan 
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 A. Majid Ango (72 tahun), Tokoh Agama dan Ketua Uma Lengge, Wawancara, 19 

Oktober 2018. 
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 Abdul Hakim (52 tahun), Wiraswasta, Wawancara, 23 Oktober 2018. 
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demi melestarikan kebuyaannya yakni budaya Uma Lengge. Seperti 

yang dikatakan oleh Bapak Alwi (50 tahun), seorang penati, bahwa: 

“Untuk menjaga kelestarian Uma Lengge yakni dengan cara 
mengadakan berbagai kegiatan, seperti vestival dan pasar malam”.

19
 

 
e. Merehab / Memperbaiki Uma Lengge 

Segala cara dan upaya telah dilakukan oleh masyarakat Maria 

dalam mempertahankan dan melestarikan kebudayaannya, dalam hal 

ini merupakan salah satu peran yang dilakukan baik dari pihak 

kelompok adat, masyarakat maupun pihak pemerintah desa agar 

budaya Uma Lengge tersebut tetap terletari, maka mereka melakukan 

perbaikan-perbaikan terhadap cagar budayanya tersebut. inilah bentuk 

peran yang paling fundamental agar kebudayaannya tetap bertahan, 

karena memang tanpa icon tersebut budayanya pun akan hilang. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu informan, yaitu 

Bapak Lukman Ikraman (70 tahun), yang selaku tokoh masyarakat, 

bahwa: 

“untuk mempertahankan budaya Uma Lengge, selain mengadakan 
berbagai kegiatan, kami juga memperbaiki Uma Lengge satu kali 
dalam satu tahun dan ini dilakukan agar Uma Lengge tidak penah”.

20
 

 
Ungkapan yang juga sama dengan Bapak Adul Hakim, bahwah: 

“Salah satu bentuk dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa 
yakni dengan membantu dalam perbaikan Uma Lengge apabila ada 
kerusakan. Dan pemerintah juga telah melakukan pemagaran lahan 
Uma Lengge dengan dinding beton dan juga telah membantu untuk 
membangun salah satu Uma Lengge”.

21
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20

 Lukman Ikraman (70 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 12 Oktober 2018. 
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3. Budaya Yang Terkandung dalam Uma Lengge 
 
Budaya Uma Lengge merupakan kebudayaan yang memiliki makna yang 

sangat berharga bagi kehidupan masyarakat Desa Maria Kecamatan Wawo 

Kabupaten Bima. Dalam budaya tersebut memberikan dampak yang positif dalam 

kehidupan sosial masyarakat Maria, sehingga sampai sekarang baik Uma Lengge 

maupun budayanya pun masih dilestarikan dan dipertahankan sampai sekarang 

ini. Dengan adanya budaya ini masyarakat Maria dapat menikmati tentram dan 

amannya dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya ini pun dapat menyatukan 

masyarakat Maria dalam satu wadah yang bilamana mereka dapat menjalin 

silaturahmi serta menghasilkan nilai yang bersifat manusiawi. 

Setiap kebudayaan memiliki keunikan tersendiri yang dapat menarik 

perhatian bagi setiap orang melihat dan mendengar tentangnya. Bukan hanya 

masyarakat lokal saja yang akan tertarik dengan keunikkan suatu budaya, namun 

masyarakat luar saja akan tertarik dengan budaya yang memiliki keunikkan 

ataupun ciri khasnya. Begitupun dengan kebudayaan yang ada ditengah-tengah 

kehidupan masyarakat di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. 

Kebudayaan yang ada di desa Maria sangat menarik perhatian dari berbagai 

kalangan masyarakat, baik yang lokal maupun yang luar ingin melihat dan 

menyaksikan langsung kegiatannya. Dan tidak heran ketika banyak orang-orang 

yang diluar dari desa Maria yang ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan 

kebudayaan tersebut, bahkan turis atau bule pun ada yang datang menyaksikan 

kegiatan Sesi Ampa Fare Di Uma Lengge tersebut dan setiap tahunnya tetap 
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terlaksana. Adapun budaya terkandung dalam Uma Lengge tersebut yakni 

Upacara Sesi Ampa Fare Di Uma Lengge. 

Upacara Sesi Ampa Fare (menaikkan padi) merupakan sebuah kebudayaan 

yang terkandung dalam Uma Lengge yang dilakukan setiap tahun sekali, dan 

dilakukan pada bulan Agustus. Sesi Ampa Fare inilah yang menjadi inti dari 

kegiatan kebudayaan Uma Lengge tersebut. Namun sebelum masuk pada inti dari 

kegiatannya, maka akan terlebih dahulu dilakukan beberapa keterampilan yang 

menjadi bagian dari kebudayaan tersebut. Keterampilan yang ditampilkan ini 

merupakan tarian khas yang menjadi kebudayaan masyarakat di Desa Maria 

Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Selain dari masyarakat Maria atau kecamatan 

Wawo, ada beberapa komunitas adat dari berbagai, baik tingkat desa, kecamatan 

maupun kabupaten yang hadir menampilkan juga beberapa keterampilan yang 

mereka miliki.  

