
 

 
 

TRADISI TAPA URA PADA PERKAWINAN SUKU MBOJO PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Tonda Kecamatan  

Madapangga Kabupaten Bima) 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana 

Hukum (S.H.) Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Pada Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

SRI MULYATI 

10100119029 

 

 

 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2023 



 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Sri Mulyati 

NIM : 10100119029 

Tempat/Tgl. Lahir : Tonda, 04 November 2002 

Jurusan : Hukum Keluarga Islam 

Fakultas : Syariah dan Hukum 

Alamat : Madapangga, Bima, NTB 

Judul : Tradisi Tapa Ura Pada Perkawinan Suku Mbojo Perspektif 

Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tonda Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima). 

  Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau 

seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi 

hukum. 

 

Makassar, 16 Maret 2023 

Penyusun, 

 

Sri Mulyati 

NIM: 10100119029 

  





 

iii 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Tradisi Tapa Ura Pada Perkawinan 

Suku Mbojo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tonda 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima)”, sebagai syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah 

Muhammad Saw. Sebagai uswatun hasanah, yang telah berjuang untuk 

menyempurnakan akhlak manusia diatas bumi. 

 Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada kedua orang tua 

tercinta. Ayahanda Supriadi dan Ibunda Rostina, untuk cinta, dukungan, 

kesabaran, perhatian, bimbingan dan doanya, yang tidak henti-hentinya diberikan 

kepada penulis. Kepada saudara saya tersayang yakni M. Alif Fatiah Ajrun dan 

Isma Wati. 

 Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A. Ph.D., Rektor UIN Alauddin 

Makassar, serta Prof. Dr. H. Mardan M. Ag., sebagai Wakil Rektor I, 

Prof. Dr. H. Wahyudin, M. Hum., sebagai Wakil Rektor II, Prof. Dr. 

H.Darussalam, M. Ag., sebagai Wakil Rektor III, Serta Dr. H. 

Kamaluddin Abunawas, M. Ag., sebagai Wakil Rektor IV. 

2. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag selaku dekan Fakultas 

Syariah dan Hukum. 



 

iv 
 

3. Ibunda Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.pd selaku Wakil Dekan I, bapak Prof. 

Dr. Marilang, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan II, bapak Dr. 

Muhammad Saleh Ridwan, M. Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Syariah dan Hukum yang telah sungguh-sungguh memberikan pembinaan 

tenaga kependidikan terhadap mahasiswa. 

4. Teruntuk Ibu Dr. Hj. Patimah, M. Ag. Selaku Ketua jurusan Hukum 

Keluarga Islam dan Bapak Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag Selaku 

Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam terima kasih karena telah 

memberikan dukungan dan arahan selama proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Ibunda Dr. Hj. Patimah, M. Ag. Selaku Pembimbing I dan Bapak Prof. 

Dr. Hamzah Hasan, M.H.I., selaku pembimbing II, yang dengan tulus 

dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang baik 

kepada penulis skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan benar. 

6. Ibu ST. Nurjannah, SH. MH., selaku penguji I dan Ibu Dr. Musyfika 

Ilyas, S. Ag, M. Ag., selaku penguji II, yang telah banyak memberikan 

bimbingan, arahan, serta masukan yang baik kepada penulis skripsi ini 

bisa diselesaikan dengan baik dan benar. 

7. Para Dosen atas segala bekal ilmu yang telah diberikan selama penulis 

menempuh pendidikan di UIN Alaauddin Makassar, seluruh staf dan 

pegawai dalam lingkup Fakultas Syariah dan Hukum serta dalam lingkup 

kampus UIN Alauddin Makassar secara umum yang telah memberikan 

pelayanan dalam kelancaran administrasi. 

8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Masyarakat dan 

Aparatur Kantor Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima 

yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan penelitian kepada 



 

v 
 

penulis sehingga dapat merangkum semua yang penulis butuhkan selama 

proses penelitian berlangsung. 

9. Terima kasih juga yang tak terhingga untuk rekan-rekan seperjuangan di 

Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 tanpa terkecuali, 

khususnya HKI A yang telah menjadi kawan seperjuangan sejak awal 

masuk, berpsores di kampus, hingga berjuang bersama untuk memperoleh 

gelar sarjana. Kalian juga telah membantu dan memberikan pengalaman 

dan kenangan yang tidak dapat terlupakan kepada penulis selama 

mengemban pendidikan di UIN Alauddin Makassar. 

