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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada kalimat berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت
 Ṡa Ṡ Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Jc ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik diatas) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De ز
 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ش

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan Ye ظ

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik dibawah) ص

 Ḍad Ḍ De (dengan titik dibawah) ض

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik dibawah) ط

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain „ Apostrof terbaik„ ع
 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof 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 ه
 Hamzah _‟ Apostrof ء

ً Ya Y Ye 

 

Hamzah (ء )yang terletak diawal kata tanpa di beri tanda apapun. Jika ia 

terletak di awal atau diakhir, maka di tulis dengan tanda (‘). 
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2. Vokal  

Vokal dalam bahasa arab sama halnya dengan vokal dalam bahasa 

Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 

diftong. 

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ
 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا َ

Vokal  Rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:  

      
 
 
 
 
Contoh: 

 kaifa:     كََفََْ 

وْلََهََ       :haula  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
 

 

 

 

 

Contoh:    

 māta : يَاَتََ

 ramā : رََيَي

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ٌَْ  fatḥah dan Yāʼ Ai a dan i ىَ

 fatḥah dan Wau Au a dan u ىوََْ

Harakat 
Dan 

Huruf 

Nama Huruf 
dan 

Tanda 

Nama 

َ|َََى  fatḥah dan alif atau yāʼ ᾱ a dan garis di atas ا

ً kasrah dan yāʼ ῑ i dan garis di atas 

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di bawah و
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َْمََ  qīla : لَ

وَْتَُ ًُ ٍَ : yamūtu 

4. Tāʼ marbūṭah 

Transliterasi untuk Tāʼ marbūṭah ada dua, yaitu: Tāʼ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah , kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan Ta‟ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan Tāʼ marbūṭah diikuti oleh yang 

menggunakan kata sedang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Tāʼ 

marbūṭah itu di translasikan dengan (h). 

Contoh: 

 Rauḍah Al-Aṭfᾱl:        رَوْضَةَُالأََطْفاَل 

ٍْنةََُانَفاََضِهةََُ  سَِ ًَ   Al-Madῑnah Al-Fᾱḍilah:    اَنْ

ةَُ  ًَ  Al-ḥikmah :             اَنحِكْ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Sayddah atau tasydīd, yang dalam abjad arab di lambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd َ ا) ),  dalam trasliterasi ini di lambangkan  dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh: 

رََبَّناََ    : Rabbanᾱ    

َْناَ  Najjaīnā :    نرََّ

 al-ḥaqq :  انْحَكَ 

ىََ  nuʼʼima :  نعُِّ

َعَسَُوَ    : ʻaduwwun 

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

kasrah )ْسِى(, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 



 
 

xv 
 

Contoh: 

 ʻAlī (bukan ʻAliyy atau ʻAly) :     ع لِىَ 

َبٌّى  ʻArabī (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) :    ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dillambangkan dengan huruf ال 

(alif lam maʻrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung  yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

صَُ ًْ  al-syams (bukan asy-syams) : انَشَّ

َنسَْنةََُ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :       انَسَّ

 al-falsafah : انْفهَْطَفةََُ

َُ  al-bilād :            انَْبلِازَ

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 

diawal kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak di lambangkan, 

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

ٌََََََََََ تأََْيُرُوْ : ta‟murūn 

 َ          al-nauʽ : ََََََ     انَْنَّوْءَُ

ءَ  ٌْ  syaiʼ:           شَ

 umirtu :           أيِرْتَُ 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur‟an (dari al-Qurʼān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl Al- Qurʼān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah  )الله( 

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

huruf  lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

transliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

ٍْناَُلٰلَِّ  billāh   باِلٰلَِّ    dἷnullāh  زِ

Adapun ta marbūṭah diakhiri kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditranslitersi dengan hurf  (t). Contoh:   

ةِاٰللَِّ                 ًَ َْرَحْ فِ ًْ  .hum fī raḥmatillāh  ىُ

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
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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 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks 

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍiʻa linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qurʼān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū 

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

harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

Abū al-Walīd Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 

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

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr 

Ḥamīd Abū) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta ʽālā 

saw. = ṣallallāhū ʽalaihi wa sallam 
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a.s. = ʽalaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahas Arab, beberapa singkatan dalam bahasa 

Arab: 

 صفحة =   صَ
 بسوٌَيكاٌ =   زوَ
 صهيَاللهَعهَوَوَضهى =   صهعىَ
 طبعة =   طَ
 بسوٌَناشر =   زٌَ
=  اندَ انيَاذرهَََََََََ \ انيََاذرىاَ  
 جسء =   جَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xix 
 

ABSTRAK 

Nama :Farniawati 

Nim    :30500119048 

Judul :Adaptasi Ajaran Islam dan Budaya Lokal, Kajian Atas Tardisi Peta 

Kapanca dalam Ritual Perkawinan Masyarakat Muslim Woro 

Kabupaten Bima 

Skripsi ini bertujuan membahas tentang Adaptasi Ajaran Islam dan 

Budaya Lokal:Kajian Atas Tradisi Peta Kapanca dalam Ritual Perkawinan 

Masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima, penelitian ini ingin mengetahui, 

Pertama sejarah munculnya tradisi Peta Kapanca dalam ritual perkawinan 

masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima,Kedua bagaimana proses pelaksanaan 

tradisi Peta Kapanca dalam ritual perkawinan masyarakat Muslim Woro 

Kabupaten Bima, Ketiga bagaimana makna simbol dari tardisi Peta Kapanca 

dalam ritual perkawinan masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima. 

Penelitian dalam skripsi adalah penelitian lapangan (Filed research) yang 

berlokasi di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan 

menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang dugunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Adapun teknik pengumpulan, 

pengolahan dan analilis data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, 

dokumentasi, redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa,Pertama sejarah lahirnya 

tradisi Peta Kapanca sudah ada sejak zaman kerajaan pertama yaitu Sultan Abdul 

Kahir (1630-1635) salah satu wajah Islam Timur Tengah yang paling terkenal 

yaitu seni dalam ajaran Islam, adalah zidkir (Bima:Ziki) dan zidkir juga terbagi 

dalam berbagai jenis, diantarannya Ziki Peta Kapanca, Kedua proses pelaksanaan 

upacara Peta Kapanca dilaksanakan pada petang hari atau malam hari sebelum 

akad dilangsungkan pada acara pernikahan yakni dengan cara melumatkan daun 

pacar pada telapak tangan mempelai wanita, Ketiga makna simbolis dari Peta 

Kapanca adalah sebagai pengingat bahwa kedua pengantin telah melepas masa 

lajangnnya dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt serta memohon 

perlindungan agar rumah tangga kedua mempelai diberi keberkahan serta untuk 

menciptakan rumah tangga yang bahagia baik didunia maupun diakhirat kelak. 

Implikasi penelitian ini adalah Pertama, diharapkan tradisi Peta Kapanca 

tetap eksis sebagai warisan budaya pada masyarakat Bima, Kedua hendaknya 

kepada seluruh masyarakat Bima tidak membenturkan antara ajaran Islam dengan 

tradisi Peta Kapanca karena keduanya bisa berjalan secara beriringan, Ketiga 

diharapkan dengan dilaksanakan pernikahan akan mendapat keberkahan rumah 

tangganya dan mampu menanamkan nilai-nilai yang berguna dalam rumah tangga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan agama Islam yang berada di negara Indonesia sudah 

mendapatkan layanan dalam budaya. Bawaan agama Islam di negara Indonesia 

memperlihatkan terdapat gagasan-gagasan yang penuh dengan kearifan lokal di 

adakan suatu budaya yang berada di Indonesia serta tidak berbentrokan dengan 

ajaran agama Islam yang ada, dengan begitu dapat menuntun ajaran agama Islam 

dan adat lokal yang sudah banyak di kenal di Indonesia. Perjumpaan agama Islam 

dengan tradisi serta adat yang berada di Indonesia setelah itu terbentuknya strata 

sosial, badan Pendidikan, dan sistem kerajaan. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang 

akan di sebut sebagai Islam Nusantara. Pemahaman tentang formulasi Islam 

Nusantara yang ada di bumi ini. Yang dimaksud dengan Islam Nusantara yaitu 

sebagai interprestasi ke Isalaman yang melibatkan diri sesorang, berdiskusi serta 

berbaur dengan suatu kebudayaan Nusantara, lewat cara seleksi, akulturasi serta 

penyusuaian atau beradaptasi. Islam Nusantara tidak semata-mata pada sebuah 

kisah atau loklitas Islam yang berada di jawa. Oleh karena itu akulturasi serta 

penyusuaian atau adaptasi Islam dan buadaya sudah tersebar dengan menyeluruh 

di berbagai pelosok Nusantara, diantarannya yaitu di Kabupaten Bima yang 

merupakan kampung yang berada di ujung Timur Pulau Sumbawa, yang berada di 

Provinsi NTB ( Nusa Tenggara Barat). 
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Islam hadir di wilayah Bima pada abad ke- 17 lewat masyarakat Sape yang 

pertama kali yang di lakukan para Ulama dari Sumatera atas suruhan dari raja 

Goa, Tallo, Luwu, serta Bone. Sejak itulah terdapat sebuah perubahan pola 

kehidupan sosial masyarakat di Bima yang di berikan atas dasar-dasar ajaran 

agama Islam, sehingga didalam kehidupan masyarakat yang berada di berbagai 

macam aspek yang begitu dijiwai serta diwarnai oleh ajaran agama Islam. 

Mempunyai adat yang bercorak Islam sebagai warisan yang akan terus menerus 

dilestarikan secara turun temurun sejak agama Islam berada di masyarakat Bima 

hingga sekarang ini. Diantara adat serta tradisi yang ada di masyarakat Bima yang 

di maksud adalah adat pernikahan, akad nikah, khitanan, khatam al-Qur‟a, serta 

seni maupun pakaian adatnya.
1
  

 Perkembangan masyarakat Islam dengan kebudayaan yang ada di Bima, 

terlihat pada adat pernikahan atau perkawinan yakni adat penempelan daun pacar 

atau masyarakat Bima menyebutnya dengan Peta Kapanca. Tradisi ini sudah 

dilakukan oleh leluhur atau nenek moyang masyarakat Bima, sehingga tradisi 

upacra Peta Kapanca ini telah menyatu dan melekat dalam kehidupan masyarakat 

yang ada di Bima. Ada beberapa kelompok atau warga baik itu dari petuah- 

petuah maupun tokoh adat berpendapat bahwa upacara Peta Kapanca tersebut 

bisa dilaksanakan dan bisa juga tidak dilaksanakan tergantung dari kesepakatan 

kedua keluarga pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Peta Kapanca ialah 

salah satu proses yang sangat dibutuhkan pada saat acara prosesi pernikahan adat 

                                                             
1
Fajrin , Nilai Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Ziki Labo Peta Kapanca Pada 

Acara Pernikahan di Desa Rasa Bou Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Thesis (Makassar. Pps 

UIN Alauddin Makassar,2017), h.5-6. 
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yang ada di Bima serta sebagai tradisi budaya Bima telah menyatu dalam suatu 

prosesi Peta dan Kapanca berasal dari Bahasa Bima yang dibagi menjadi dua kata 

yaitu, Peta (tempel) dan Kapanca (daun pacar). Tradisi Peta Kapanca yakni 

kegiatan menempelkan atau membalurkan daun pacar di telapak tangan calon 

pengantin perempuan yang dilakukan oleh ibu-ibu, dari keluarga terdekat baik 

dari keluarga calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki, serta 

para tokoh panutan masyarakat secara bergantian diiringi dengan zikir serta 

sholawat nabi. Tradisi upacara Peta Kapanca tersebut bukanlah suatu keharusan 

untuk dilakukan oleh masyarakat Woro, akan tetapi sudah menjadi suatu 

kebiasaan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang telah dipercaya oleh 

masyarakat dalam suatu acara pernikahan.
2
  

 Islam hadir di Bima ketika ajaran zikir dan berbagai prosesnya masih 

belum tereksplorasi, apalagi tradisi upacara Peta Kapanca. Namun setelah Islam 

menjadi agama di masyarakat Bima, sejak itu terjadi akulturasi ajaran Islam 

berupa dzikir dan doa dalam tradisi Peta Kapanca, akhirnya dzikir dan Peta 

Kapanca disebut oleh Masyarakat Bima (Jiki Kapanca) atau daun pacar. Dalam 

tradisi Peta Kapanca, adat Bima telah menjadi bagian dari tradisi dalam ajaran 

Islam,oleh karena itu alasan peneliti untuk meneliti di Kabupaten Bima, 

Khususnya pada Desa Woro Kecamatan Madapangga. Bukti lain yang membantu 

peneliti dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat dari pola kehidupan masyarakat 

Woro yang masih sangat erat dengan tradisi serta budaya yang sudah turun-

temurun.  Pada saat agama Islam hadir dalam masyarakat Mbojo (Bima) waktu itu 

                                                             
2
Muhammad Aminullah dan Nasruddin. Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta 

Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima. Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan. 

Vol.No.1.(2017) H. 2. 
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memasuki abad yang ke 17,oleh karena itu terjadilah sebuah perubahan pola 

kehidupan sosial masyarakat Bima yang petik dari dasar dasar ajaran agama 

Islam, kemudian dalam kehidupan masyarakat mempunyai bagian yang sangat 

dijiwai serta diwarnai oleh sebuah ajaran Islam.
3
 

Pelaksanaan ritual Peta Kapanca dimaksudkan untuk mengantar kedua 

mempelai menuju pintu gerbang pernikahan. Pernikahan adalah perjanjian suci 

antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang 

bahagia. Pengertian ini jelas menunjukkan bahwa perkawinan merupakan 

perjanjian suci antara dua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Suatu 

perjanjian yang berarti kehendak bebas antara dua pihak yang telah mengikatkan 

diri satu sama lain, menurut asas suka dan suka.
4
 

 Pasangan yang telah memutuskan untuk melakukan sebuah pernikahan 

serta telah mendapatkan restu dan persetujuan dari kedua orang tua, tentunya 

mereka akan saling mengadakan sebuah pesta pernikahan yang sudah biasa sering 

dilakukan  oleh masyarakat lainnya. Pesta pernikahan yang terdiri dari akad serta 

resepsi. Di Madapangga khusunya di Desa Woro sebelum melaksanakan akad 

atau ijab Kabul terdapat sebuah pemasangan henna atau inai di temapat kediaman 

calon pengantin perempuan yang dilakukan pada malam hari setelah shalat Isa. 