Ungkapan yang sepadan juga dari salah satu informan yaitu Bapak Jota 

Karim (54 tahun), beliau selaku juru pelihara situs Uma Lengge, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Acara ake ra hengga tutup langsung secara resmi ba ndai Bupati Bima. 
Acara Sesi Ampa Fare ake diadakan sekali setahun dan tepat pada 
tanggal 16 bulan Agustus. Ntoi na setiap ampa fare tapi karena ba ntuwu 
labo membutuhkan biaya ma mboto re, ndadi nami sepakat hanya sakali 
pa samba’a. Dan kegiatan ake diadakan salama ini nai karena mboto 
kegiatan ra kesenian ma heba-heba ara mbojo ma mai ta ake dei ma mai 
tampilkan. Ada yang dari Desa Sari Kecamatan Sape, Desa Sila 
Kecamatan Bolo, Desa Taralawi Kecamatan Sambori, ada yang dari 
Kabupaten Dompu dan Bima Kota Kabupaten Bima”.

22
 

 
Artinya: Acara ini dibuka dan tutup langsung secara resmi oleh Bpati 
Bima. Acara Sesi Ampa Fare (menaikkan padi) ini diadakan setiap sekali 
setahun dan tepatnya pda tanggal 16 bulan Agustus. Dulu dilakukan setiap 
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ada padi yang mau dinaikkan, tapi karena keseringan dan membutuhkan 
biaya yang banyak, maka kami sepakat hanya satu kali setahun. Dan 
kegiatan ini diadakan selama enam hari, karena banyak kegiatan dan 
kesenian yang bagus-bagus di Bima yang datang disini menampilkannya. 
Ada yang dari Desa Sari Kecamatan Sape, Desa Sila Kecamatan Bolo, 
Desa Taralawi Kecamatan Sambori, ada yang dari Kabupaten Dompu dan 
Bima Kota Kabupaten Bima. 

 
Dari penjelasan diatas dapat di uraikan beberapa struktur kegiatan atau 

keterampilan yang ditampilkan, baik itu yang dari Desa Maria maupan yang diluar 

dari Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yaitu: 

1. Pembukaan  

Yang dibuka secara resmi oleh Bupati Bima dan dihadiri juga oleh 

berbagi ketua-ketua adat disekitar Kecamatan Wawo, serta pihak dari 

Dinas Pariwisata juga ikut menghadirinya. 

2. Keterampilan dari Desa Maria 

a. Tari Manca atau Tari Buja Kadanda (Tari Pedang atau Tombak) 

Tari Manca atau tari buja kadanda merupakan tari 

tradisional yang dimilki oleh masyarakat Desa Maria Kecamatan 

Wawo, Kabupaten Bima. Tari ini merupakan tari yang wariskan 

oleh nenek moyang yang masih dipertahankan sampai sekarang 

dan sudah sekitar  700 tahun dimiliki oleh masyarakat Desa Maria 

Kecamatan Wawo. Dan diperkirakan tari ini ada sejak nenek 

moyang Maria masih berada di Pulau Sumatera. 

Asal mula adanya tari Manca atau dinamakan tari manca 

ini dikarenakan pada zaman dulu ada seorang pemuda yang akan 

pergi perang yang bersenjatakan pedang. Pada saat itu yang 

menyerahkan pedang itu bukanlah sang ayah melainkan Manca 
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(bibi) yang dipercayai akan memberikan keselamatan terhadap 

pemuda tersebut. Sedangkan Tari Buja Kadanda ini merupakan 

seni bela diri yang dibekali dengan senjata yang bernama Buja 

(tombak) untuk melawan para musuhnya. 

Kedua tari tersebut masih dipertahankan sampai sekarang 

dan sering digelar disetiap acara-acara kebudayaan dan biasa juga 

di tampilkan pada saat acara ulang tahun Bima.  Dan tari ini 

diiringan dengan alat musik yang bernama gendang dan Silu 

(serunai). 

Ungkapan yang sepadan juga dari salah satu informan yaitu Bapak Jota 

Karim (54 tahun), beliau selaku juru pelihara situs Uma Lengge, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Tari manca ake asli memang ara rasa nami, yang ditampilkan dan 
ma kani pedang. Dan sebenarnya tari manca labo tari buja kadanda 
re sama pa pala ba lai senjata na. Kalau tari manca re na kani 
pedang sedangkan tari buja kadanda re na kani buja (tombak)”.

23
 

Artinya: tari manca ini memang asli dari desa kami, yang 
ditampilkan dan menggunakan senjata pedang. Dan sebenarnya tari 
manca dan tari buja kadanda ini sama namun yang membedakan itu 
senjatanya saja. Kalau tari manca menggunakan pedang sedangkan 
tari buja kadanda menggunakan tombak (buja). 
 
 

b. Tari Ntumbu (Adu Kepala) 

Ntumbu Tuta merupakan sebuah tarian yang berasal dari 

daerah Wawo, tepatnya di Desa Maria Kecamatan Wawo 

Kabupaten Bima. Tarian ini hanya dapat di lakukan oleh 

keturunan-keturunan dari nenk moyang mereka yang dahulunya 

memang menjadi penari Adu Kepala, pada zaman dahulu tarian 
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tersebut di tarikan oleh kaum perempuan saja, akan tetapi tradisi 

itu sudah berganti semenjak islam mulai masuk di daerah bima dan 

sekarang tarian ntumbu tuta hanya di lakukan oleh para kaum 

Adam. 

Gerakan yang ada di dalam tarian tersebut menyerupai 

gerakan pencak silat (ilmu bela diri khas indonesia) dengan diiringi 

alat musi yang berupa 1 Gong, 2 Gendang dan 1 alat musik tiup 

khas Bima (Serunai). Ketika musik mulai dimainkan sang guru 

memberi salam penghormatan kepada sang pencipta dengan 

gerakan tarian, lalu kemudian memanggil para penari untuk mulai 

menari, saat para penari mendapatkan aba-aba dari sang guru, 

maka para penari akan mulai berlari sekencang - kencangnya untuk 

mengadu kepalanya dengan penari lain yang memang sudah 

bersiap menerima hantaman kepala dari penari lain. 