10. Terima kasih juga yang tak terhingga untuk rekan-rekan seperjuangan 

khususnya mahasiswa perantau di Kota Daeng yang berasal dari Bima, 

yang saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan 

semua proses yang dilalui, khususnya; Bibi Indah Lestari S.pd, Kakak 

Dini Apriyanti, Kakak Nurjannah, Nurul Awalia, Masita Mutmainnah, 

Reni Kurniawati. 

11. Terima kasih juga untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu, semoga bantuan dan masukan yang telah diberikan dapat 

bernilai ibadah disisi Allah swt. 

Demikian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak, 

dan dengan ini juga sekaligus penulis memohon maaf jika dalam proses skripsi ini 

banyak membebani banyak pihak. Tentunya penulis berharap  agar segala bentuk 

kebaikan dan ketulusan semuanya dapat bernilai pahala dan menjadi amal jariyan 

bagi kita semua. 

  



 

vi 
 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Dengan 

segala kerendahan hati, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat 

memberi suatu manfaat kepada semua pihak yang sempat membaca dan dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semuanya bernilai 

ibadah di sisi-Nya, Aamiin. 

Sekian dan terima Kasih. Wassalamu’alaikum Warohmatullahi 

Wabarokatuh. 

 

       Samata-Gowa, 16 Maret 2023 

       Penyusun, 

 

 

Sri Mulyati 

10100119029 

 

 

 

  

 

 

  



 

vii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ........................................................... ii 

KATA PENGANTAR  ....................................................................................... ii 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................... vi 

PEDOMAN TRANSLITERASI   .................................................................... vii 

ABSTRAK ......................................................................................................... xv 

BAB I PENDAHULUAN  .................................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah  .......................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah  ................................................................................... 7 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ..................................................... 8 
D. Kajian Penelitian Terdahulu ..................................................................... 9 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................ 13 

BAB II TINJAUAN TEORETIS  .................................................................... 15 

A. Pengertian Tradisi  .................................................................................. 15 
B. Tradisi Dalam Islam ................................................................................ 21 
C. Tapa Ura ................................................................................................. 23 
D. Al-Urf  Dalam Pandangan Hukum Islam ................................................ 26 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  ...................................................... 32 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian .................................................................... 32 
B. Pendekatan Penelitian ............................................................................. 32 
C. Sumber Data Penelitian ........................................................................... 33 
D. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 34 
E. Instrumen Penelitian................................................................................ 35 
F. Teknik Analisis Data ............................................................................... 36 
G. Pengujian Keabsahan Data ...................................................................... 37 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  ......................................................... 39 

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Tonda  ................................................ 39 
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi Tapa Ura  ............................ 41 
C. Proses Pelaksanaan Tradisi Tapa Ura di Desa Tonda Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima  ............................................................... 46 
D. Tradisi Tapa Ura Perspektif Hukum Islam  ............................................ 48 

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 55 

A. Kesimpulan  ............................................................................................ 55 
B. Implikasi Penelitian  ................................................................................ 56 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 57 

PEDOMAN WAWANCARA ........................................................................... 60 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DOKUMEN 

 



 

viii 
 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim J 

 

Je 

 
 ح

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

Dal 

 

D 

 

De 

 
 ذ

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

Ra 

 

R 

 

Er 

 
 ز

 

Zai 

 

Z 

 

Zet 

 
 س

 

Sin 

 

S 

 

Es 

 
 ش

 

Syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

Gain 

 

G 

 

Ge 

 
 ف

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 
 ق

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 
 ك

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 
 ل

 

Lam 

 

L 

 

El 

 
 م

 

Mim 

 

M 

 

Em 

 
 ن

 

Nun 

 

N 

 

En 

 
 و

 

Wau 

 

W 

 

We 

 
 هـ

 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

Ya 

 

Y 

 

Ye 

  

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
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tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

3. M\addah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan 
ya>’ 

ai a dan i ْ ى  ـَ
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

و ْ  ـَ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau 

ya>’ 
ْ ْْاْ...َْ ىْ|ْ...َْ  

d}ammah dan wau 

 
 وـْ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى



 

x 
 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قيِْلََ 

 yamu>tu : يمَُوْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah 

yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةَُالأطَْفَالَِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيْنَةَُالَْفَاضِلةََُ

 al-h}ikmah : الَْحِكْمَةَُ

 