“Henna atau hena merupakan pewarna yang biasa digunakan untuk 

menghiasi tangan serta kaki perempuan, yang terbuat dari bahan tanaman 

                                                             
3
M. Facrir Rahman, Islam di Bima: Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi dan 

Perkembangannya Sampaimasa Kesultanan. Yogyakarta: Genta Press, 2008,h.35 
4
Nur Ulfah, “Perbandingan Tradisi“Peta Kapanca”dalam Perkawinan Antara Suku Bugis 

dengan Masyarakat Suku Mbojo di Desa Na‟e Kecematan Sape Kabupaten Bima”. Thesis ( 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah Mataram, 9 Agustus 2021), h. 

3-4. 
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Bernama “henna‟‟.Di Indonesia dikenal sebagai‟‟pacar kuku‟‟,menggunakan 

henna atau innai merupakan perkara muamalah yang tentunya hukum awal 

mulanya mubah (boleh). Selama tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan ada 

anjuran dari Nabi Shallallahu Alai Wasallam bagi perempuan untuk menggunakan 

innai, agar tidak sama dengan laki-laki.” 

“Disebutkan pula dalam hadits Nabi Muhammad Shallallhu Aalai 

Wasallam: 

          Diriwayatkan dari Mu'aadzah bahwa seorang wanita bertanya kepada 

Aisyah, "Bolehkah wanita mengecat kukunya?"Aisyah menjawab, “Kami biasa 

mengecat kuku kami di depan Nabi dan beliau tidak melarang kami 

melakukannya.
5
 Anjuran yang memerintahkan wanita untuk memakainya dalam 

hadits di atas adalah wanita dianjurkan memakai innai, hal ini untuk membedakan 

pria dengan wanita.‟‟  

Henna adalah tanaman yang hanya hidup di daerah panas, tanaman ini 

termasuk ke dalam tanaman semak dengan nama ilmiah Lawsonia inerma, 

tanaman ini sering digunakan oleh para wanita untuk mengecat kuku dengan 

indah, terutama saat menikah. Tradisi memakai inai atau dalam bahasa Bima 

Kapanca adalah tradisi menempelkan daun inai pada kuku dan telapak tangan 

calon mempelai wanita. Henna dilukis di kuku dan tangan mempelai wanita. 

Berbagai jenis pola digambarkan untuk tujuan menarik tampilan pengantin 

wanita. Bagi wanita yang sudah menikah, penggunaan henna merupakan sarana 

                                                             
5
Abu Bakar Kamal Bin As-Syaid Salim, Fiqih Sunnah Wanita, Ter, M. Tagdir Arsyad; 4 

Cet 1, ( Jakarta: Griya Ilmu, 2010), h. 461. 
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untuk mempercantik diri (tabarruj) dan merupakan bagian dari anjuran untuk 

menghiasi diri dan menyenangkan hati suami.
6
 

 Penggunaan henna sebagai bahan berhias bagi kaum wanita yang sudah 

bersuami, Assy-syaikh Muhammad bin Shalih al-„Utsaimin mengungkapkan 

bahwa:“tidak apa-apa berhias dengan menggunakan henna bagi perempuan yang 

sudah menikah, dimana ia berhias hanya untuk suaminya maupun perempuan 

yang masih gadis maka di perbolehkan baginya,namun tidak boleh 

memperlihatkannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, karena hal tersebut 

merupakan golong dalam perhiasan.‟‟
7
 

 “memakai henna adalah perkara muamalah yang tentunya hukum asalnya 

boleh.Bahkan terdapat anjuran dari Nabi Sallallahu Alai Wasallam.bagi kaum 

perempuan untuk menggukan henna. supaya tidak sama dengan laki-laki.”
8
 Dari 

Aisyah Ra belaiu berkata:  

                                                                                              :       

                                                            :                       .         :                  

“Seorang perempuan menjulurkan tangannya dari balik tabir. Di 

tangannya ada sebuah tulisan untuk Rasulullah Sallallahu Alai Wasallam. 

Lalu ternyata Rasulullahu Alaihi Wasallam menahan tangan beliau dan 

berkata “aku tidak tahu, apakah ini tangan laki-laki atau perempuan?”. 

Kemudian sang perempuan menjawab, “ini tangan perempuan”. Maka Nabi 

                                                             
6
Ahmad Jat, Fiqih Sunnah Wanita ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal. 378. 

7
Zainuddin Al-Malibari, Fathul Muin, Jilid 1 ( Semarang: Karya Thaha Putra, 1980), h. 

35.  
8
https: // muslimah. or. id/9268-hukum-memakai-henna-dan-pacar-kuku. html  
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Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “jika kamu seorang perempuan, 

seharusnya kamu memarnai jari-jarimu dengan henna”. ( HR. Abu Daud). 

  “Para ulama mengungkapkan bahwa menggunakan henna hukumnya 

adalah sunnah ( mustahab). Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengungkapkan: “tidak 

di ragukan lagi bahwa menghiasi tangan perempuan dengan henna atau innai 

hukumnya sunnah. Terdapat anjurannya dalam beberapa hadis yang tidak lepas 

dari kelemahan. Namun masalah utama bagi perempuan untuk menghiasi 

tangannya dengan menggunakan henna atau innai. Adapun yang mengungkapkan 

bahwa dalam penggunaan henna adalah wajib atau mengharamkannya maka saya 

tidak tahu apa landasannya. Tapi yang paling pokok menghiasi tangan perempuan 

dengan henna sehingga mereka tidak sama dengan laki-laki. Ini yang lebih baik 

dan yang utama, karena terdapat dalam beberapa hadis (yang shahih) bahwa 

menggunakan innai merupakan kebiasaan yang telah umum diketahui oleh para 

perempuan, serta sudah umum diketahui pada zaman Nabi SAW maupun di 

zaman sesudahnya. Maka menggunakan innai bagi kaum perempuan lebih baik 

serta lebih utama.”
9
 

 Adat pernikahan pada masyarakat Bima memiliki beberapa jenis tradisi 

yang dipraktekkan, salah satunya adalah upacara Peta Kapanca oleh masyarakat 

Desa Woro kecamatan Madapangga. Upacara Peta Kapanca menurut masyarakat 

Desa Woro merupakan adat yang dilakukan untuk calon mempelai laki-laki dan 

perempuan sebelum dilangsungkannya akad nikah atau ijab Kabul. 

                                                             
  

9
Fatwa Nurun „Ala Darbi, https://www.Binbaz.org.sa./noor/7 

https://www/
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  Peta Kapanca dilakukan dengan membalur atau meletakkan daun pancar 

yang sudah di tumbuk atau dihaluskan di telapak tangan calon pengantin 

perempuan, pembaluran atau peletakkan daun pancar ini dilakukan ole ibu-ibu, 

dari keluarga terdekat baik dari keluarga calon pengantin perempuan maupun 

calon pengantin laki-laki, dan para tokoh panutan masyarakat Desa Woro secara 

bergantian diiringi dengan zikir serta sholawat nabi. Kegiatan upacara peta 

kapanca melibatkan tiga belas orang dan tiga belas orang tersebut membalurkan 

daun pancar pada satu titik tempat yang sama yaitu pada telapak tangan calon 

pengantin perempuan. 

  Tradisi upacara Peta kapanca (menempelkan daun pancar) yaitu 

merupakan kegiatan yang menempelkan daun pancar ditelapak tangan pengantin 

perempuan. Tradisi ini telah lama ada sejak zaman nenek moyang mereka dan 

sudah melekat di masyarakat Bima terkhusus di Desa Woro Kecamatan. 

Madapangga, menjadi salah satu Desa yang sering kali melakukan tradisi upacara 

Peta Kapanca, tradisi ini mempunyai tujuan yaitu sebagai saksi perwujudan serta 

memohon kepada sang maha kuasa. Agar seseorang yang mempunyai acara 

pernikahan dapat dilaksanakan dengan  baik serta diberikan ketangguhan agar 

terhindar dari suatu mala petaka , serta diharapkan kepada calon pengantin supaya 

suatu saat diberikan keluarga yang Sakinah mawaddah dan warohmah. 

Peneliti bermaksud mengkaji mengenai tradisi upacara Peta Kapanca yang 

ada dari sebuah kelompok masyarakat Islami, pada tradisi ini mengandung nilai 

ajaran Islam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga keberadaan dari 

tradisi Peta Kapanca dapat di pertahankan, khususnya bagi masyarakat Woro 
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Kabupaten Bima, dengan ini peneliti tertarik meneliti " Adaptasi Ajaran Islam dan 

Budaya Lokal: Kajian Atas Tradisi Peta Kapanca dalam Ritual Perkawinan 

Masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima.” 

 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai Adaptasi Ajaran Islam 

dan Budaya Lokal: Kajian Atas Tradisi Peta Kapanca dalam Ritual Perkawinan 

Masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima. 

2. Deskriptif Fokus 

Peneliti mendeskripsikan fokus penelitian, guna memperjelas kata kunci 

dari judul penelitian: 

a. Adaptasi 

Adaptasi merupkan cara penyusuain antara dua kebudayaan, dalam 

penelitian ini adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Woro yakni 

kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal. Adaptasi adalah suatu penyusuaian 

individu terhadap suatu lingkungan, penyusuaian ini dapat diartikan sebagai untuk 

mengubah diri individu sesuai dengan keadaan lingkungan, serta dapat mengubah 

lingkungan sesuai dengan keinginan individu tersebut. 

b. Ajaran Islam 

Ajaran Islam yakni kumpulan dari berbagai prinsip-prinsip dalam 

kehidupan masyarakat, yaitu ajaran tentang bagaimana semestinya manusia dapat 
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menjalankan kehidupannya di dunia. dalam penelitian ini ajaran Islam dapat 

dipraktekan oleh masyarakat yang ada di Desa Woro berdasarkan ajaran Islam 

yang mudah di pahami serta di mengerti oleh masyarakat setempat. 

 

 

c. Budaya Lokal 

 Budaya Lokal adalah budaya yang di anut oleh suatu suku bangsa, dalam 

penelitian ini budaya lokal merupakan kehidupan masyarakat Muslim Woro yang 

hidup berdasarkan nilai-nilai yang di percayainya atau di yakininya. 

d. Peta Kapanca 

Peta Kapanca merupakan menempelkan daun pancar ke ,telapak tangan 

pengantin perempuan. Adapun cara pelaksanaanya yaitu pengantin perempuan 

duduk bersila pada tempat atau panggung yang sudah  disediakan, keadaan lengan 

atau tangan  harus rapi kedepan menghadap keatas yang kemudian di alas dengan 

satu bantal, kain kafan, daun pisang, dengan posisi kaki duduk seperti tahiat. Yang 

melakukan penempelan daun pancar tersebut adalah ibu-ibu yang berjumlah tiga 

belas orang orang. dari keluarga terdekat baik dari keluarga calon pengantin 

perempuan maupun calon pengantin laki-laki, serta para tokoh panutan 

masyarakat secara bergantian diiringi dengan zikir serta sholawat nabi. ibu-ibu 

yang berjumlah tiga belas orang. 

e. Tradisi  

           Tradisi merupakan kebiasaan yang di wariskan secara turun temurun, 

dalam penelitian ini tradisi Peta Kapanca telah lama ada sejak zaman nenek 
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moyang mereka dan sudah melekat di masyarakat Bima terkhusus di Desa Woro, 

menjadi salah satu Desa yang sering kali melakukan tradisi upacara Peta Kapanca 

tersebut.  

 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sejarah tradisi Peta Kapanca dalam ritual perkawinan 

masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Peta Kapanca dalam ritual 

perkawinan masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima? 

3. Bagaimana makna simbolis dari tradisi Peta Kapanca dalam ritual 

perkawinan masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima? 

D. Kajian Pustaka 

 Penelitian tentang Adaptasi Ajaran Islam dan Budaya Lokal: Kajian Atas 

Tradisi Peta Kapanca dalam Ritual Perkawinan Masyarakat Muslim, yang 

dilakukan oleh peneliti juga mengarah pada beberapa penelitian terdahulu yang 

menurut peneliti dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta di anggap relavan. 

Penelitian mengenai tradisi upacara Peta Kapanca sudah banyak dikaji dalam 

beberapa penelitian lainnya dengan pandangan yang berbeda-beda. Berikut adalah 

beberapa penelitan terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam 

penelitian ini. 

Pertama penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Fadli (2022) 

dengan judul Nilai Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Peta Kapanca Pada 
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Acara Pernikahan di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.  