Jika sang penari sudah di berikan aba-aba oleh si guru dan 

penari tersebut tidak mengadu kepalanya dengan penari lain, maka 

sang penari tersebut akan merasa kesakitan di bagian kepala, 

sehingga dia akan mencari benda yang keras untuk di adu dengan 

kepalanya. Dan anehnya lagi kepala mereka tidak pernah 

mengeluarkan darah slama melakukan pertunjukan tersebut. tentu 

saja sebelum melakukan tarian yang berbahaya itu para penari 

sudah melakukan sebuah ritual terlebih dahulu, yaitu meminum air 
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putih yang sudah di bacakan mantra oleh sang guru yang bertujuan 

untuk memberikan kekebalan tubuh.
24

 

Ungkapan yang sepadan juga dari salah satu informan yaitu Bapak Jota 

Karim (54 tahun), beliau selaku juru pelihara situs Uma Lengge, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Tari ntumbu ake wati wara na aka rasa makalai, khusus nami pa 
ma ntau tari ake. Sawatip di gelar tari na re, na kandeu wau ba guru 
na dou di ma pandu na wunga tari na. Tari ake wa’u bune sahe ma 
ncao ma mangke angi re. Dan tari ake ke untuk mengingat kambali 
bahwa nami ke berasal dari pulau sumatera dou minangkabau”.

25
 

Artinya: tari adu kepala ini khusus kami yang punya dan tidak ada di 
desa-desa yang lain. Sebelum tari ini digelar, maka sang penari akan 
di mandikan dulu oleh sang guru orang yang pemandu juga pada saat 
tarinya. Tari ini bagaikan kerbau yang berkelahi satu sama lain. Dan 
tari ini pun dilakukan sebagai untuk mengingat kembali bahwa kami 
berasal dari pulau sumatera orang minangkabau. 
 

c. Tari Ngguda Fare (Menanam Padi) 

Tari ini merupakan tari kesenian yang lakukan oleh para 

wanita yang dilakukan pada saat menanam padi dan menyanyikan 

lagu sagele serta diiringi dengan musik silu khas Bima. Tari 

ngguda fare lebih dikenal dengan sebutan tari Sagele yang artian 

tari kaum tani.  

d. Tari Makka Tua (Kesatria) 

Tari Makka Tua merupakan tari tradisional yang dimiliki 

oleh masyarakat Desa Maria Kecamatan Wawo. Makka Tua yang 

berarti menginjak atau menghentakkan kaki kanan ke tanah dengan 

keras sambil mengangkat keris mengacu keatas sambil berteriak 
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mengatakan sesuatu dalam bahasa Bima (mengucap bahasa yang 

baik). Makka Tua hanya dilakukan oleh pihak laki-laki, yang 

bermakna bahwa seorang laki-laki berani melindungi, membela 

dan menegakkan kebenara.
26

 

Ungkapan yang sepadan juga dari salah satu informan yaitu Bapak Jota 

Karim (54 tahun), beliau selaku juru pelihara situs Uma Lengge, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Tari makka tua di lakukan oleh seorang laki-laki untuk menyambut 
kedatangan para tamu, laki-laki ini akan menginjakkan kaki 
kanannya ke tanah dengan keras dan mengangkat keris keatas sambil 
berbicara dengan suara yang lantang, yang bersumpah akan 
membela keberan dan melindungi rakyatnya”.

27
 

 
3. Keterampilan di luar Desa Maria 

a. Tari Soka - Desa Sari 

Tarian Soka adalah tarian para kesatria. Tarian ini berasal 

dari Desa Sari Kecamatan Sape. Sultan Bima ke 2 Abdul Khair 

Sirajuddin (1640-1682) mengangkat tarian ini menjadi tarian resmi 

Istana Bima yang dimainkan oleh para laskar kesultanan Bima. 

Secara turun temurun tarian soka dimainkan oleh keturunan penari 

Soka di Desa Sari Kecamatan Sape. Tarian Soka menjadi tarian 

pengiring dan pengawal di barisan depan setiap upacara di 

kesultanan Bima, salah satunya adalah Upacara Hanta UA Pua. 

Tari Soka dimainkan oleh dua orang prajurit dengan 

bersenjata tombak dan tameng. Diiringi dengan tabuhan 2 gendang 
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dan sarone atau serunai. Soka selalu menjadi atraksi pengawal 

dibarisan depan pada setiap upacara kerajaan Bima. Kostum penari 

Soka berwarna merah yang melambangkan kegagahan dan 

keberanian para prajurit kesultanan Bima di medan perang.
28

 

b. Tari Kalero - Desa Taralawi 

Kalero yaitu jenis tari upacara untuk menghormati arwah 

leluhur serta agar anak cucunya yang masih hidup dijauhkan dari 

bencana. Sebenarnya kalero bukanlah jenis tari yang utuh, 

melainkan merupakan perpaduan tari dan seni musik vokal. Yang 

diiringi dengan alat musik gendang, gong dan serunai. Sambil 

bernyanyi, para penari kalero melakukan gerakan berlari kecil 

mengelilingi satu sama lain dalam posisi melingkar. Dan penari 

kalero ini membutuhkan enam sampai delapan orang, sedangkan 

pemain musiknya terdiri dari empat orang.
29

 

Ungkapan yang sepadan juga dari salah satu informan yaitu Bapak Jota 

Karim (54 tahun), beliau selaku juru pelihara situs Uma Lengge, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Tari kalero ini berasal dari desa Tarlawi atau orang sambori (orang 
asli suku bima) yang memiliki bahasa tersendiri dari masyarakat 
bima pada umumnya. Bentuk gerakan tari kalero ini, penarinya 
berjalan mengelilingi membuat lingkaran sambil berbicara (pantun) 
dengan memakai bahasa aslinya”.