 

 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ََََ ــّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  <rabbana : رَبَّنا

ََ يْنا  <najjaina : نَجَّ

 al-h}aqq : الَْحَقَ 

مََ  nu“ima : نعُِّ

 aduwwun‘ : عَدوَُ 
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufََ  ال

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَُ

لْزَلةََُ  al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةَُ

 al-bila>du : الَْبلاَدَُ

 

7. Hamzah 

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

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تأَمُْرُوْنََ

 ‘al-nau : الَنَّوْعَُ

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
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kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

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

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

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

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

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

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

 

Contoh: 

   billa>h بِاللَِ  di>nulla>h دِيْنَُاللهَِ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَْفِيَْرَحْمَةَِاللهَِهَُ     hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
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pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

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

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama : Sri Mulyati 

Nim : 10100119029 

Judul : Tradisi Tapa Ura Pada Perkawinan Suku Mbojo Perspektif 
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tonda Kecamatan 
Madapangga Kabupaten Bima) 

 Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
Tradisi Tapa Ura Pada Perkawinan Suku Mbojo Perspektif Hukum Islam (Studi 
Kasus di desa Tonda, Kec. Madapangga, Kab. Bima). Berdasarkan pokok masalah 
tersebut, maka sub masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut; bagaimana 
pemahaman masyarakat suku Mbojo di desa Tonda terhadap tradisi Tapa Ura?. 
Bagaimana  proses  pelaksanaan  Tradisi Tapa Ura pada masyarakat Desa 
Tonda?. Bagaimana tradisi Tapa Ura Perspektif hukum Islam?  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) 
yaitu penelitian yang dilakukan lansung terjun ke lapangan guna memperoleh data 
yang lengkap dan valid, dengan pendekatan Teologis Normatif Syar’i. Tekhnik 
pengumpulan datanya adalah Interview dan dokumentasi. Interview ini dilakukan 
untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan 
(Masyarakat Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dan tokoh 
masyarakat setempat), selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah 
metodologi penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis dekriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tradisi Tapa Ura ini adalah 
tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tonda untuk 
memohon kepada Allah agar tidak menurunkan hujan atau memindahkan hujan ke 
tempat tertentu, dengan mempersiapkan peralatan serta melakukan berbagai ritual. 
(2) Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan serta proses dalam 
pelaksanaan Tradisi Tapa Ura ini adalah; Lowi Wadu Ramba (Merebus  Batu 
Asahan), Bota Cawa Ese Wawo Seng atau Gante (Melempar Pakaian Dalam 
Diatas Seng atau Genteng), Pende Sambali Elo Cafi Nganci (Menancapkan Sapu 
Lidi Secara Terbalik), Gade Makenah (Gadai Mukenah), Do’a Raho Peso Ura 
(Do’a memindahkan Hujan). (3) permohonan agar Allah tidak menurunkan atau 
memindahkan hujan dengan melakukan cara seperti empat cara teratas itu tidaklah 
benar, karena pada dasarnya cara itu tidaklah pernah dianjurkan dalam syariat 
Islam maupun di contohkan oleh Rasulullah, padahal sejatinya ada cara yang lebih 
baik sebagaimana yang Rasulullah contohkan sendiri, seperti halnya Do’a Raho 
Peso Ura (Do’a memindahkan Hujan). 

Implikasi dari Penelitian ini adalah; Pelaksanaan Tradisi yang diwarisi 
oleh nenek moyang terdahulu yang telah dianggap ritual wajar namun pada 
kenyataannya ritual tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tradisi 
tersebut tidaklah dibenarkan untuk terus dilaksanakan dan hendaklah dirubah 
pelaksanaannya, karena ditakutkan akan merusak akidah. Terlebih jika tujuan dari 
pelaksanan tradisi itu mengenai cara dan prosesnya telah di contohkan sendiri oleh 
Rasullah saw. maka hendaklah kita sebagai orang yang mengkau sebagai 
ummatnya, agar mengikuti apa yang telah beliau ajarkan kepada kita agar bisa 
selamat dunia dan akhirat. 
Kata Kunci: Tradisi, Tapa Ura, Suku Mbojo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman kebudayaan 

yang ada disetiap daerahnya, keanekaragaman kebudayaan ini terwujud dalam 

bentuk tingkah laku manusia, bahasa, upacara, kesenian dan adat istiadat. 