Menyatakan bahwa pada penelitian yang telah dilakukan memperoleh hasil (1) 

pelaksanaan kegiatan upacara Peta Kapanca dalam acara perkawinan yang ada di 

Desa Monggo bertempat pada Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima yakni: 

yang diawali dengan salam, sholawat serta istigfar dan membacakan ayat ayat suci 

Al-Qur‟an, selanjutnya diteruskan pada agenda upacara Peta Kapanca. Calon 

pengantin perempuan duduk bersila di tempat yang telah disediakan kemudian 

akan dilumatkan dengan daun pacar. Yang dilakukan oleh Ibu ibu yang berjumlah 

tujuh orang. (2) Nilai Nilai Pendidikan Islam yang bermakna pada upacara Peta 

Kapanca, dilihat dari bentuk fenomenologi yaitu: (a) Nilai Pendidikan dengan 

Iman (b) Nilai Pendidikan dengan akhlak yang berupa: Bersyukur, bersabar, serta 

kasih dan sayang, saling tolong menolong kepada sesama, saling bergotong 

royong dan lain sebagainnya. Proses upacara Peta Kapanca bagi masyarakat Bima 

telah menjadi komponen pada adat dan tradisi dalam masyarakat. Keberadaan 

upacara Peta Kapanca didalam perkawinan masyarakat Bima yang merupakan 

bagian dari tanggapan warga kepada budaya Islam. Kesamaan peneliti yang 

dilakukan Fadli Muhammad adalah sama-sama memfokuskan pada Tradisi 

upacara peta kapanca. dan yang membedakan dengan penelitian ini adalah Fadli 

Muhammad memfokuskan pada Nilai-nilai Pendidikan Islam sedangkan peneliti 

memfokuskan pada Adaptasi ajaran Islam.
10

 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Nur Ulfah (2022) dengan judul 

penelitian “Perbandingan Tradisi “Peta Kapanca” dalam Perkawinan Antara Suku 
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Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar 1443/2022 M), h. 12. 
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Bugis dengan Masyarakat Suku Mbojo di Desa Na‟e Kecematan Sape Kabupaten 

Bima” dari hasil penelitiannya dapat di simpulkan bahwa dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perbedaan tradisi peta kapanca masyarakat desa bugis 

dan masyarakat Desa na‟e, dengan adanya perbedaan peta kapanca bukan suatu 

landasan yang memicu adanya suatu konflik di antara masyarakat , namun itu 

sesungguhnya merupakan suatu kekayaan yang dimilki pleh suatu daerah untuk 

dilihat nilai-nilai positif dari setiap perbedaan peta kapanca itu sendiri. Kesamaan 

peneliti yang dilakukan Nur ulfah adalah sama-sama memfokuskan pada Tradisi 

pernikahan. dan yang membedakan dengan penelitian ini adalah Nur ulfah 

memfokuskan pada Perbandingan Tradisi Peta Kapanca dalam Perkawinan Antara 

Suku Bugis dengan Masyarakat Suku Mbojo di Desa Na‟e Kecematan Sape 

Kabupaten Bima sedangkan peneliti berfokus pada Adaptasi Ajaran Islam dan 

Budaya Lokal: Kajian Atas Tradisi Peta Kapanca dalam Ritual Perkawinan 

Masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima.
11

 

Ketiga penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Junari (2018) dengan 

judul penelitian “Tradisi Kapanca dalam Adat Pernikahan di Desa Sumi 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima” dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 

Eksistensis Kapanca dalam adat pernikahan di Desa Sumi Kec. Lambu Kabupaten 

Bima, akan selalu di lestarikan, kapanca tersebut merupakan warisan budaya lokal 

yang secara turun temurun dan kemudian diwariskan kepada generasi mudah, 

untuk melestarikan budaya tersebut, warga desa sumi mengharuskan dalam 

                                                             
11
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prosesi pernikahan ada kapanca sebagai tanda penyempurnaan acara pernikahan, 

dengan tata cara sebagai berikut, menyediakan daun pacar (ro‟o kapanca) yang 

sudah ditumbuk halus, menaburi daun tersebut di atas telapak tangan pengantin 

dengan beralaskan bantal dan dalam posisi duduk Pengaruh kapanca dalam 

pernikahan terhadap kehidupan Sosial kemasyarakat di Desa Sumi Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima tersebut pengaruhnya sangat signifikan, dengan 

ditandainya masyarakat sangatlah antusias dan dijadikan hal yang wajib dilakukan 

dalam prosesi pernikahan, apabila kapanca tersebut tidak dilakukan, maka acara 

pernikahan tersebut tidak dianggap sempurna. kesamaan penelitian ini adalah 

sama-sama berfokus pada kegiatan upacara Peta Kapanca didalam perkawinan 

pada masyarakat di Kabupaten Bima  dan yang membedakan penelitian ini adalah 

Junari Tradisi Kapanca dalam Adat Pernikahan di Desa Sumi Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima sedangkan peneliti berfokus pada Adaptasi Ajaran Islam dan 

Budaya Lokal: Kajian Atas Tradisi Peta Kapanca dalam Ritual Perkawinan 

Masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima.
12

 

Keempat penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Fajrin (2017) dengan 

judul penelitian “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Ziki Labo Peta 

Kapanca pada Acara Pernikahan di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten 

Bima.” Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung pada ziki labo peta 

kapanca, dilihat dari pendekatan fenomenologi antara lain: 1) Nilai agama dan 

pendidikan antara lain: pendiduikan iman, pendidikan ahlak, dan pendidikan 

intelektual 2) Nilai budaya antara lain: Efek sensorik, dan estetis (keindahan). 3) 
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Nilai social amtara lain: Gotong royong, tolong menolong, solidaritas, etos kerja, 

dan komunikatif. Kesamaan dari penelitian ini adalah pada tradisi upacara peta 

kapanca didalam ritual pernikahan pada masyarakat Bima dan yang membedakan 

penelitian ini adalah peneliti berfokus pada Adaptasi Ajaran Islam dan Budaya 

Lokal: Kajian atas Tradisi Peta Kapanca dalam Ritual Perkawinan Masyarakat 

Muslim Woro Kabupaten Bima sedangan Fajrin lebih berfokus pada Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Ziki Labo Peta Kapanca Pada Acara 

Pernikahan di Desa Rsabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
13

 

Kelima penelitian terakhir yang dilakukan oleh Safitria (2019) tentang 

“Adat Pernikahan di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima”.dari hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa yang pertama,eksistensi adat pernikahan di 

Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima akan selalu dilestarikan dikarenakan 

disetiap proses adat pernikahan terdapat nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya, dan 

akan dilestarikan secara turun temurun dan kemudian diwariskan ke generasi 

muda, untuk mewariskan budaya adat pernikahan ini masyarakat Desa Rato akan 

selalu melaksanakan proses adat pernikahan seperti mbolo weki, peta kapanca dan 

lainnya. Kedua, proses adat pernikahan di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten 

Bima memiliki beberapa tahapan yaitu: panati (lamaran), nge‟e nuru, wa,a co‟i 

(mengantar mahar), mbolo weki, peta kapanca, akad nikah, boho oi ndeu, 

pamanco (resepsi). Dan yang membedakan penelitian ini adalah peneliti berfokus 

pada adaptasi ajaran islam dan upacara peta kapanca sedangkan Safitria lebih 
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memfokuskan pada Adat Pernikahan di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten 

Bima.
14

  

 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui sejarah tradisi Peta Kapanca dalam ritual perkawinan 

masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima. 

b. Untuk mengetahui bentuk dan proses tradisi Peta Kapanca dalam ritual 

perkawinan masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima. 

c. Untuk mengetahui makna dan tujuan dari tradisi Peta Kapanca dalam ritual 

perkawinan masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis  

1)  Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah sebuah informasi serta 

referensi tentang budaya-budaya lokal dan tradisi upacara perkawinan 

dalam masyarakat Islam yang ada di Bima. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

terus melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di berbagai daerah. 

3) Penelitian ini diharapkan agar bisa melihat berbagai fenomena yang 

terdapat dalam masyarakat. Serta sebagai bahan bacaan untuk 

masayarakat agar dapat mendapatkan informasi mengenai masalah 

budaya dan tradisi. Khususnya masyarakat Desa Woro. 

b. Kegunaan Praktis 
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1) Hasil penelitian ini pastinya akan sangat menolong pengamat untuk 

memperbanyak pengetahuan pengamat terkhusus mengenai pada 

adapatasi ajaran Islam dan budaya lokal di masyarakat Bima. Yang akan 

berfungsi nantinya untuk bahan pelajaran sebagai bahan penunjuk untuk 

melaksanakan hidup setiap harinya. Supaya terus membawa tinggi 

mengenai adaptasi ajaran serta budaya lokal yang berasal dari Desa 

selaku aspiran guru serta persyaratan unutk mendapatkan titel sarjana 

agama (S.Ag). 

2) Sebagai bahan untuk ilmu penegetahuan yang menimbulkan pemahaman 

mengenai bagaiamana guna untuk melestarikan budaya serta tradisi dan 

menjaga kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing Desa yang 

berada pada Negara  Indonesia, dan contoh untuk menjaga karakter, 

bangunan pada Desa tersebut sehingga membedakannya pada Desa Desa 

yang berada diIndonesia.  

3) Hasil penelitian ini selanjutnya akan dijadikan sebagai informasi umu 

didalam bagian kultur serta tradisi untuk masyarakat yang banyak 

nantinya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Ajaran Islam 

1. Pengertian Ajaran Islam 

Islam adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu salama yang berarti 

keamanan, kedamaian dan ketenangan. Asal usul kata ini terdiri dari kata aslama, 

islaman,yuslimu yang berarti tetap dalam keadaan damai, yang juga dapat 

dipahami sebagai ketundukan. Karena itu, secara antropologis, kata Islam 

menggambarkan sifat manusia yang patuh dan tunduk kepada Tuhan-Nya.
1
 

Islam adalah nama agama dan ajarannya yang merupakan wahyu dari 

Tuhan melalui Rasul kepada umat manusia. Lebih tepatnya, Islam adalah ajaran 

yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Saw. 

Memang Islam mengajak ajaran tidak hanya pada satu aspek atau satu sisi saja, 

tetapi pada semua aspek, semua aspek kehidupan manusia yang berbeda-beda. 
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Padahal, ajaran Islam merupakan kumpulan berbagai prinsip hidup 

manusia.
2
 Berkaitan dengan ajaran bagaimana manusia dapat melanjutkan 

kehidupannya di dunia yang fana ini, prinsip satu dengan lainnya adalah saling 

ketergantungan sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang kuat dan tidak 

terpisahkan. Bukan berarti ada nilai tunggal yang bisa berdiri sendiri. Pada 

dasarnya Islam adalah sebuah sistem, perangkat nilai, yaitu perangkat yang saling 

bergantung, yang membentuk teori-teori Islam yang baik dan benar.
3
 

Ajaran Islam dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu: Nilai normatif dan 

fungsional, menurut Kupperman, nilai normatif adalah standar atau norma yang 

menitikberatkan pada pertimbangan benar dan salah, benar dan salah, benar dan 

salah, benar dan salah yang besar pengaruhnya bagi manusia untuk menentukan 

pemikiran diantara para pihak termudah sarana tindakan. Nilai normatif ini 

mungkin mencerminkan pandangan seorang sosiolog yang pertama kali 

menekankan norma sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi aktivitas 

manusia.
4
 

2. Prinsip Ajaran Islam 

Islam adalah ajaran yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Hal 

ini karena Islam memiliki landasan doktrinal yang jelas. Adapun landasan ajaran 

Islam meliputi, yaitu:  

a) Alquran 

                                                             
2
Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, Cet. Ke-2 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2006), h.92 
3
Fuad Amsyari, Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia, 

(Jakarta:Gema Insan Press, 1995), h.22 
4
Rohmad Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, cet. ke-2 (Bandung:Alfabeta, 

2004), h. 9. 



 

 
 

Al-Qur'an menurut bahasa, yaitu bentuk masdar atau kata asal dari kalimat 

"qara'a" yang berarti sambungan (adh-dhommu) dan penyatuan (al-jam'u), 

Qiraa'ah berarti menggabungkan huruf , kalimat – kalimat yang satu dengan yang 

lainnya secara teratur (tartil). Al-Qur'an pada dasarnya sama dengan al-Qira'ah, 

yaitu masdar atau asal kata qara'a qira'atun dan qur'anan. Adapun Al Quran dalam 

istilah yaitu kitab Allah yang berisi tentang mukjizat-mukjizat yang diwahyukan 

atau diwahyukan kepada Rasul yaitu Nabi Muhammad Saw, tertulis di mushaf 

dan mutawatir diriwayatkan, membacanya adalah ibadah.
5
 

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang pertama dan itu karena 

Al-Qur'an memiliki nilai-nilai mutlak yang diturunkan Allah SWT melalui 

malaikat Jibril kepada nabi Muhammad. Nilai inti kitab suci Al-Quran adalah 

abadi dan sejalan dengan perkembangan zaman, tidak berubah dan tidak 

terpengaruh ruang dan waktu. Tafsir diperlukan dalam Al-Quran untuk 

menyempurnakan setiap ajaran di dalamnya. Allah swt adalah pencipta manusia, 

maka Dia juga akan mendidik manusia, Ini sudah ada dalam wahyu-Nya. 
6
 

b) As-Sunnah 

As-Sunnah dalam bahasa As-Sunnah berarti suatu tradisi yang dapat 

dilaksanakan, atau dapat dilaksanakan dengan benar, baik terpuji maupun tidak. 

Sunnah adalah apa yang telah diatomisasi untuk Nabi. Keberadaan rasul Nabi 

Muhammad. juga harus diperhitungkan oleh dunia pendidikan Islam. Ajaran dan 

ajaran yang dimiliki dunia pendidikan, harus mencerminkan Al-Qur'an dan juga 
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mencontoh Nabi Muhammad, sedangkan dalam dunia pendidikan Islam ia dapat 

menyambut dan menyerap larangan dan perintah yang telah disampaikan oleh 

Nabi, para tujuan dan sasaran dapat jelas. arah yang ingin Anda tuju.
7
 

c ) Ijtihad 

Ijtihad menggunakan semua ilmu yang dimiliki para ilmuwan ketika 

berpikir tentang Syariat Islam untuk menegakkan hukum Syariat Islam di berbagai 

daerah yang belum jelas hukum ini dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti yang 

dikutip Daud dari tesis Sulaiwi menjelaskan bahwa Berijtihad memandang serius 

dan mengusahakan sebaik-baiknya ilmu, akal dan pengalaman manusia, termasuk 

syarat memahami dan mempelajari kebenaran wahyu atau sunnah dan 

menyebarkan ajaran keduanya, termasuk tentang hukum Islam (fiqh).
8
 

Dunia pendidikan tentang konsep Ijtihad akan menjadi semakin penting, 

karena ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah hanya 

memiliki prinsip dan pokok-pokok saja. Jika sesuatu menjadi lebih jelas dan 

terperinci, maka dalam penerapan prinsip ini, perincian ini hanyalah contoh. Sejak 

Al Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. kematiannya, ajaran Islam 

tumbuh dan berkembang melalui ijtihad melalui perubahan kondisi dan keadaan 

sosial juga tumbuh dan berkembang .
9
 Fungsi ijtihad adalah mencari jalan keluar 

ketika ada kebutuhan untuk menetapkan aturan, tetapi hal ini tidak lagi ditemukan 
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dalam Al-Qur'an atau hadits. Kemudian jika melihat fungsi ijtihad, maka ijtihad 

memiliki tempat dan legitimasi yang sangat tinggi dalam Islam.  

3. Ruang lingkup ajaran Islam 

a. Tauhid/Akidah 

Secara etimologis, kepercayaan berarti terikat. Setelah menjadi kata, 

aqidah berarti kesepakatan yang kuat dan kokoh yang tumbuh jauh di dalam hati. 