30
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c. Tari Wura Bongi Monca - Bima Kota 

Tari Wura Bongi Monca merupakan salah satu tari 

tradisional yang sudah ada dan berkembang pada masa kesultanan 

Bima yang kedua, yakni Sultan Abdul Kahir Sirajuddin. Tari ini 

diperagakan pada saat penyambutan para tamu. Tari ini 

diperagakan oleh para kaum hawa yang terdiri empat sampai enam 

orang, yang memiliki gerakan yang lemah lembut sambil 

menaburkan beras kuning sebagi tanda penghormatan dan harapan. 

Dalam kepercayaan masyarakat Bima beras kuning merupakan 

lambang kesejahteraan serta makna kehidupan. Dan masyarakat 

Bima beranggap bahwa tamu itu adalah utusan Tuhan yang 

membawa rejeki dan keberkahan, sehingga masyarakat bima sering 

menyambut tamunya dengan meriah sebagai tanda penghormatan, 

dan rasa syukur.  

d. Tari Saremba Tembe - Kabupaten Dompu 

Tarian Saremba Tembe merupakan tarian yang 

menggunakan kain tembe (sarung) sebagai aksesorisnya. Tarian ini 

dilakukan untuk mengingatkan kembali sejarah tentang masyarakat 

Bima dan Dompu, yang pada zaman dulu dalam kesehariannya 

masyarakat Bima dan Dompu menggunakan tembe nggoli (sarung 

khas bima) sebagai gaun atau pakaian yang dijadikan sebagai 

rimpu (sarung yang dililitkan dikepala) bagi kaum hawa, katente 

dan saremba bagi kaum adam. Selain untuk mengingatkan kembali 
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tentang sejarah, tarian ini juga mengajarkan untuk senantiasa 

bersyukur atas keberhasilan atau melimpahnya hasil pertanian 

masyarakat Bima dan Dompu. 

4. Dzikir dan Do‟a 

Manusia diciptakan dan diutus ke muka bumi ini bukan hanya 

sekedar untuk menikmati kenikmatan yang ada di dunia, melainkan 

manusia diutus ke dunia ini hanyalah untuk senantiasa beribadah 

kepada Allah Swt, yakni melaksanakan segala perintah yang bernilai 

ibadah dan di ridhoi oleh Allah Swt. Namun manusia seakan-akan lupa 

akan tugas sebagai hamba dan lalai terhadap apa yang sudah menjadi 

kewajibannya, karena selalu tertipu dengan kenikmatan dunia yang 

sementara yang tanpa disadari bahwa itu bagian dari tipu dan rayuan 

syaitan yang terbelenggu. Ini semua terjadi karena manusia lupa untuk 

berdzikir dan berdo‟a kepada Sang Khaliq. 

Dzikir merupakan sebuah bentuk pujian serta mengingatkan kita 

terhadap kebesaran-Nya sehingga kita bisa terhindar dari sifat 

sombong, takabbur dan takut akan melakukan kemaksiatan, serta demi 

mendekatkan diri kita dan mendapat ridho dariNya. Firman Allah yang 

telah dipertegaskan juga dalam QS. Al-Ahzab ayat 41. 

              

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut 

nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.
31
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Dzikir harus melakukan dengan sepenuh hati, melafaskan dan 

implementasikan dengan perbuatan yang sesuai dengan perintahNya. 

Sedangkan do‟a merupakan bentuk permohonan atau meminta 

perlindungan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan 

merendahkan diri dan tunduk kepadaNya. 

Dzikir dan do‟a bagaikan uang koin yang memiliki dua sisi yang 

tak dapat dipisahkan. Begitupun dengan dzikir dan do‟a yang memiliki 

hubungan erat dan makna yang sama yakni sama-sama bentuk untuk 

memuji kebesaran dan keagunganNya. Oleh sebab itu terkadang dzikir 

pun dikatakatan sebagai bentuk do‟a dan begitupun sebaliknya. Dan 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam pun bersabda: 

... ِ عَاءِ الحَمْدُ لِِلَ  أفَْضَلُ الدُّ

Artinya: 

Do‟a yang paling afdhal adalah Alhamdulillah. (HR. At-

Tarmidzi).
32

 

  

Ayat dan hadits diatas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk 

senantiasa mengingat akan kebesaran Sang Khaliq dan selalu berdo‟a 

agar mendapat keberkahan dan keridhoan dariNya, atas apa yang telah 

kita lakukan yang sesuai dengan ajaran dan yang diperintahkanNya. 

Begitupun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maria Kecamatan 

Wawo Kabupaten Bima, dalm kegiatan kebudayaannya yakni 

“Upacara Sesi Ampa Fare” yang didalam kegiatannya ini pun mereka 
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tak pernah lupa untuk memuji dan mengingat serta berdo‟a demi 

mendapat ridha daro Allah Swt. 

Bentuk dan cara yang dilakukan oleh masyarakat Maria, dalam 

memuji Tuhannya yakni dengan berdzikir dan do‟a. Semua ini 

merupakan bentuk untuk meminta ridha dari Allah, agar apa yang 

menjadi kegiatannya tersebut mendapat berkah dan bernilai ibadah 

disisiNya, dan agar padi yang dinaikkan oleh masyarakat ke Lengge 

tersebut aman dan menjadi bahan pangan untuk persediaan yang cukup 

lama, karena mengingat juga bahwa masyarakat Maria yang tinggal di 

daerah pegunungan, yang hanya dapat menghasilkan padi hanya satu 

kali setahun. 