Menurut Jamil Shaliba dalam kitab Mu'jam al-Falsafi yang dikutip oleh 

Muhammad Alim dalam kitab Akidah Pendidikan Agama Islam Secara bahasa, 

yaitu dua sudut berpadu sehingga saling berhubungan erat dan saling bertemu, 

kokoh dan utuh. Secara umum pengertian akidah adalah suatu keyakinan yang 

telah ditanamkan dalam hati.
10

 

Inti dari pembahasan akidah ini menyangkut enam rukun iman, yaitu 

beriman kepada Tuhan, beriman kepada rasul, beriman kepada malaikat, beriman 

kepada kitab, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada Qada dan Qadar.
11

  

b. Syari‟ah 

Dari segi redaksional, pengertian syariah adalah “bagian dari tempat yang 

ada airnya”, yang berarti tempat mengalirnya air, atau dalam artian merupakan 

jalan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, sebagai pelajaran untuk 

kehidupan di akhirat nanti. Permintaan itu dikabulkan oleh Allah Swt. dalam 

membangun dan mengarahkan kemanusiaan harus berdasarkan pada sumber 

utama, yaitu hukum Islam Al-Qur'an dan Nabi saw. Sunnah dan sumber kedua 

adalah akal manusia dan ijtihad ulama atau cendekiawan Islam. Islam adalah way 
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of life dengan sendirinya sebagai pedoman bagi kehidupan umat Islam yang 

mengikutinya. Konsep tersebut kemudian diterapkan dalam bentuk hukum, 

norma, sosial, politik, ekonomi dan konsep hidup lainnya.
12

 

Menurut Taufik Abdullah, Syariah mencakup nilai-nilai muamalah dan 

budaya, antara lain: 

1. Disiplin dalam kegiatan ibadah. Hal ini terlihat dari perintah shalat pada 

waktu yang telah ditentukan. 

2. Sosial dan kemanusiaan, misalnya: Puasa dapat menyehatkan 

kesadaran manusia, zakat mengandung nilai sosial, dengan mengalami 

kesengsaraan atau kelaparan fakir miskin.   

3. Keadilan, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Hal itu dapat 

dilihat dalam warisan, jual beli, haad (hukuman), serta pahala dan 

dosa. 

4. Persatuan, dinyatakan dalam shalat berjamaah, usul pengambilan 

keputusan dan musyawarah, serta usul untuk saling mengenal.  

5. Tanggung jawab, dengan kaidah kewajiban manusia sebagai hamba 

adalah melatih manusia untuk bertanggung jawab atas semua yang 

telah dilakukannya.
13

 

c. Akhlak  

Islam adalah kehalusan kemuliaan moral. Definisi linguistik moralitas 

berasal dari kata Arab yang berarti karakter, temperamen. Sedangkan pengertian 

etika secara istilah, para ulama telah banyak mendefinisikannya, terutama dalam 
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kitabnya Tahdzib al-Akhlaq Ibnu Maskawaih yang dikutip oleh Muhammad Alim, 

beliau menjelaskan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa jiwa seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan tindakan tanpa persetujuan. renungkan dan 

renungkan.
14

 Seseorang dapat dikatakan berbudi luhur bila suatu dorongan timbul 

dengan sendirinya tanpa banyak berpikir atau pertimbangan dan sering diulang-

ulang sehingga menyerupai dorongan untuk bertindak.  

Konsep akhlak berasal dari bahasa arab dan berarti watak, perangai, adat 

istiadat, peristiwa, ciptaan, ciptaan. Dari segi terminologi para ulama telah 

mendefinisikan konsep akhlak, antara lain Imam al-Ghozali dalam kitabnya Ihya 

'Ulumuddin yang berpendapat bahwa akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam 

jiwa, yang darinya perbuatan mudah timbul tanpa berpikir atau bermusyawarah.
15

 

Etika yang tertanam dalam jiwa seseorang menyebabkan dia melakukan tindakan 

tanpa berpikir, tindakan yang dilakukan dengan mudah tanpa memikirkan dirinya 

sendiri, tanpa berpikir ke depan, merupakan cerminan moralitas seseorang.  

Dapat dikatakan bahwa akhlak adalah etika Islam, yaitu etika yang 

bersumber dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Akhlak Islam ini merupakan 

perbuatan yang bersifat keterbukaan sehingga dapat menjadi tanda untuk menilai 

seseorang apakah dia baik atau buruk. Indikator akhlak dari Al Quran, yaitu: 

1. Kebaikan mutlak, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak adalah 

kebaikan murni dalam segala lingkungan, keadaan, waktu dan tempat. 
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2. Kebaikan universal adalah kebaikan yang terkandung, di dalamnya 

kebaikan untuk seluruh umat manusia. 

3.  Pelaksanaannya wajib, jika itu adalah hukum perilaku, maka harus 

dilakukan sebelum ada sanksi hukum. 

4. Pemantauan selesai, yaitu melibatkan pengawasan Allah SWT dan 

lainnya, karena sumbernya dari Allah Swt.
16

 

 

B. Pengertian Budaya 

1. Pengertian budaya  

Kebudayaan, sebagaimana disebut dalam antropologi, tidak hanya 

berkaitan dengan perkembangan di bidang seni dan anugerah sosial, tetapi 

kebudayaan lebih diartikan sebagai seperangkat pengalaman yang dipelajari.
17

 

Menurut para ahli budaya, kata kebudayaan merupakan kata majemuk dari 

dua kata semangat dan kekuatan. Budi artinya pengertian, pemikiran, pendapat, 

akal, perasaan, usaha. Sedangkan power mengandung arti kekuatan, kemampuan, 

tenaga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebudayaan adalah kumpulan 

usaha manusia yang tercipta sebagai hasil pemikiran dan pandangan untuk 

meningkatkan kesempurnaan hidup. Kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang 

kompleks yang meliputi kepercayaan, pengetahuan, kesenian, hukum, adat 

istiadat, moral dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. Budaya ini adalah simbol khusus untuk setiap manusia. Lain adalah 
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dari perspektif antropologi yang lebih kontemporer, budaya sebagai sistem simbol 

dan makna dalam masyarakat manusia, di mana norma dan nilai terkait dengan 

hubungan dan perilaku sosial menjadi identitas masyarakat yang bersangkutan.
18

 

2. Peran Budaya dalam Masyarakat  

Role atau peran merupakan aspek dinamis dari jabatan. berarti orang yang 

berbuat baik dan melakukan kewajibannya. Artinya, jika seseorang menjalankan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah 

menjalankan peran dan perannya. Budaya atau budaya berasal dari bahasa 

Sanskerta, khususnya buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi 

(budi atau akal) yang diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal dan 

budi manusia.   

Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terdiri dari 

banyak elemen yang kompleks, termasuk sistem agama dan politik. Ada adat 

istiadat, bahasa, alat, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa dan budaya 

adalah bagian integral dari manusia. Budaya adalah keseluruhan cara hidup yang 

kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya yang menentukan perilaku 

komunikasi manusia.  

 J.L. Gillin dan J.P. Gillin dalam bukunya yang berjudul Cultural Sosiology 

(1948) mengungkapkan bahwa masyarakat ialah kelompok manusia atau orang.
19

 

orang yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama. 
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Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat luas bagi manusia dan masyarakat, 

karena kekuatan yang dihadapi masyarakat dan anggotanya (misalnya kekuatan 

alam) tidak selalu baik bagi manusia. Selain itu, manusia sebagai masyarakat 

mendambakan kepuasan diri, baik secara spiritual maupun material. Jika manusia 

telah melindungi dirinya dan menyesuaikan diri dengan alam, hidup rukun dengan 

manusia, maka akan timbul keinginan untuk mengungkapkan perasaan dan 

keinginan akan dianggap sebagai seni, sehingga peran atau fungsi Kebudayaan 

manusia bagi masyarakat dapat dibagi sebagai berikut:   

1. Lindungi diri Anda dari alam Ciptaan manusia memunculkan teknologi 

yang tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari lingkungan 

alamnya. Melalui teknologi, manusia dapat memanfaatkan dan mengolah 

alam untuk kebutuhannya, sehingga manusia dapat menguasai alam.  

2. Pengaturan perbuatan manusia Kebudayaan mempunyai standar, aturan, 

adat istiadat dan tradisi yang kesemuanya itu mempunyai fungsi 

mengatur cara orang bertindak dan berlaku dalam hubungan yang hidup 

dengan anggota-anggotanya. budaya disebut juga dengan “the rule for 

living”, yaitu budaya adalah garis besar perilaku atau “the blueprint of 

behavior”.vi”, yang berarti menetapkan seperangkat aturan tentang apa 

yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. 
20

 

3. Sebagai penampung segala emosi Kebudayaan berfungsi sebagai wadah 

atau tempat untuk mengungkapkan perasaan seseorang dalam 
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masyarakat atau untuk memuaskan hasrat, misalnya keberadaan seni 

dalam pergaulan. 
21

 

4. Mengenali norma dan nilai sosial yang diperlukan untuk menegakkan 

ketertiban dalam pergaulan "komunitas". Kebudayaan adalah usaha 

manusia untuk melindungi dirinya dari kekuatan-kekuatan lain yang ada 

dalam suatu “masyarakat”, untuk dapat menaklukkan kekuatan-kekuatan 

jahat, manusia dituntut untuk dapat melindungi dirinya sendiri dengan 

membuat aturan-aturan dasar yang menuntun bagaimana seharusnya 

manusia bertindak dan mampu melindungi. diri dalam kehidupan 

sosial.
22

 

C. Pengertian Tradisi 

1) Pengertian tradisi  

Tradisi ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan adat, kebiasaan, ajaran, 

dan sebagaianya.Tradisi ini turun temurun dari nenek moyang mereka, serta ada 

pula yang mengungkapkan bahwa tradisi itu sudah diwariskan pada saat masa 

lampau hingga ke masa sekarang. 

Penjelasan diatas kita bisa melihat bahwa inti sari dari tradisi merupakan 

warisan masa lampau yang dijalankan, dilestarikan, serta dipercaya sampai 

sekarang ini. Adat atau tradisi itu bisa dikatakan pola kelakuan dan adat kebiasaan 

yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Tradisi adalah segala 

warisan lampau yang masuk pada masyarakat kita kedalam kebudayaan yang 
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masih berlaku sampai sekarang. Tradisi juga bukan hanya sebuah persoalan 

peningkatan sejarah, tetapi sekaligus merupakan suatu persoalan kontribusi zaman 

kini dalam berbagai tingkatnnya.  
23

D. Teori Fenomenologi 

Fenomenologi berasal dari Bahasa Yunani “phainoai” yang artinya 

“menampak atau yang terlihat dan “phainomenon” yang artinya “yang Nampak” 

atau “yang terlihat”. Definisi fenomenologi dikenalkan oleh Johan Heirinckh, dan 

pemimpin dari aliran fenomenologi yaitu Edmund Husserl.
24

 Fenomenologi 

merupakan sesuatu yang bisa dilihat, dipelajari, serta di artikan sebagai bagian 

dalam kehidupan masyarakat.
25

 

Alfred Schutz merupakan salah satu tokoh fenomenologi yang terkenal 

sebagai seorang pengacara, pembisnis serta filosofi muda yang sangat pintar. 

Schutz lahir pada tanngal 3 April 1899 di Wina, Australia yang terlahir dari 

pasangan Alfred dan Johana Schutz.
26

 Alfred Schutz mengatakan bahwa 

seseorang membentuk sebuah makna lewat tahap tipikasi serta pengalaman. 

Dengan cara ini, Alfred Schutz menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan 
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pengalaman sehari-hari serta mencari asal usul dari pengalaman maupun 

pengetahuan tersebut.
27

 

Pokok pemikiran dari Alfred Schutz yaitu tentang bagaimana cara 

mempelajari tindakan sosial ( yang disandarkan pada watak orang atau orang lain 

di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang) lewat interprestasi untuk 

menggambarkan semua tindakan manusia, Alfred Schutz meneglompokkan 

kedalam dua jenis motif, yaitu: (1) motif karena ( because motive),(2) motif tujuan 

( in order to motive).
28

  

Pemikiran Alfred Schutz ini merupakan sebuah penengah konseptual 

untuk mencari pemikiran fenomenologis lewat interaksi sosial didalam 

masyarakat yang diekspresikan sebagai fenomena sosial serta objek-objek yang 

bagus. Elemen pemikiran Schutz yaitu konsep pemikiran fenomenologis 

sosiologis,yang berhubungan dengan pembangunan paradigma yang memiliki 

peran yang sangat penting didalam sosiologi. Terbentuknya makna didasarkan 

pada pengalaman kehidupan sosial yang partisipan. Pengalaman orang akan lebih 

menyeluruh dalam terbentuknya makna. Dalam hal ini informan sebagai peran 

utama dalam realitas sosialnya. 

Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi dari Alfred Schutz, 

karena peneliti berusaha untuk mencari sejarah awal dan makna dari tradisi 

upacara Peta Kapanca lewat pengetahuan para informan, dimana pengetahuan 
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informan akan lebih tertata dalam pembentukan makna dari tradisi upacara Peta 

Kapaca. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dalam analisis data lapangan. Pengertian teoretis dari 

penelitian kualitatif adalah bahwa penelitian terbatas pada upaya mengungkap 

suatu masalah dan keadaannya sehingga sekedar pengungkapan kebenaran. . 

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dilakukan jika peneliti ingin 

menjawab pertanyaan tentang fenomena yang sedang atau sedang terjadi. Ini 

mencakup studi tentang fenomena sebagaimana adanya dalam fenomena yang 

sedang dipelajari.
1
 

 Lokasi penelitian di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten 

Bima. berdasarkan observasi awal pengamat, ditemukan bahwa adanya Tradisi 

upacara Peta Kapanca sebelum dilaksanakannya acara pernikahan. Tradisi ini 

sudah menjadi kebiasaan bagi orang Bima khususnya di Desa Woro. Sehingga 

pengamat sangat tertarik untuk mengetahui kesesuaian antara ajaran Islam dan 

Tradisi Peta Kapanca dalam ritual perkawinan masyarakat Bima. 

B. Pendekatan Penelitian  

      Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologis. Istilah fenomenologi berasal dari kata Yunani “pahinomenon” 

yang secara harfiah berarti “gejala” atau “yang telah tampak” sehingga nyata bagi 
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kita. Esensi fenomenologi diberikan oleh Stanley Deetz. Pertama, pengetahuan 

adalah kesadaran. Pengetahuan tidak disimpulkan dari pengalaman tetapi 

ditemukan langsung dalam pengalaman sadar. Kedua, makna sesuatu terbentuk 

dari potensi kehidupannya. 