Sebelum padi dinaikkan ke Uma Lengge, terlebih dahulu 

masyarakat Maria akan melakukan dzikir dan do‟a bersama untuk 

meminta keberkahan dan keridhoan Allah. Dan dzikir ini merupakan 

dzikir yang asli dari masyarakat Maria, namun isinya tetap sama 

dengan dzikir-dzikir yang lainnya yakni meengingat serta memuji 

Sang Khaliq dan bentuk sholawat kepada Baginda Rasulullah. 

Beberapa dzikir yang dimiliki oleh masyarakat Maria yakni: Dzikir 

Donggo Mara, Dzikir Hadrah, Dzikir Maulud Dan Dzikir Tua Mbojo. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak, M. Hasan H. Abubakar, BA. 

Selaku ketua lembaga adat desa maria. Beliau mengatakan bahwa: 

“Masyarakat Maria memiliki empat macam dzikir. Pertama, Dzikir 
Donggo Mara adalah dzikir yang yang dikuasai oleh masyarakat Maria 
sebelum ada dzikir maulud dan barjanji. Dzikir ini sebagai obat untuk 
orang yang sakit, karena dulu belum ada rumah sakit ataupun dokter dan 
dzikir inilah untuk meminta kepada Tuhan semoga sakit yang diderita oleh 
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masyarakat Maria bisa sembuh. Kedua, Dzikir Maulud adalah dzikir yang 
menjunjung tinggi kerasulan Nabi Muhammad saw, jadi semua isi dzikir 
ini hanya memuja kebesaran Allah dan kemuliaan perangai dan bentuk 
tingkah laku Nabi Muhammad saw. Ketiga, Dzikir Hadrah adalah 
kesenian atau nyanyian arab yang penuh dengan syair dan sajak. Keempat, 
Dzikir Tua Mbojo, dzikir ini diciptakan oleh para mubalig-mubalig 
(pembawa agama Islam) yang bekerja dan berdomisili didekat Istana 
Kesultanan Bima.

33
 

 

Ungkapan yang sepadan juga dari salah satu informan yaitu Bapak Jota 

Karim (54 tahun), beliau selaku juru pelihara situs Uma Lengge, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Dan sebelum padi dinaikkan, dilakukan dulu dzikir dan do‟a, dzikir 
ini memang asli dari masyarakat wawo, yakni dzikir Donggo Mara 
dan do‟a syukuran, setelah itu tibalah saatnya padi dinaikkan”.

34
 

 
Dzikir dan do‟a yang dibacakan pada saat sebelum dinaikkan padi ke Uma 

Lengge itu sangat penting bagi masyarakat Maria, sehingga yang memandu 

bacaannya tidak sembarang orang, namun harus ornag yang sudah dipercayai dan 

diberi mandat, baik ketua adat maupun masyarakatnya. Tujuan dari dzikir dan 

do‟a yang dibacakan ini bagi masyarakat Maria agar padi dan orang-orang yang 

memiliki padi tersebut mendapat keberkahan dari Allah Swt dan agar kedepannya 

tidak mendapat musibah. Dan dzikir tersebut tidak sembarang orang bisa 

mempelajarinya, hanya orang-orang tertentu yang dapat memiliki dzikir tersebut, 

seperti orang-orang yang memahami sejarah dzikir tersebut. 

5. Sesi Ampa Fare (Menaikkan Padi) di Uma Lengge 

Seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya bahwa sebelum 

dilaksanakan acara Sesi Ampa Fare akan dilakukan terlebih dahulu 
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dzikir dan do‟a. Kemudian dilanjutkan dengan drama Fare Ma Lingi 

(Padi Yang Rindu). Dalam drama ini menceritakan tentang padi yang 

ada diatas Uma Lengge berdialog dengan seorang manusia yang 

menjaga komplek Lengge tersebut pada malam hari. Dan didalam 

dioalog tersebut menceritakan bahwa padi pada saat itu menangis 

diatas Lengge dengan penuh rasa sakit dan kecewa terhadap 

pemiliknya yang telah menukarkannya (barter) dengan ikan dan baju. 

Hal tersebut pun dibenarkan adanya oleh Ketua Lembaga Adat Desa 

Maria yakni Bapak, M. Hasan H. Abubakar, BA. Beliau mengatakan 

bahwa: 

“Adanya drama Fare Ma Lingi ini karena pada zaman dulu kala 
pernah terjadi atau ada Fare (padi) yang menangis diatas Uma 
Lengge pada tengah malam, dan pernah bersoal jawab dengan 
manusia dibawah Uma Lengge; bahwa Fare (padi) itu ingin 
diberlakukan sebagaimana kita mencintai anak kandung sendiri dan 
kami pun menjuluki padi tersebut sebagai Sir Nawa (Sumber 
Kehidupan).”

35
 

 
Penjelasan diatas menggambarkan bahwa masyarakat Desa Maria 

Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sangat menjunjung tinggi jiwa 

kemanusiaan yang begitu menghargai setiap makhluk hidup yang ada 

dimuka Bumi ini, salah satunya itu dalah padi. Manusia sebagai 

makhluk ciptaan yang paling sempurna dimuka bumi tidak boleh 

memperlakukan makhluk lain dengan semau-mau karena setiap apa 

yang diciptakan oleh Tuhan di bumi ini mempunyai derajatnya 

masing-masing dan setiap makhluk ciptaan-Nya memiliki dan 
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mengetahui cara bertasbih kepada penciptanya. Dan ini terbukti yang 

difirmankan oleh Allah dalam Surah An-Nur ayat 41. 

                         

                    

Terjemahnya: 

Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa 

yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan 

mengembangkan sayapnya. masing-masing telah mengetahui 

(cara) sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui 

apa yang mereka kerjakan.
36

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap makhluk mengetahui cara 

shalat dan tasbih kepada Allah dengan ilham dari Allah. Itu 

membuktikan bahwa kekuasaan Allah yang dapat menggerakkan 

segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan juga bentuk peringatan 

kepada setiap manusia agar tidak merusak isi alam ini dengan sesuai 

keinginan pribadi, karena setiap makhluk hidup di alam ini memiliki 

hak untuk bertahan hidup dan diberlakukan dengan penuh kasih 

sayang oleh manusia.  

Begitu pula yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maria 

Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang menghargai sesama 

makhluk yakni padi. Mereka menganggap padi ini sebagai sumber 

kehidupan. Hal tersebut dibuktikan dalam kegiatan kebudayaannya 

yakni Upacara Sesi Ampa Fare. Ini merupakan bentuk syukur 
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masyarakat Maria kepada Allah Swt atas hasil panennya, dan juga 

bentuk rasa kasih sayangnya terhadap padi dengan menempatkannya di 

tempat khusus yang sangat layak. 

Upacara Sesi Ampa Fare ini merupakan inti dari dari kegiatan 

kebudayaan yang ada di masyarakat Maria. Sebelum dinaikkan 

padinya, akan terlebih dahulu dilakukan drama padi yang merindu 

(Fare Ma Lingi), setelah drama tersebut dilakukan akan dilanjutkan 

dengan menaikkan padi ke Uma Lengge, orang yang pertama atau 

untuk memulai menaikkan padi tersebut adalah seorang perempuan tua 

yang dipercayai oleh masyarakat Maria yang dijuluki sebagai Wa’i 

Lengge (Nenek Lengge), orang ini merupakan turunan dari nenek 

moyang yang selalu melakukan hal tersebut dan termasuk sebagai 

pengurus lengge yang perempuan. Setelah dimulai oleh beliau, maka 

saatnya anak-anak muda untuk melempar naik bagi padi yang ikat 

(Fare Pako) dan yang karung akan dipikul naik. Dan orang-orang yang 

melakukan pekerjaan ini akan dihadiahi dengan kelapa muda yang 

khusus diberi oleh ketua adat.  

Ungkapan yang sepadan juga dari salah satu informan yaitu Bapak Jota 

Karim (54 tahun), beliau selaku juru pelihara situs Uma Lengge, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Dou ma ampa fare pertama sawatip dou dikakai re wara ku dou ra 
imbi kai ta ake dima tampu’u na atau dima ampa ulu na. Dan dou ra 
imbi kai ede dijuluki kai wa’i lengge, ngara na ibu Khairunuhus wei 
ba ndaiku”.

37
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Artinya: orang yang menaikkan padi sebelum orang yang disuruh 
(anak muda), ada orang yang dipercayai untuk memulai atau yang 
akan menaikkan padi yang pertama. Dan orang yang dipercayai itu 
dijuluki sebagai Wa’i Lengge (nenek lengge), yang bernama ibu 
Khairunuhus istri saya. 
 

Menaikkan padi ke Lengge bukan hal yang biasa dan tidak 

sembarang untuk langsung melempar dan memikul naik keatas. 

Namun bagi masyarakat Maria itu merupakan hal yang sakral sehingga 

membutuhkan orang yang lebih memahami tentang sejarah serta 

makna (filosofis lama mbojo) yang terkandung dalam Uma Lengge 

dan padi itu sendiri. Dan bukan hanya persoalan memahami hal 

tersebut namun orang yang dipercayai itu juga memilki do‟a yang 

secara turun temurun untuk bagaimana menghargai padi agar padi 

yang naikkan kelak akan menjadi berkah bagi kehidupan masyarakat. 

6. Penutup  

Sebelumnya kegiatan kebudayaan ini dibuka resmi oleh 

Pemerintah Kabupaten Bima dan ditutup pula secara resmi oleh 

Pemerintah Kabupaten Bima. Setelah ditutup maka akan dilanjutkan 

dengan sesi terakhir yakni makan bersama dengan menyantap 

makanan yang sudah disediakan dan makanan tersebut adalah Oha 

Santa (Nasi yang di Santan). Seperti yang dijelaskan oleh Ketua 

Lembaga Adat Desa Maria yakni Bapak, M. Hasan H. Abubakar, BA. 

Beliau mengatakan bahwa: 

“Nasi yang disediakan itu terdiri dari tujuh macam nasi yang 
disantan yakni; nasi santan dari beras Jawawut (Wili), nasi santan 
dari beras Pejo (sejenis Kacang), nasi santan dari beras kacang 
panjang, nasi santan dari beras Kaboe (Kacang Ijo), nasi santan dari 
beras Lawu‟i, nasi santan dari beras Latu (Gandum), nasi santan dari 
beras padi yang disebut sebagai Oha Santa Mina (Nasi Santan Yang 
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dikasih minyak). Ketujuh nasi santan tersebut biasanya dihidangkan 
pada saat upacara adat Sesi Ampa Fare Di Uma Lengge”.