    Bagaimana seseorang berhubungan dengan suatu objek menentukan apa arti 

objek itu bagi orang yang terlibat. Ketiga, bahasa adalah kendaraan bagi generasi 

makna. Kami mengalami dunia dan mengungkapkannya melalui bahasa .
2
 

     Fenomenologi adalah metode penelitian yang secara sistematis menggali 

fenomena yang ada. Tujuan penelitian dengan pendekatan fenomenologis adalah 

mengembangkan makna pengalaman hidup dari suatu fenomena guna mencari 

kesatuan makna dengan menentukan sifat fenomena dan mendeskripsikannya 

secara akurat dalam konteks fenomena pengalaman hidup sehari-hari.  

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung 

kepada pengumpul data.  atau diperoleh di lapangan sebagai hasil wawancara. 
3

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi 

informan.  
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode ini menggunakan teknik sebagai berikut: 

a) Wawancara mendalam 

Teknik wawancara ini digunakan untuk mencari data tentang 

permasalahan secara lebih terbuka. Informan atau warga yang memberikan data 

penelitian diminta pendapat dan idenya, sedangkan peneliti mendengarkan dengan 

seksama dan mencatat apa yang dijelaskan oleh responden pemberi informasi. 

Format pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah pertanyaan 

terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara, buku catatan dan perekam 

audio sesuai kebutuhan.  

b) Observasi dan Pengamatan Tuntas  

Pengamatan langsung terstruktur dirancang secara sistematis oleh peneliti 

pada peta Kapanca pada saat pernikahan di Desa Woro Kecamatan Madapangga. 

Aspek yang diamati dalam observasi penelitian ini adalah lokasi, pelaku, dan 

aktivitas. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau 

melihat peristiwa atau gejala yang terjadi, berkaitan dengan apa yang sedang 

dipelajari secara langsung.  

c) Dokumentasi  

Untuk melengkapi data adaptasi ajaran Islam dan penelitian budaya 

lokal:tentang tradisi Peta Kapanca masyarakat muslim pada pesta pernikahan di 

Desa Woro Kecamatan Madapangga. Kegiatan ini dilakukan sebagai catatan dan 

mendokumentasikan sebagai gambar.  
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E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah alat utama untuk menggali dan 

menggali data alam di lapangan. Alat lain yang digunakan adalah:  

1. Panduan wawancara, khususnya daftar pertanyaan yang diajukan saat 

melakukan wawancara atau percakapan tatap muka dengan informan.  

2. Pedoman Observasi, menurut Sudaryono, pedoman observasi adalah 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk 

mengetahui dari secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan. Apa bila 

objek penelitian bersifat perlikau, Tindakan manusia, dan fenomena alam 

(kejaduan- kejadian yang ada di alam sekitar).
4
 

3. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-

dokumen penting terkait dengan topik penelitian. Dokumentasi juga dapat 

berupa foto-foto, film documenter, serta karya-karya monumental baik 

dalam bentuk tulisan, gambar, dari seseorang. 

F. Teknik Penentuan Informan 

          Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunkan 

teknik Snowball Sampling (bola salju) yang akan melibatkan masyarakat di Desa 

Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Menurut pandangan Kerlinger 

(2002) Snowball Sampling adalah salah satu cara atau metode penarikan sampel 

yang dalam hal ini sudah berhasil diperoleh serta diminta untuk memperlihatkan 

                                                             
4
Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (Depok: PT. Raja 

Granfindo Persada, 2019), h. 75. 



36 
 

 
 

responden-responden lainya secara berantai atau bergulir (seperti bola salju).
5
 

Yang artinya dari informan satu ke informan lainnya. 

G. Teknik pengolahan dan Analisis data 

Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan teknik analisis 

kualitatif interpretatif atau deskriptif. Pengolahannya mengikuti teori Miles dan 

Huberman, bahwa “pengolahan data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, 

visualisasi data (data visualization) dan verifikasi atau penarikan kesimpulan” dan 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
6
 

Langkah pertama dalam analisis data adalah reduksi data. Mitigasi 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data hasil wawancara, observasi dan 

dokumen serta data lapangan, yang kemudian diseleksi dan dikelompokkan sesuai 

kesamaan datanya. Hasilnya kemudian akan diolah, diklasifikasikan, dianalisis 

dan ditarik kesimpulan.  

Langkah kedua adalah menyajikan data. Dalam hal ini, data yang telah 

diklasifikasi kemudian disusun sebagai dokumen yang menyajikan data tersebut. 

Data disajikan secara deskriptif sesuai dengan aspek-aspek yang diteliti sehingga 

dapat diperoleh gambaran lengkap atau sebagian dari aspek-aspek yang diteliti.  

Langkah ketiga adalah verifikasi dan kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti akan 

menyaring, mengkategorikan dan menganalisis data, kemudian menarik 

kesimpulan. Metode deduktif yang digunakan adalah deduktif dan induktif. Data 

tersebut kemudian dianggap lengkap dan dijadikan sebagai data akhir.
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BAB IV  

 HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Woro 

 Susuai dengan tempat penelitian skripsi ini, oleh karena itu sebelum 

membahas lebih lanjut tentang tradisi Upacara Peta Kapanca di Desa Woro 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, maka peneliti akan menjelaskan 

terlebih dahulu tentang keadaan geografis Desa Woro Kecamatan Madapangga 

Kabupaten Bima. Kecamatan Madapangga adalah salah satu kelurahan dari 11 

Kecamatan yang berada di Kabupaten Bma, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

Indonesia. 

Gambar 1 

Peta Wilayah Kecamatan Madapangga 

 

Sumber. Peta Sebaran 
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 Kecamatan Madapangga sendiri mempunyai luas 237.58 km
2 

yang 

berbatasan dengan Desa Ranggo pada bagian selatan, Kabupaten Dompu di 

sebelah barat. Kecamatan Madapangga mempunyai 11 Desa serta 11 Kelurahan 

dan bukan pula merupakan daerah pantai dengan toppografi serta ketinggian dari 

permukiman air laut yang sama. Secara administratif Desa Woro mempunyai 17 

RT serta RT yang terluas yakni RT 17, adalah 10,92km
2 , 

sedangkan wilayah yang 

mempunyai RT terkecil adalah RT 16 sebesar 5,23km
2
. 

 Jarak Kecamatan Madapangga dari kota Bima di jalan umum yaitu 40, 4 

km
2
. Perjanalan dari Kecamatan Madapangga ke kota Bima dapat dengan mudah 

di akeses dengan berbagai macam alat transportasi seperti motor, mobil, dongkar, 

bus. Adapun rute yang biasa di lewati untuk ke kota Bima yaitu Soromandi, 

Palibelo, Penapali, Talabiu, lewat rute ini perjalanan yang di tempuh sekitar 2 jam 

dari Kecamatan Madapangga, di sepanjang perjalanan kita disuguhkan dengan 

pemandangan sawah-sawah para petani yang begitu indah. 

 Desa Soromandi di sepanjang jalannya kita dapat melihat tambak garam 

yang begitu luas di sepanjang jalan serta dengan rumah-rumah orang pedesaan. 

Orang-orang Desa biasanya singgah di pasar Sila untuk membeli jajanan khas dari 

Bima seperti rengginang, dodol, pangaha bunga (kue bunga), serta berbagai 

macam kue khas dari Bima yang biasannya dijadikan sebagai buah tangan atau 

oleh-oleh yang datang dari rantauan atau dalam perjalanan jauh. Memasuki Desa 

Tolo lara identik dengan penjual ikan bakar. 

 Saat memasuki wilayah Desa Bolo kita dapat melihat orang-orang di 

pinggir jalan yang sedang membakar Timbu o‟o (lemang bambu) dan somainya. 
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Lemang biasannya dijadikan sebagai buah tangan serta makanan bagi orang-

orang, karena cita rasannya yang begitu gurih, serta adapula tempat peringgahan 

bagi orang yang dalam perjalanan jauh yang berada di daerah Kecamatan 

Madapangga lebih tepatnya dibagian Bolo. 

 Memasuki kota serta pedesaan di Bima, maka kita dapat melihat di 

sepanjang jalan ada banyak dongkar serta kuda, maupun sapi yang berada d sawah 

yang sedang mencari rumput liar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kota 

Bima yang identik dengan berbagai makanan khas salah satu contohnya adalah 

dodol (kadodo) dodol biasannya dibikin pada saat acara-acara tertentu atau bisa 

juga sebagai oleh-oleh bagi orang rantauan. Dodol juga sering kita jumpai di 

pinggir-pinggir jalan pasar Sila yang di bandrol dengan harga 10 ribu permika. 

 Kecamatan Madapangga terutama din Desa Woro tempat yang menjadi 

pusat pertanian. Biasannya mereka menanam padi, jagung, kacang-kacangan, 

yang kemudian hasil panennya akan dijual. 

a. Keadaan Geografis Desa Woro 

 keadaan geografis adalah keadaan atau kondisi suatu wilyah dengan 

dilihat dari keadaanya yang berkaitan dengan aspek-aspek geografis itu yang 

meliputi: luas, letak, lokasi geografis, bentuk serta posisi koordinat dari peta, serta 

Desa Woro merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Madapangga 

Kabupaten Bima: dari batas-batas wilyah diuraikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Batas-batas wilayah Desa Woro 

       Batas  Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara Mpuri Madapangga 

Sebelah Selatan Gunung Tofu Ranggo Dompu 

Sebelah Timur  Campa Madapangga 

Sebelah Barat La Padi Pajo Dompu 

Sumber. Kantor Desa Woro, 28 Juli 2023 

b. Luas Wilayah menurut penggunaan 

 Wilayah merupakan daerah yang tercakup dalam kekuasaan territorial 

sebuah wilayah baik itu wilayah daratan maupaun wilyah lautan yang didalamnya 

berlakunya yurisdiksi wilyah tersebut, serta dari data yang didapatkan Desa Woro 

sebagain besar dari daerah pertanian dengan luas wilyah 0,% dengan kepadatan 

penduduk sekitar 0,1 per km
2
. Dapat di uraikan pada tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2 

Luas wilayah menurut penggunaan 

Luas permukiman 83 Ha/M
2 

Luas perasawahan 411 Ha/M
2 

Luas perkebunan - Ha/M
2 

Luas kuburan 6 Ha/M
2 

Luas pekarangan 83 Ha/M
2 

Luas perkantoran 30X40 Ha/M
2 

Luas sarana umum lainnya 132 Ha/M
2 

Total luas 715,12 Ha/M
 

Sumber. Kantor Desa Woro,28 Juli 2023 

c. Kependudukan 

 Penduduk diartikan sebagai seseorang yang telah tinggal di suatu lokasi 

selama satu tahun atau lebih atau sebagai seseorang yang telah pindah kesuatu 

tempat untuk waktu yang lebih singkat tetapi berniat untuk tinggal secara 
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menetap, serta data yang didapatkan penulis dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3 

Kependudukan 

Kependudukan           Laki-Laki Perempuan 

Warga Negara Indonesia 2, 566 orang  2, 490 orang 

Warga Negara Asing - Orang - Orang  

Dwi Kewarganegaraan - Orang  - Orang  

Jumlah 2, 566 Orang  2, 490 Orang  

Jumlah Total 5, 056 Orang 

Sumber. Kantor Desa Woro, 28 Juli 2023 

1) Keadaan penduduk menurut sensus penduduk 

Jumlah penduduk per desember 2022 sebanyak 5.056 per KK, terdiri dari, 2,566 

laki-laki serta 2,490 wanita.
1
 

2) Keadaan penduduk menurut mata pencaharian 

Mata pencaharian Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima 

merupakan hal yang dibahas dalam pembahasan ini adalah:
2
 

a. Pertanian dalam konteks ini mengarah pada proses dimana masyarakat Desa 

menghasilkan pangan seperti beras, kacang tanah, serta jangung dengan 

menggunakan toltal lahan pertanian seluas 67,55 hektar serta rata-rata produksi 

tahunan 218,64 ton. Masyarakat sudah membuat perkembangan dalam 

mengelola lahan pertanian untuk tanaman padi dengan menggunakan alat-alat 

yang telah modern (traktor) serta menanm tidak hanya berdasarkan pada 

                                                             
1
https;//Woro-bjn. Desa. id/artikel/2023/4/20 profil-Desa. (4 Januari 2023) 

2
Woro,Wikipedia.https://id.m.Wikipedia.org/Wiki/WoroMadapangga,_Bima(4Setpember 

2022). 
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musim hujan semata. Hal ini masyarakat sudah membuat sejumlah waduk yang 

cukup sehingga masyarakt dapat setiap saat mengolah tanhanya untuk menanm 

padi guna untuk meningkatkan kesejahteraanya. Rata-rata dua kali panen per 

tahun serta bisa dinilai dari harga beras saat ini, membuat uang yang didapat 

cukup memadai. Dengan pendapatan tersebut, masyarakat Desa Woro 

mempunyai sumber daya yang cukup untuk menghidupi keluarga masing-

masing. 

b. Peternakan, di Desa Woro, memelihara hewan ternak adalah salah satu upaya 

komunal untuk mengembangkan pendapatan, peternakan, merupakan salah 

satu bisnis sampingan bagi penduduk setempat. Kambing, sapi, kerbau, ungags, 

kuda, termasuk diantara ternak mereka. 

c. Perkebunan, penduduk Desa Woro juga mencari nafkah dengan berkebun, 

menghasilkan uang dari berbagai macam tanaman seperti kacang-kacangan 

serta padi serta Sebagian lainnya masyarakat hidup dengan berkebun sayuran, 

cabe,bayam, serta tomat dan lain-lain. 

d. Pegawai, tentu ada masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai disetiap 

wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sama halnnya di 

Desa Woro. Beberapa diantara mereka mempunyai kapasitas untuk bekerja 

sebagai guru pekerja kantoran baik di sekor swasta maupun negeri. 

e.  Pedagang, sejumlah anggota masyarakat melakukan perdangan di Desa dalam 

upaya mengembangkan taraf hidup mereka; para pedagang ini merupakan 

mereka yang secara aktif melakukan kegiatan bisnis seperti jual beli. Hasil 

pertanian di pasok ke Desa dalam bentuk barang jadi kota. 
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3) . Keadaan penduduk berdasarkan status ekonomi 

Masyarakat Desa Woro pada umumnya mempunyai keadaan ekonomi yang 

beragam, membicarakan status merupakan hal yang fenomenal, dimana status 

memegang peranan yang sangat vital dalam kehidupan berumah tangga mauppun 

dalam kehidupan bermasyarakat perbedaan tersebut secara umum terdiri dari 

masyarakat yang memliki ekonomi yang rendah, hal tersebut dapat dilihat pada 

tabel 4 sebagai berikut: 

Tabel 4 

Pekerjaan Orang Tua 

No  Jawaban responden Frekuensi  Presentasi  

1 Pegawai  9 30% 

2 Pedagang  7 23,33% 

3 Nelayan  - 0% 

4 Petani  14 46,66% 

 Jumlah  30 100% 

Sumber. Kantor Desa Woro, 28 Juli 2023 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 30 orang tua yang berpartisipasi 

dalam survei, 14 orang (46,66%) termasuk dalam kelompok petani, 0 orang (0%) 

termasuk dalam kelompok nelayan, 7 orang (23,33%) termasuk dalam kelompok. 

pedagang, keluarga dan 9 orang (30%) termasuk kategori karyawan.  

d. Pendidikan  

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap serta tata perilaku 

seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui 

sebuah pengajaran serta pelatihan, perkembangan Pendidikan di Desa Woro 
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cukup pesat. Hal ini bisa dibuktikan dengan bertambahnya sarana serta prasarana 

Pendidikan dalam hal ini gedung sekolah serta berbagai fasilitas lainnya, sarana 

maupun prasarana merupakan bantuan dari pemerintah serta juga inisiatif 

masyarakat sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 5 

Pendidikan 

       Tingkatan Pendidikan  Laki-Laki  Perempuan 

Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 8 orang 7 orang 

Usia 3-6 tahun yang sedang TK 37 orang 30 orang 

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 2 orang 0 orang 

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 148 orang 110 orang 

Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah 36 orang 37 orang 

Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat 37 orang 42 orang 

Tamat SD/sederajat 20 orang 27 orang 

Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP 3 orang 5 orang 

Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 3 orang 9 orang 

SMP/ sederajat 20 orang 29 orang 

SMA/ sederajat 227 orang 208 orang 

Tamat D-1 0 orang 0 orang 

Tamat D-2 0 orang 0 orang 

Tamat D-3 3 orang 3 orang 

Tamat S-1 49 orang 36 orang 

Tamat S-2 1 orang 0 orang 
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Tamat S-3 0 orang 0 orang 

Tamat SLB A 0 orang 0 orang 

Tamat SLB B 0 orang  0 orang  

Tamat SLB C 0 orang  0 orang 

-  0 orang 0 orang 

Jumlah  594 orang 545 orang 

Jumlah total  1139 orang 

Sumber. Kantor Desa Woro,28 Juli 2023 

e. Kesehatan  

 Kesehatan adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam suatu 

masyarakat karena Kesehatan merupakan hal paling utama dalam menentukan 

keberlangsungan kehidupan manusia, oleh karena setiap pemerintahan baik dari 

Desa sampai dengan Kabupaten yang terdapat dalam suatu Negara harus 

menyediakan fasilitas Kesehatan yang ada di Desa Woro pada tahun 2023 terdiri 

dari 1 puskesmas 1 orang dokter praktik yang ada di RT 1.
3
 

f. Agama dan Kepercayaan 

 Ketika seseorang yang merasa mempunyai pengetahuan yang memadai 

serta telah samapi pada suatu kebenaran, mereka cenderung berindak dengan 

keyakinan serta kepercayaan. Kepercayaan merupakan sikap itu, tidak selamanya 

selalu benar serta percaya dengan sendirinya tidak menyiratkan kebenaran. 

Agama serta kepercayaan merupakan suatu hal yang tidak bisa di pisahkan dari 

kehidupan masyarakat maupun dari data yang penulis dapatkan bahwa penduduk 

Desa Woro yang beragama Islam mencapai 100% serta yang memeluk agama di 

                                                             
3
https;//Woro-bjn.desa.id/artikel/2023/12/20/profil- desa. (4 januari 2023) 



45 
 

 
 

luar dari pada agama Islam 0 % tempat ibadah yang ada di Desa Woro sebanyak 

18 mushalla serta 1 masjid besar.
4
 

g. Adat Istiadat 

 Adat istiadat merupakan perilaku yang di turunkan dari waktu ke waktu 

serta telah menjadi tradisi suatu wilayah, atau bisa dikatakann sebagai seperangkat 

nilai, dan konfensi sosial, hukum,maupun kepercayaan yang berkembang seiring 

dengan perkembangan Desa atau komunitas pedesaan. Serta data yang didapatkan 

penulis bahwa penduduk Desa Woro merupakan kebanyakan penduduk suku 

Bima, serta Bahasa sehari-hari yang digunakan yaitu Bahasa daerah Bima, begitu 

juga dalam adat perkawinan adalah adat asli dari Kabupaten Bima.
5
 

B. Sejarah Munculnya Tradisi Upacara Peta Kapanca pada acara 

perkawinan masyarakat Woro Kabupaten Bima. 

 Kerajaan Bima muncul pada tanggal 5 Juli 1640 M. Ketika sultan Bima I, 

Sultan Abdul Kahir (La Kai), di angkat menjadi sultan Bima, kemudian 

memerintah menurut syari‟at Islam, kejadian ini dinamakan sebagai Hari Ulang 

Tahun Bima serta diadakan setiap tahun. Wadu pa‟a ( Batu Pahat), wadu nocu 

(Batu Lesung), serta wadu tanti (Batu Tertulis) di Dusun Padende, Kecamatan 

Donggo, antara lain yaitu bukti sejarah yang temukan di Kabupaten Bima, 

memperlihatkan bahwa tempat ini sudah lama di tempati oleh manuisa. Sejarah 

kebudayaan kependudukan Indonesia dipisahkan dalam dua kelompok: Melayu 

tradisonal serta Melayu modern. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk yang 

bertempat tinggal di Kabupaten Bima, yaitu Dou Donggo serta Dou Mbojo. Dua 

                                                             
4
http;//www.wiwikawand.com/id/woro,_madapangga_bima. (4 januari 2023) 

5
Woro, Wikipedia,https://id.m.wikipedia.org/woro/wiki/Woro_Madapangga, Bima (4 

januari 2023) 
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hal ini adalah penyebutan unutk orang-orang yang tinggal di pesisir pantai, selain 

penduduk asli, ada juga pendatang dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, 

Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, serta Maluku yang tinggal di Bima.
6
 

 Kerajaan Bima pada zaman dahulu terpisah dalam kelompok-kelompok 

kecil serta yang menjadi pemimpin dari masing-masing kelompok tersebut yaitu 

Ncuhi. Ada lima Ncuhi yang menguasai lima wilayah yakni: 1) Ncuhi Padolo, 

yang menguasai wilayah Bima Barat; 2) Ncuhi Parewa, yang menguasai wilayah 

Bima Selatan; 3) Ncuhi Dara, yang menguasai wilayah Bima Tengah; serta 4) 

penguasa wilayah Bima Utara yaitu Ncuhi Bampangupa (5). Bima Timur terdapat 

di bawah kekuasaan Ncuhi Dorowani. Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan 

secara damai, saling menghargai serta selalu berdiskusi untuk mencapai 

kesepakatan Ketika masalah datang demi kepentingan Bersama. Ncuhi Dara, 

merupakan pemimpin tertinggi dari Ncuhi-Ncuhi ini kemudian di satukan oleh 

seoran utusan dari Jawa. Penduduk Bima mempunyai kisah yang diceritakan 

secara turun-temurun bahwa Maharaja Pandu Deawata merupakan penguasa 

pertama wilayah terebut. Dia mempunyai lima putra: 1) Darmawangsa, 2) Bima, 

3) Arjuna, 4) Sang Kula, serta 5) Sang Dewa.
7
 

 Sang Bima, merupakan salah satu dari lima bersaudara ini, berlayar ke 

timur serta mendarat di Satonda, sebuah pulau kecil yang berada di sebelah utara 

Kecamatan Sanggar. Sang Bima ini merupakan raja pertama serta bergelar 

Sangaji, beliau merupakan orang yang menggabungkan lima Ncuhi menjadi satu 

                                                             
6
Amin, Ahmad. Sejarah Bima. Kantor Kebudayaan Bima: t.p,. (1971). h. 32. 

 
7
Thalib, Abdullah. Sejarah Bima Dana Mbojo. Cet,I ; Jakarta: PT. Harapan Masa PGRI 

(1999). h. 32-33. 
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kerajaan yang kemudian di kenal dengan Kerajaan Bima. Sejak saat itu, Bima 

sudah menjadi sebuah kerajaan yang berbasis Hadat, serta pada saat itulah di 

putuskan bahwa hadat Kerajaan Bima berlaku untuk semua orang secara merata 

tanpa pandang bulu. Sejak pemerintahan Raja Raja Ma Wa‟a Bilmana, Hadat ini 

mengalami sebuah perubahan kemudian Sang Bima meninggalkan Kerajaan Bima 

ke timur setelah menetapkan aturan dasar pemerintahan berdasarkan Hadat. 

Kerjaan tersebut selanjutnya diberikan kepada Nchui Dara hingga putra Sang 

Bima Bernama Indra Zamrud sebagai penerus tahta Kembali ke Bima pada abad 

ke- 14 atau ke- 15 M.
8
 

 Kabupaten Bima merupakan tempat yang banyak menyimpan sejuta cerita 

pada masa terdahulu sehingga peneliti tertarik mengkaji terkait dengan Bima 

misalnya, Proses upacara Peta Kapanca di Bima sudah menjadi tradisi pernikahan 

yang sudah ada sejak nenek moyang kita. Oleh karena itu kita harus mengetahui 

asal usulnya.  

Alan Malingi, sejarawan asal Bima, mengatakan tradisi Peta Kapanca 

sudah ada sejak zaman dahulu. Ketika Islam hadir di tanah Bima, Raja Abdul 

Kahir Sirajuddin mengubah tradisi Peta Kapanca menjadi metode penyampaian 

pesan dakwah dan mensosialisasikan Islam melalui budaya Peta Kapanca ke 

setiap aspek agama. Masyarakat Bima telah menyatuh dan dibumbui oleh ajaran 

Islam, termasuk budaya Peta Kapanca.  

 Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Alan Malingi, Abubakar H. 

Abidin, selaku sejarawan Desa Woro saat di wawancara mengatakan bahwa: 

                                                             
 
8
Alan, Malingi. Jejak Islam di Tanah Bima. Cet, I; Bima: Pemerintah Kabupaten Bima, 

(2014). h. 10.  
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Masyarakat Bima pada mulanya berpegang teguh pada kepercayaan 

yang bergaya animisme-dinamisme keyakinan tersebut merupakan 

suatu warisan yang didapat dari nenek moyang mereka. Namun di Desa 

Woro tentang adat istiadat budaya hindu sudah dihilangkan seperti 

menyalakan lilin, menaburkan beras kuning itu sudah hilang hanya Peta 

Kapanca yang masih dilestarikan sampai sekarang ini. Selama adat 

istiadat tidak melanggar syari‟at Islam di perbolehkan dalam 

melaksanakan tradisi upacara peta kapanca maupun do‟a selamatan 

semua itu bisa dikaitkan dengan ajaran Islam, serta nuansa dalam tradisi 

upacara peta kapanca terdapat shalawat nabi dan terdapat lantunan 

ayat-ayat suci al-Qur‟an bagi calon mempelai pengantin perempuan.
9
 

  

 Dari pendapat beberapa sejarawan diatas dapat kita pahami bahwa 

kehadiran ataupun munculnya tradisi Peta Kapanca tidak serta merta menggusur 

nilai-nilai Islam yang ada di Kabupaten Bima, namun justru antara keduanya 

melebur menjadi satu, sehingga menciptakan suatu keharmonisan yang pada 

akhirnya tradisi tersebut akan tetap terus ada dan berekembang sebagai metode 

untuk mengembangkan ajaran Islam melaui pendekatan tardisi dan budaya. 

Peta Kapanca merupakan acara melumatkan daun pacar di telapak tangan 

calon pengantin perempuan yang dilakukan oleh tiga belas orang yakni tujuh ibu 

adat dari calon pengantin perempuan serta enam orang ibu adat dari calon 

pengantin laki-laki, penempelan peta kapanca ini di awali dengan ibu dari calon 

pengantin laki-laki serta diikuti ibu adat yang ada di Desa Woro secara bergantian 

kemudian diakhiri oleh ibu kandung dari calon pengantin perempuan serta diiringi 

dengan shalawat dan dzikir.
10

  

 

                                                             
9
Bapak Abubakar H. Abidin, Tokoh Agama Desa Woro. Wawancara pada tanggal 11 Juni 

2023 
10

Bapak Ilyas. Tokoh Pendidik Desa Woro. Wawancara pada tanggal 11 Juni 2023 
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Ahmad H. Husain selaku tokoh adat Desa Woro beliau mengatakan 

bahwa: 

 “Cerita-cerita nenek moyang terdahulu, jauh sebelum memeluk Islam, 
orang Bima pada umumnya mempercayai paham animisme dan 
dinamisme kemudian setelah islam masuk dan berkembang di daerah 
tersebut banyak kemudian budaya dan tardisi yang juga ikut masuk, 
diantaranya adalah taradisi peta kapanca, tradisi ini kemudian menjadi 
menjadi sangat familiar di telinga masyarakat Bima setelah setiap 
proses pernikahan di Bima selalu disandingkan dengan Peta Kapanca 
hal inilah yang menjadi alasan tradisi ini masih tetap eksis sampai 
sekarang”.

11
 

Islam merupakan contoh yang sangat baik bagi masyarakat Bima, ajaran 

Islam telah memberikan dorongan sebagai sumber pengaturan dan pedoman di 

daerah-daerah yang dikuasai Islam sehingga dalam beberapa aspek kehidupan 

masyarakat dilindungi oleh ajaran Islam. Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat 

Bima saat ini memiliki adat-istiadat Islam sebagai warisan turun-temurun. Salah 

satunya adalah tradisi ritual Peta Kapanca. Dalam sebuah wawancara dengan H. 

Arazak Salim, selaku tokoh adat beliau mengungkapakn bahwa: 

 “Peta Kapanca merupakan adat istiadat masyarakat Bima yang ada 

sejak zaman nenek moyang, Peta Kapanca ini dilaksanakan pada malam 

hari sebelum dilaksanakan akad nikah serta resepsi, Peta Kapanca ini 

dilakukan oleh calon pengantin perempuan”.
12

 

Kesimpulan yang dapat di tarik dari sejarah munculnya tradisi Peta 

Kapanca diatas adalah bahwa dari sekian banyak sejarhawan Bima yang mengkaji 

terkait dengan tradisi Peta Kapanca memiliki kesepakatan yang sama yaitu tidak 

ada kesenjengan antara ajaran Islam dan tradisi Peta Kapanca. 