38
 

 
Pendapat Ketua Adat diatas sepadan juga dengan yang katakan 

oleh Bapak A. Majid Ango (72 tahun) yang selaku Pemuka Agama 

Sekaligus Ketua Uma Lengge. Yang menyatakan bahwa:  

“Sesudah Sesi Ampa Fare dilakukan maka akan dilanjutkan dengan 
makan bersama makanan yang sudah disediakan, seperti nasi santan, 
Uta Janga Sanggapi (Ayam Panggang), dan Kalo Jawa (Pisang 
Ambon) harus ada. Dan sebelum itu dibacakan dulu do‟a syukuran 
yang dipimpin oleh tokoh agama yaitu saya sendiri”.

39
 

 

D. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Budaya Uma Lengge di Desa 

Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima 

Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, 

kepada umat-umatnya, yang berpedoman pada kita suci Al-qur‟an yang 

diturunkan kedunia melalui wahyu Allah Swt. Salah satu tugas Nabi Muhammad 

yakni membawa kebudayaan yang jahiliyah menuju kebudyaan yang islamiyah. 

Dalam islam istilah kebudayaan disebut dengan adab. Dalam ajaran Islam telah 

ditekankan bahwa adab-adab Islam ini akan mengatur etika dan norma-norma 

bagi pemeluknya, yang termasuk didalamnya meliputi seluruh aspek kehidupan 

manusia. Dan itu semua sudah menjadi tuntutan yang turun dari Allah melalui 

wahyu kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta‟ala menjadikan 

Rasul-Nya saw sebagai teladan terbaik dalam hal etika dan adab ini. 

Sebuah proses perubahan dalam suatu kebudayaan itu tidak dapat 

dihindari dan pungkiri, karena dalam kehidupan manusia akan terus saling 

berhubungan satu sama lain, yang manakala akan terjadi suatu perubahan dalam 

kehidupan dan alam sekitarnya. Interaksi sosial yang terjadi diantara masyarakat 
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akan menyebabkan terjadinya proses asimilasi dan penetrasian budaya dalam 

masyarakat. Dalam menangani hal seperti itu dibutuhkan orang-orang yang 

memiliki konsep tentang kebudayaan  yang memiliki etika dan norma, agar dapat 

mereduksi setiap kebudayaannya yang mencoba menerobos masuk dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Sebelum kedatangan Islam yang akan membawa kebenaran yang hakiki 

oleh Nabi Muhammad Saw, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ketika 

itu merupakan kebuayaan jahiliyah yang mengajarkan kemungkaran. Beberapa 

kebudayaan jahiliyah itulah yang dilarang oleh Islam. Dalam Islam sangat menitik 

beratkan mengarahkan para pemeluknya menuju prinsip kemanusiaan yang 

universal yakni manusia yang memiliki etika dan norma-norma yang beradab, 

mengajarkan sejarah yang mulia dan memecah tradisi dan budaya yang 

membelenggu manusia, serta mengambil intisari dari peradaban dunia modern 

untuk kemashalatan masyarakat Islami yang sesuai ajaran yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad Saw. 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang 

dibekali dengan akal dan nafsu. Tuhan memberikan akal kepada manusia agar 

dapat membedakan mana yang dianjurkan dan mana yang telah dilarang dan agar 

dapat mengikuti segala perintah-Nya. Dengan akal ini manusia dapat 

menghasilkan suatu kebudayaan yang dapat mengatur setiap perilaku didalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Suatu kebudayaan yang dihasilkan oleh akal manusia terkadang ada yang 

melenceng dari ajaran Islam, karena mereka mengikuti apa yang diwariskan oleh 

nenek moyang tanpa mereka berpikir dan menelaah dulu sebab dari yang mereka 

ikuti. Dan terkadang juga ada sebuah kebudayaan yang tidak melenceng dari 

ajaran Islam dengan kata lain dalam kebudayaan tersebut mengandung nilai-nilai 
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sosial yang sesuai dengan ajaran Islam, dan berharap hanya kepada Sang Khaliq. 

Begitupun dengan sebuah kebudayaan yang berkembang ditengah-tengah 

kehidupan masyarakat Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan keislaman. Hal ini dapat dilihat dari suatu 

kegiatannya yang bernama Upacara Sesi Ampa Fare Di Uma Lengge (menaikkan 

padi), yang sebelum acara puncaknya tersebut dilakukan, maka akan dilakukan 

dulu acara dzikir dan do‟a untuk meminta keberkahan kepada Allah Swt, dan 

menampilkan beberapa tarian khusus kebudayaannya. Seperti halnya yang 

dikatakan oleh Bapak, M. Hasan H. Abubakar, BA (81 tahun). Selaku ketua 

lembaga adat desa maria. Beliau mengatakan bahwa: 

 

“Dalam acara budaya Uma Lengge maupun panen padi, masyarakat 
Maria sangat takut daripada berbuat syirik atau memperbanyak Tuhan, 
karena Tuhan orang Maria hanya satu yaitu Allah Swt yang dengan 
kalimat Lailahailallah Muhammadurasulullah, sehingga mengada-ngada 
sesuatu benda seperti mengambil batu, pergi ziarah dan menyembah 
berhala atau hal yang gaib seperti meminta pada jin serta makhluk halus 
itu diharamkan. Dan didalam kegiatan yang berkaitan dengan budaya 
Uma Lengge pun berbaur memuja Allah Swt, seperti ada dzikir Donggo 
Mara, dzikir Hadrah, dzikir Maulud dan do‟a yang berbaur Islam”.

40
 

Penjelasan diatas sangat mengarah tentang bagaimana kita sebagai 

manusia tidak boleh menduakan Tuhan (syirik), pada upacaranya pun selalu 

melontarkan kata ataupun bahasa yang bernilai keislaman, seperti dzikir dan do‟a 

yang pada isinya didalam hanya memuja Allah dan Rasul-Nya, serta meminta 

keberkahan kepada-Nya pula yakni Sang Khaliq. Dan lebih-lebih dalam kegiatan 

tersebut mengajarakan kepada kita untuk dapat selalu menghormati, menghargai, 

menjalin silaturahmi dan menguatkan rasa solidaritas bagi masyarakat, semua itu 

telah anjurkan oleh-Nya. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak, H. Anwar (78 

tahun), yang selaku tokoh agama, beliau mengatakan bahwa:  
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“Bagi kami masyarakat Maria budaya Uma Lengge ini tidak melenceng 
dan didukung dalam ajaran Islam, karena dengan adanya budaya Uma 
Lengge mampu menciptakan kebersamaan, dan menciptakan rasa 
solidaritas yang tinggi”.

41
 

 
Masyarkat Maria merupakan masyarakat yang 100% penganut ajaran 

Islam. Dalam sejarah kehidupan masyarakat Maria menjalankan suatu baik itu 

Festival, ritual maupun upacara kebudayaan merupakan suatu hal yang wajar-

wajar saja selagi kebudayaan serta apa-apa yang mereka lakukan didalamnya 

tersebut masih dalam rana dan tidak melenceng dari ajaran Islam. Bagi 

masyarakat Maria dalam kebudayaan tersebut bukan suatu perbuatan yang 

musyrik, namun didalamnya mengajarkan bagaimana menjalan kehidupan penuh 

dengan kebersamaan dan saling menghargai atara satu sama lain. Lagi pula dalam 

Islam pun mengajarkan tentang hal-hal kebaikan.   

Seperti yang ungkapan juga dari salah satu informan, yakni Bapak A. 

Majid Ango (72 tahun) yang selaku Pemuka Agama Sekaligus Ketua Uma 

Lengge. Yang menyatakan bahwa: 

 

“Selama kebudayaan ini tidak lari atau melenceng dari ajaran Islam perlu 
kami pertahankan, malahan dalam setiap kegiatan kami selalu di iringi 
dengan do‟a dan dzikir yang selalu menyebut dan memuji Allah dan 
Nabi, jadi tidak ada unsur yang melenceng dari agama Islam yang kami 
lakukan. Dan yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islam kami 
tetap melanjutkan budaya ini”.

42
 

 

Ungkapan yang sepadan juga dari Bapak Lukman Ikraman (70 tahun), 

yang selaku tokoh masyarakat, sekaligus guru mengaji, bahwa: 
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“Selama tidak melenceng dari ajaran Islam bagi kami itu sah-sah saja. 
Budaya kami juga mengajarkan tentang hidup rukun antara satu dengan 
yang lain. lagipula kami tidak berjiarah atau menyembah berhala dan 
kami hanya meminta ridho dari Allah Swt”.

43
 

 

Beberapa pendapat dan ungkapan dari informan diatas dapat dilihat 

bahwa dalam budaya Uma Lengge merupakan budaya yang bernilai positif bagi 

kehidupan masyarakat baik itu masyarakat Maria khususnya maupun masyarakat 

luas pada umumnya, karena didalam kebudayaan tersebut masyarakat Maria dapat 

menjalin silaturahmi dan menguatkan rasa solidaritas antar satu sama lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Sejarah menunjukkan bahwa Uma Lengge ada sejak abad ke VIII, Uma 

Lengge merupakan rumah yang berbentuk kerucut yang diberi atap dengan 

alang-alang, bertiangkan empat dan berbentuk segi empat, dan rumah ini 

dulu dijadikan sebagai tempat tinggal, namun sekarang menjadi tempat 

penyimpanan padi. 

2. Peran Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Uma Lengge, yani: 

Melaksanakan perayaan upacara  sesi ampa fare di uma lengge setiap 

tahunnya, Selalu memberitahukan/sosialisasi tentang sejarahnya pada 

setiap kegiatan, Menjalin kerjasama dengan semua pihak baik 

pemerintahan tingkat daerah sampai provinsi maupun dari masyarakat, 

Mengadakan pasar malam di uma lengge, Merehab/memperbaiki uma 

lengge 

3. Melakukan suatu praktek kebudayaan itu tidak menjadi persoalan ketika 

dalam budaya tersebut tidak melenceng dari ajaran Islam. Sama halnya 

yang peneliti lihat dalam kebudayaan uma lengge yang ada di tengah-

tengah kehidupan masyarakat Maria. Dalam kegiatan kebudayaan mereka 

lebih menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, serta setiap kegiatan yang 

mereka lakukan merupakan bentuk syukur atas rahmat dan rejeki yang 

dilimpahkan oleh Allah swt. 
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B. Implikasi  

Setelah peneliti menganalisa dan memaparkan kesimpulan-kesimpulan di 

atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Sebagai pemerintah yang memeliki wewenang di desa Maria agar kiranya 

merangkaul generasi muda untuk ikut andil dalam kegiatan kebudayaan. 

2. Sebagai generasi muda, kesadaran sosial merupakan hal fundamental yang 

harus dibangun dan diperluas dengan memberi perhatian serius terhadap 

masalah kebudayaan. Karena dari budaya tersebut sebagai hal kecil yang 

dapat membangun kesadaran unntuksaling menghormati satu sama lain. 

3. Bagi kelompok adat agar kiranya memperhatikan fasilitas yang ada di 

kompleks uma lengge.  
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