 

                                                             
11

Bapak Ahmad H. Husain. Tokoh Sejarahwan Desa Woro. Wawancara Pada Tanggal 12 

Juni 2023 
12

Bapak H. Arazak Salim. Tokoh Adat Desa Woro. Wawancara pada tanggal 9 Juni 2023  
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C. Prosesi pelaksanaan tradisi peta kapanca pada acara perkawinan di Desa 

Woro Kabupaten Bima. 

1. Awal mula tradisi Upacara Peta Kapanca  

Proses keigatan upacara Peta Kapanca di kabupaten bima telah menjadi 

tradisi dari Sebagian besar tradisi yang ada di masyarakat bima yaitu pada saat 

acara pernikahan. Tradisi peta kapanca ini telah ada sejak zaman nenek moyang 

masyarakat bima. Untuk itu perlu diketahui asal usulnya. Dalam wawancara 

Abdul Farid selaku kepala Desa Woro beliau mengatakan bahwa:  

“Tradisi upacara Peta Kapanca sudah ada sejak kerajaan 

pertama yaitu Sultan Abdul Kahir (1630-1635 M).Salah satu wajah 

sosial Islam Timur Tengah yang paling terkenal adalah seni dalam 

ajaran Islam, yaitu zdikir, (Bima:ziki). Selanjutnya, ziki terbagi 

menjadi banyak jenis ziki, diantaranya Ziki Peta Kapanca. Ziki Peta 

Kapanca adalah puisi-puisi yang penuh makna serta mengagungkan 

Allah Swt.Juga,selamat kepada Nabi Muhammad Saw. Di Madinah 

disebut melantunkan marhaban, tanpa musik. Sementara itu, ritual 

Peta Kapanca terdiri dari melumatkan daun inai di telapak tangan 

calon perempuan yang dilakukan secara bergantian oleh tiga belas 

perempuan adat, dan penampilan Peta Kapanca bersama dengan ziki 

Peta Kapanca.”
13

 

Dari wawancara di atas sangat jelas bahwa ziki Peta Kapanca sudah ada 

sejak zaman raja Bima pertama, diikuti dengan ungkapan dan budaya Timur 

Tengah dimana ziki ini berisi syair-syair syukur kepada penciptanya, serta 

shalawat dan salam kepada nabi. Muhammad di Madinah menyebutnya musik 

marhabane. Sedangkan upacara Peta Kapanca merupakan rangkaian ritual 

                                                             
13

Bapak Abdul Farid. Kepala Desa Woro. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2023 
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penghancuran inai di telapak tangan kedua mempelai yang dilakukan oleh tiga 

belas perempuan adat dan diiringi oleh ziki Peta Kapanca.  

Dalam wawancara dengan ibu Saodah selaku tokoh masyarakat serta tim 

ziki peta kapanca mengatakan bahwa: 

“Budaya Ziki Peta Kapanca jelas tidak memiliki pengaruh 

terhadap budaya Hindu-Buddha, dilihat dari sifatnya (Bima:ziki peta 

Kapanca) mirip dengan zat Barzanzi dari Sulawesi Selatan. Menurut 

sejarahnya, puisi-puisi ini dikarang oleh seorang Muslim Timur 

Tengah, Syekh Al-Barzanzi yang saleh, yang pada masa Raja 

Salahuddin Al-Ayyubi sendirilah yang memelopori dan merencanakan 

untuk menyusunnya. Muhammad pada tahun 580 M atau tahun 1183 

M.”
14

 

 

Persis apa yang disampaikan Hj. Hadija H. Idris berkata:   

“Budaya Ziki Peta kapanca tidak bertentangan dengan Syariat Islam, 

karena dalam ajaran Islam umat Islam telah menetapkan bahwa umat 

Islam dalam segala hal apapun harus berdzikir kepada Allah Swt, 

tanpa henti dan mengirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad 

Saw.”
15

 

 

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ilyas selaku Tokoh pendidik Desa 

Woro beliau mengungkapkan bahwa: 

Tradisi upacara Peta Kapanca merupakan budaya Bima yang 

ada sejak zaman kerajaan bukan hanya saja ada sejak zaman kesultanan 

peristiwa Peta Kapanca di Desa Woro merupakan peristiswa akulturasi 

budaya, persitiwa Islam yang di masukkan kedalam budaya Peta 

Kapanca, Peta Kapanca sendiri bukan suatu peristiwa Peta Kapanca 

saja melaikan bagian dari suatu proses dalam upacara pernikahan 

tradisi ini juga tidak bertentangan dengan syari‟at Islam, dalam ajaran 

Islam setiap umatnya tidak henti-hentinya berzidikir kepada Allah Swr 

serta bershalawat kepada baginda nabi Muhammad SAW.
16

 

Penejelsan diatas tampak bahwa tradisi Peta Kapanca tidak bertentangan 

dengan atau tidak ada kaitannya dari agama hindu serta buddha namun Islam 
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Ibu Saodah. Tim Ziki Peta Kapanca. Wawancara pada tanggal 12 Juni 2023 
15

Ibu Hj. Hadija H. Idris. Ketua tim Ziki Peta Kapanca. Wawancara pada tanggal 16 Juni 

2023 
16

Bapak Ilyas. Tokoh Pendidik Desa Woro. Wawancara pada tanggal 11 Juni 2023 
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menyuruh setiap umat muslim untuk senantiasa berdizkir dan bertaqwa kepada 

Allah SWT juga kepada para Rasul-Nya. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Desa Woro, 

ditemukan bahwa Sebagian masayarakat Woro memberikan apreasi pada tradisi 

upacara peta kapanca ini, karna dalam melaksanakan tradisi ini didalamnya 

mengandung nilai serta kegiatan-kegiatan yang positif. Dalam wawancara dengan 

ibu Eka Nuraini beliau mengatakan bahwa: 

“Adat dari pelaksanaan ritual Peta Kapanca ini tiga aspek, 

terutama zidkir dengan Allah swt, salam sejahtera kepada Nabi 

Muhammad dan doa. contohnya alhamdulillahilladzi a'thoni syaiun 

lillahi haadza gulaa mathoyyiba yang artinya "puji Tuhan telah 

memberikanku anak yang baik". misal lainnya; Ya Allah sampai 

sembilan kali dan diakhiri dengan ya kholiqol basyar (wahai pencipta 

manusia). Berikut contoh doa shalawat kepada Nabi Muhammad SAW; 

Allahumma willi 'ala Muhammad ya saidal Mursalin. Berarti; Ya 

Allah, kasihanilah Nabi Muhammad, saw, utusan terbaik.)Contoh doa; 

Allahummaj 'alnaa waiyyastaujibu syafaa 'atahu. Berarti:Ya 

Tuhan,jadikan kami dan mereka juga termasuk orang-orang yang 

mengharapkan syafaat Nabi Muhammad Saw.”
17

 

 

Wawancara di atas, mengarah dalam isi ziki peta kapanca yang terdiri dari 

shalawat kepada nabi Muhammad saw, berzidkir kepada Allah swt, serta berdo‟a. 

sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. Al-Baqarah/2:152: 

ََ ٌْ َاشَْكرُْكُىَْوَاشْكُرُوْاَنِ ٌْْٓ ٌَِفاَشْكُرُوْنِ َوَلَََتكَْفرُُوْ  

Terjemahannya: 

“karena itu, ingatlah kepadaku, aku akan mengingat 

kamu, serta bersyukur kepada-Ku serta jangan kufur terhadap 

nikmat ku.”
18

 

                                                             
17

Ibu Eka Nuraini. Anggota tim Ziki Kapanca. Wawancara pada tanggal 7 Juni 2023 
18

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, hal. 29 
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Dari kutipan ayat di atas, terlihat jelas bahwa orang-orang yang 

diperintahkan Allah tetap berdzikir kepada-Nya, karena dengan berdzikir kita 

harus mendekatkan diri dan mengingat Allah swt. Dzikir merupakan bentuk 

penghormatan dan rasa syukur kepada Allah Swt atas setiap nikmat yang 

diberikan kepada manusia. Berkat Ziki Peta Kapanca ini, warga Desa Woro bisa 

mendapatkan pendidikan kerohanian agar terbiasa selalu mengingat Allah, 

terlebih lagi bagi kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang akan 

melangsungkan akad nikah.  

2. Proses pelaksanaan upacara Peta Kapanca  

a.  Peta Kapanca  

Tradisi Peta Kapanca biasanya dihadiri oleh ibu-ibu dari kedua pihak 

keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan, dengan adanya tradisi peta 

kapanca pada calon penagntin perempuan menunjukkan bahwa perempuan 

tersebut sudah menjadi milik seseorang atau bukan lagi perawan, sebab dalam 

upacara peta kapanca akan di lakukan acara sakral yakni akad nikah. 

Sebelum menjelang acara prosesi peta kapanca, didakan acara tekar ne‟e 

khusus unutk ibu-ibu, biasanya berlangsung di rumah mempelai laki-laki dan 

perempuan selama dua hari sampai malam peta kapanca dilaksanakan. Pada 

malam hari sebelum akad nikah ditempat tinggal calon pengantin perempuan, 

perempuan akan melakukan pelumatan daun pacar, yang dilakukan oleh ibu-ibu 

secara bergiliran dan harus berjumlah ganjil, 13 orang yang diringi dengan zidkir 

serta shalawat nabi Muhammad saw, ini dimaksudkan agar sebagai do‟a restu 

supaya suatu saat nanti calon pengantin perempuan diharapakan akan 
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mendapatkan kedamaian, ketentraman, serta kebahagiaan dalam berrumah tangga. 

Untuk tradisi peta kapanca ini, calon pengantin perempuan dirias terlebih dahulu 

seperti riasan pengantin dan menggunakan baju adat serta duduk ditengah tamu 

undagan yang hadir pada malam acara peta kapanca tersebut. 

Peta Kapanca yaitu tradisi yang sangat kuat dengan nuansa batin, dimana 

pada pelaksaan ini adalah cara untuk seseorang membersihkan diri dari segala hal 

yang buruk, dengan kepercayaan bahwa segala tujuan harus disadari oleh niat 

serta upacara yang baik pula. Tradisi upacara peta kapanca bukan lagi asing bagi 

masyarakat Bima. Tradisi ini adalah rangakain dari proses acara perkawinan di 

bumi masyarakat Bima menyebutnya dengan: nggahi rawi pahu tersebut. Juga 

sering kita jumpai perempuan-perempuan ataupun ibu-ibu yang memakai pacar 

(henna) di telapak tanganya.  

 Acara Peta Kapanca ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu secara bergiliran 

serta harus berjumlah ganjil, biasanya berjumlah 13 belas orang yang di undang 

khusus oleh orang yang mempunyai hajatan. Ibu-ibu yang di undang untuk 

melaksanakan Peta Kapanca biasanya orang -orang yang mempunyai kedudukan 

sosial yang sangat baik serta kehidupan rumah tangganya bahagia. Sebagaimana 

yang di katakana oleh ibu Eka Nuraini bahwa: 

 “Pelumatan daun pacar di telapak tangan calon pengantin perempuan 

yaitu di iringi dengan Ziki Peta Kapanca atau yang biasa dikenal di 

Desa Woro adalah dzikir asrafal anam”.
19

 

  
Berdasarkan hasil observasi yang dilaukan oleh peneliti pada tanggal 12 Juli 

2023, sebelum pada acara inti yakni Peta Kapanca calon pengantin perempuan 
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Ibu Eka Nuraini. Anggota tim Ziki Peta Kapanca. Wawancara pada tanggal 7 Juni 2023 
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akan dirias terlebih dahulu dan menggunakan baju adat pengantin. Selanjutnya 

masuk pada acara inti yakni upacara Peta Kapanca calon pengantin perempuan 

naik di atas panggung yang sudah di sediakan, Oleh karena itu, pada saat itu para 

ibu-ibu majelis ta'lim khususnya di Desa Woro membaca Ziki Peta Kapanca. 

Nyanyian diawali dengan salam, istighfar tiga kali, syahadat, shalawat, surah al-

Fatihah, surah al-Ikhlas tiga kali, surah al-falaq tiga kali, surah al-nas tiga kali, 

ayat kursi, surah al-Baqarah ayat 284 - 286, dan Ziki Peta Kapanca. Di awal Ziki 

Peta Kapanca, disinilah daun inai dihaluskan. Wawancara dengan ibu Aisyah M. 

Ali, beliau mengatakan: 

“Ziki Peta Kapanca adalah lantunan dzikir dalam acara Peta Kapanca. 

Dzikir ini sama persis dengan dzikir yang biasa dilakukan setiap 

selesai shalat fardhu. Lalu yang membuatnya berbeda adalah waktu 

dan nadanya. Ziki Peta Kapanca memiliki ciri khas tersendiri dalam 

hal bernyanyi. Butuh nafas panjang dan suara yang bagus dan kuat, 

sehingga tidak semua orang bisa melakukan Ziki Peta Kapanca. ”
20

  

  

Urutan upacara Peta Kapanca pertama MC membuka acara kemudian 

pembacaan ayat suci Al-quran. Yang kedua adalah salam dari keluarga yang 

melakukan hajat. Ketiga, sambutan singkat oleh seorang tokoh agama tentang 

nasehat terkait pernikahan dan dilanjutkan dengan prosesi Peta Kapanca yang 

dilakukan oleh tiga belas sesepuh dan ditutup oleh calon ibu mertua sekaligus 

penutup. Dipercikan dengan air bunga bungaan (oi bunga jena mawa) dilanjutkan 

dengan Peta Kapanca dan yang terakhir pembacaan doa yang dipimpin oleh 

pemuka agama. Ada beberapa cara untuk melakukan ritual Peta Kapanca sebagai 

berikut:   

                                                             
20

Ibu Aisyah M. Ali Tokoh Masyarakat Desa Woro. Wawancara pada tanggal 11 Juni 

2023 
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1. Salam 

2. Istigfar tiga kali 

3. Syahadat  

4. Shalawat  

5.  Surat al-Fatihah 

6.  Surat al-ikhlas sebanyak tiga kali 

7.  Surat al-falaq tiga kali 

8.  Surat al-nas sebanyak tiga kali 

9.  kursi puisi 

10.  Surat al-Baqarah ayat 284-286 

11. Ziki Peta Kapanca. 

12. Berdoa.
21

 

b. Upacara Peta Kapanca  

 Pelaksaan acara tradisi Peta Kapanca, tentunya ada beberapa Teknik yang 

harus dikuti, namun sebelumnya ada beberapa alat serta bahan yang harus 

diserahkan oleh keluarga yang mempunyai hajtan. Dalam wawancara dengan ibu 

Hj. Hadija H. Idris, beliau mengatakan bahwa: 

 “Ketika sedang melakukan Peta Kapanca (pelumatan daun pacar) 

keluarga yang memiliki acara harus menyiapkan beberapa alat serta 

bahan seperti; a) daun pacar yang telah di tumbuk halus, b) air bunga-

bunga (oi bunga jena mawa) yang sudah disediakan didalam guci 

kecil, c) bantal tidur untuk alas tangan calon pengantin perempuan 

pada saat daun pacar akan dilumatkan, d) daun pisang muda untuk alas 

tangan calon pengantin perempuan, e) kain kafan, f) air diisi didalam 

mangkuk kecil yang digunakan untuk mencuci tangan ibu-ibu sesudah 

melumatkan daun pacar, h) tisu.  
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Adapun proses pelaksanaan peta kapanca sebagai berikut: a) calon 

pengantin perempuan duduk di atas panggung yang sudah disediakan dengan 

menggunakan baju pengantin. b) posisi atau tempat tangan harus lurus diletakan 

di atas bantal serta di atasnya ada daun pisang dan kain kafan yang ditaru di atas 

paha serta posisi kaki harus lurus. c) calon pengantin perempuan di lumatkan daun 

pacar (inai) yang sudah di tumbuk halus oleh ibu-ibu yang di undang khusus 

berjumlah 13 orang serta diringi dengan zidkir Peta Kapanca yang bawakan oleh 

ibu-ibu majelis ta‟lim yang berjumlah 15 orang. d) sesudah pelumatan daun pacar, 

selanjutnya calon pengantin perempuan di percikan dengan air bunga-bunga (oi 

bunga jena mawa) oleh ibu-ibu yang di undang untuk melumatkan daun pacar 

tersebut dengan membaca shalawat nabi Muhammad saw.  

D. Makna simbolis tradisi Peta Kapanca pada acara perkawinan 

masyarakat Woro Kabupaten Bima.  

Makna merupakan satuan kata yang ada unsur-unsur Bahasa itu sendiri, 

terutama pada penyusunan kata-kata. Makna sebagai penyambung Bahasa dengan 

dunia luar yaitu kesempatan para pemiliknya sehingga terkadang susah untuk 

dimengerti oleh orang lain. Bumer mengungkapkan bahwa makna merupakan 

sebuah “produk sosial”, dimana seseorang dengan melakukan kegiatan-legiatan 

individu lainnya, sehingga kita mampu mendapatkan sebuah symbol tertentu. 

Dalam wawancara dengan bapak H. Arazak Salim beliau mengatakan bahwa: 

Tradisi peta kapanca (pelumatan daun pacar) merupakan 

menempelkan daun pacar ke telapak tangan calon pengantin 

perempuan yang dilaukan secara bergantian oleh ibu-ibu yang 

berjumlah 13 orang yang selalu diringi dengan zidkir serta shalawat 
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nabi Muhammad saw, tradisi peta kapanca ini dilakukan sehari 

sebelum dilangsungkan acara resepsi pernikahan.
22

 

 

Tradsisi peta kapanca merupakan salah satu tradisi adat Bima yang dalam 

kegiatannya memakai daun pacar (ro‟o kapanca). Kapanca merupakan salah satu 

jenis tanaman yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanaman pacar serta 

dakam Bahasa latin diartikan sebagai Lawsania Alba. Daun kapanca yang telah di 

haluskan disebut kapanca dalam Bahasa Bima disebut suci atau bersih. Adapun 

tata cara tradisi peta kapanca yang mempunayi makna akan kebersihan atau 

kesucian. Sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat Bima pada umunya serta 

masyarakat Desa Woro khususnya yakni: 

a. Utamanya kebersihan atau kesucian hati calon pengantin melewati hari 

esok, untuk memasuki bahtera rumah tangga, melepas masa lajangnya.  

b. Kapanca apabila dilumatkan pada telapak tangan atau kuku, akan 

memberikan warna merah pada kuku dan telapak tangan serta sulit untuk 

dihilangkan. Pewarnaan kuku atau telapak tangan ini dapat 

dilambangkan sebagai harapan, semoga pernikahan kedua calon 

penagntin nanti akan berlangsung dengan lama, menyatu antara 

keduanya, kekal serta Bahagia selama-lamanya. Laksana merah 

meronahnya dan lengeketnya warna merah. “kapanca” tadi.  

c. Malam peta kapanca ini adalah acara khidmat. Penuh dengan do‟a serta 

restu dan para tamu undangan, para keluarga maupun para hadirin serta 

para sesepuh. Semoga do‟a restu para tamu undangan dapat memberikan 

kebahagiaan kepada kedua pasangan suami istri suatu saat nanti dalam 
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membinah rumah tangga yang sakinnah mawaddah dan warrahmah 

yakni rumah tangga yang sejahtera, penuh rasa kasih serta sayang 

sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang artinya Rumahku 

merupakan Surgaku.  

d. Untuk melakukan tradisi upacara peta kapanca akan melibatkan 13 

orang perempuan yang terdiri dari istri kepala Desa, istri ketua DPRD, 

serta para tokoh petua. Ke 13 orang perempuan ini mampu mewariskan 

suri tauladan serta nasib baiknya kepada calon pengantin. Peralatan serta 

makna, simbolis yang terkandung dalam peralatan atau perangkat dalam 

tradisi upacara peta kapanca sebagai berikut: 

1. Ro‟o Kalo (Daun Pisang) 

2. Malanta (kain kafan) 

3. Lingga (Bantal Kepala) 

4. Oi bunga jena mawa (Air Bunga-Bunga) 

5. Ro‟o Kapanca (Daun Pacar) 

1. Ro‟o kalo (Daun Pisang)  

Kita ketahui, bahwa daun pisang yang sudah, belum kering, telah muncul 

pula daun mudanya untuk melanjutkan kehidupan yang berkesinambungan 

atau saling sambung menyambung. Artinya jangan pernah berhenti 

berusaha keras demi mencapai hasil yang diinginkan. Sebagaimana 

kehidupan pisang, nanti berhenti berpucuk sesudah berbuah. 

2. Malanta (Kain Kafan) 
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Kain kafan atau malanta mempunyai makna sebagai lambang kesucian 

atau kebersihan hati di antara kedua calon pengantin laki-laki dan 

perempuan serta saling menjaga kesucian antara cinta dari mereka berdua. 

3. Lingga (Bantal Kepala) 

Bantal sebabagi pengalas kepala, dimana kepala merupakan bagian yang 

paling sopan bagi manusia. Kemudian diharapkan kepada calon pengantin 

agar senantiasa menjaga harkat serta martabatnya dan taat menaati. 

4. Air Bunga-Bunga (oi bunga jena mawa) 

Air bunga-bunga berfungi untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Swt 

supaya kelak dalam rumah tangganya selalu dilindungi oleh Allah Swt. 

5. Ro‟o kapanca (Daun Pacar) 

Daun pacar bila dilumatkan pada telapak tangan atau kuku, maka akan 

memberikan warna merah maroon pada telapak tangan atau kuku serta 

sulit untuk di hilangkan, juga di lambangkan sebagai harapan semoga 

kelak pernikahan akan berjalan dengan baik serta langgeng. Bersatu 

anatara lengketnya warna merah maroon “kapanca”tadi. 
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BAB V 

PENUTUP 

B. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana yang 

dilakukan sebelumnya dalam penulisan ini yang berjudul Adaptasi Ajaran Islam 

dan Budaya Lokal: Kajian Atas Tradisi Peta Kapanca dalam Ritual Perkawinan 

Masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan: 

1. Sejarah munculnya tradisi peta kapanca dalam ritual perkawinan 

masyarakat Muslim Woro Kabupaten Bima berawal dari wawancara 

bapak Abdul Farid selaku kepala Desa Woro, beliau mengatakan bahwa 

Tradisi upacara peta kapanca berada pada kerajaan pertama yaitu 

Sultan Abdul Kahir (1630-1635 M). Salah satu wajah sosial Islam 

Timur Tengah yang paling terkenal adalah seni bernafaskan Islam, yaitu 

zdikir, (Bima:ziki). Selanjutnya, ziki terbagi menjadi banyak jenis ziki, 

diantaranya Ziki Peta Kapanca.  

2. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa proses 

pelaksaan tradisi upacara peta kapanca adalah proses pelumatan daun 

pacar pada telapak tangan calon pengantin perempuan yangdilakukan 

oleh ibu-ibu yang jumlahnya harus ganjil yakni 13 orang dari pihak 

kedua calon pengantin serta diringi dengan lantunan zidkir dan shalawat 

nabi Muhammad saw. 

3. Makna simbolis dalam tradisi upacara Kapanca adalah merupakan 

salah satu jenis tanaman yang dalam Bahasa Indonesia yang diartikan 
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sebagai tanaman pacar serta dalam Bahasa latin diartikan sebagai 

Lawsania Alba. Daun kapanca yang telah di haluskan disebut kapanca 

dalam Bahasa Bima disebut kesucian atau kebersihan. 
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C. Implikasi  

Berdasarkan konstruksi kesimpulan di atas, diberikan implikasi yang dianggap 

sangat penting bagi kemajuan kebudayaan dan kemanfaatan kegiatan penelitian, 

yaitu:  

1. Untuk pengembangan dan pelestarian budaya, perlu mempelajari dan 

menjaga nilai-nilai yang baik dengan konsep budaya yang lebih 

berkembang yang mengandung nilai-nilai etis.  

2. Mahasiswa khususnya jurusan studi agama-agama harus selalu aktif dalam 

kerja lapangan dan mengembangkan potensi dirinya untuk lebih 

menyentuh nilai-nilai budaya demi kemajuan ilmu pengetahuan.  

3. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan 

budaya untuk menjaga kearifan lokal khususnya masyarakat Bima, dan 

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kelangsungan 

budaya lokal sesuai ajaran Islam.  

4. Agar masyarakat tetap menjaga dan merawat budayanya serta terus 

memperkaya khasanah budaya lokal bangsa Indonesia sebagai negara 

majemuk dengan banyak suku, agama dan budaya dengan ekspresi yang 

beragam. memberikan preferensi pada budaya asli, dapat dikaitkan dengan 

budaya donor atau budaya baru.  

5. Bagi generasi muda, sangat dimungkinkan untuk mendorong dan 

menanamkan kemauan dan sikap untuk tetap menjaga budaya leluhur yang 

kental dengan gaung tradisional sebagai doktrin dan aturan yang telah 

mapan. Bagi generasi muda, sangat dimungkinkan untuk mendorong dan 
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menanamkan kemauan dan sikap untuk tetap menjaga budaya leluhur yang 

kental dengan gaung tradisional sebagai doktrin dan aturan yang telah 

mapan.  

6. Bagi para ahli dibidang sejarah serta kebudayaan Islam mampu lebih 

memperhatikan serta memberikan keperdulian kepada mahasiswa 

khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan 

pekatihan penulisan ilmiah UIN. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. SK Pembimbing 
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B. Surat Izin Penelitian dari Kampus 
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C. Surat dari Dinas Pemerintah Kabupaten Bima Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik 
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D. Surat dari Dinas Pemerintah Kabupaten Bima Kantor Camat 

Madapangga  
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E. Data Informan 

No Nama Umur Pekerjaan Status 

1 H. Arazak Salim 76 Tahun Pensiunan Tokoh adat Desa Woro 

2 M. Saleh Hasan 74 Tahun Pensiunan Tokoh sejarahwan Desa 

Woro 

3 Iliyas 47 Tahun Pengajar Tokoh pendidik Desa 

Woro 

4 Abu Bakar 52 Tahun Pengajar Tokoh agama Desa Woro 

5 Abdul Farid 47 Tahun Petani Kepala Desa Woro 

6 Hj. Hadija H. 

Idris 

51 Tahun Petani Ketua tim marawis Peta 

Kapanca Desa Woro 

7 Saodah 60 Tahun Petani Anggota tim Peta 

Kapanca Desa Woro 

8 Aisyah M. Ali 55 Tahun Petani Tokoh masyarakat Desa 

Woro 

9 Eka Nuraini 37 tahun Pengajar Anggota tim marawis 

Peta Kapanca Desa Woro 
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F. Dokumentasi  

 

  

Gambar 1 Perbatasan Desa Woro dengan Desa Mpuri, pada tanggal 17 Juni 2023 

 

          

Gambar 2 Kantor Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, pada 

tanggal 17 Juni 2023. 
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Gambar 3 Panggung untuk peta kapanca, pada tanggal 12 Juli 2023 

           

Gambar 4 Alat dan bahan-bahan peta kapanca, pada tanggal 12 Juli 2023  
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Gambar 5 pelumatan daun pacar pada telapak tangan calon pengantin perempuan, 

pada tanggal 12 Juli 2023. 
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 Gambar 6 Foto berasama pengantin perempuan setelah Peta Kapanca, pada 

tanggal 12 Juli 2023. 
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Wawancara dengan bapak Abdul Farid, SH (47 Tahun) Selaku kepala Desa Woro 

tanggal 14 Juni 2023. 

                      

Wawancara dengan bapak Ahmad H. Husain, A.Ma.Pd (74 Tahun) Selaku tokoh 

sejarahwan Desa Woro tanggal 12 Juni  2023. 
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Wawancara dengan Ibu Saodah (60 Tahun) Selaku anggota tim peta kapanca 

Desa Woro tanggal 12 Juni 2023. 

                           

   Wawancara dengan Ibu Aisyah M. Ali (55 Tahun) Selaku tokoh masyarakat 

Desa Woro tanggal 11 Juni 2023 
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Wawamcara dengan ibu Hj. Hadija H. Idris (51 Tahun) Selaku  ketua tim marawis 

Peta Kapanca Desa Woro, tanggal 16 Juni 2023. 

                           

Wawancara dengan ibu Eka Nuraini, S.Pd.i (37 Tahun) Selaku anggota tim 

marawis Peta Kapanca  Desa Woro tanggal 16 Juni 2023. 
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Wawancara dengan Bapak H. Arazak Salim, A. Ma (76 Tahun) Selaku tokoh adat 

Desa Woro, tanggal 9 Juni 2023. 

 

Wawancara dengan Bapak Ilyas, S.Pd.i (47 Tahun) Selaku tokoh pendidik Desa 

Woro, tanggal 11 Juni 2023. 
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