Kebudayaan yang merupakan hasil dari warisan oleh nenek moyang yang 

merupakan unsur penting sebagai pedoman hidup.1 

Datangnya Islam ke Indonesia ini tentunya mempunyai pengaruh terhadap 

tradisi serta budaya yang sudah ada sebelumnya karena sebelum Islam datang 

Indonesia juga sudah mempunyai tradisi dan budayanya sendiri baik itu karena 

agama-agama yang sudah ada sebelumnya atau karena masyarakat setempat yang 

memang sudah mengawali tradisi dan budaya tersebut. Setelah agama Islam 

datang ke Nusantara tentu bertambah pula tradisi serta budaya yang ada di 

Nusantara ini, meskipun secara berangsur-angsur, tentunya hal ini merupakan 

bagian penting dari dakwah para ulama-ulama terdahulu yang memang sengaja 

mensyiarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara, dari sinilah kemudian 

tradisi serta budaya tersebut berpengaruh dengan tradisi serta budaya yang sudah 

ada sebelumnya.2 

Islam datang ke dunia dengan membawa ajaran yang penuh kemaslahatan 

bagi manusia, di dalamnya mencakup aspek-aspek kehidupan. Tradisi merupakan 

sisi penting dalam kehidupan manusia, manusia memiliki kecenderungan untuk 

memiliki tradisi atau adat kebiasaan dalam kelompoknya yang bersifat turun 

 
1Tia Damayanti, “Tradisi Brobosan Dalam Upacara Kematian Masyarakat Jawa di 

Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung”, Skripsi (Bandar 

Lampung:  Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2019), h. 1. 
2Antika Intania, Tradisi Nyungkokh Dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif 

Hukum Islam”, Skripsi (Metro: Fak. Syariah Institiut Agama Islam Negeri Metro, 2020), h. 1. 
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temurun, manusia diberi kemampuan serta kebebasan berfikir oleh Allah swt. 

dalam menciptakan tradisi, adat serta kebudayaannya.3 

Secara umum, tradisi yang dimiliki beragam suku di Indonesia tidak lepas 

dari konteks ritualitas dan sakralitas. Kebudayaan adalah suatu serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagai sarana hasil cipta, rasa dan karsa 

sebagai pemenuhan kebutuhannya. Sehingga berguna untuk kebaikan dirinya 

sendiri maupun untuk orang lain yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, 

bahasa, perilaku, adat istiadat, norma-norma agama, dan mata pencaharian yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.4 

Upacara keagamaan dalam kebudayaan suku bangsa merupakan unsur 

kebudayaan yang paling tampak lahir. Sebagaimana beberapa daerah di Indonesia 

masih banyak yang membudayakan kepercayaan terhadap jimat, kayu, batu, 

pohon besar, dan lain-lain yang dianggap dapat mempengaruhi gerak hidup, dapat 

membuat untung rugi, bencana dan bahagia terhadap umat manusia.5 Begitu pula 

halnya pada saat pelaksanaan acara pernikahan yang dilakukan oleh sekelompok 

masyarakat yang ada di desa Tonda, Kec. Madapangga, Kab. Bima. 

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram, sebagai perjanjian yang 

kuat (misaqan galizan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Tujuan pernikahan adalah meujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.6 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Rum/30:21: 

 
3Rosita Eka Mardiana, “Hubungan Antara Islam dan Tradisi”, Kompasiana, 14 November 

2018.  www.kompasiana.com (16 Februari 2023). 
4Joko Prasetyo, Ilmu Budaya Dasar (Jakarta: Raneka Cipta, 1998), h. 44. 
5Mukti Ali, Pemikiran Modern di Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1969), h. 23. 
6Muhammad Muslih, M.Ag, Fiqh 2 Kelas XI MA (Bogor: Yudhistira, 2011), h. 64. 

http://www.kompasiana.com/


3 

 

 
 

وَدَّةًَوََّ اَالَِيْهَاَوَجَعلَََبَيْنكَُمَْمَّ نَْانَْفسُِكُمَْازَْوَاجًاَلِّتسَْكُنوُْٖٓ َٖٓانََْخَلقَََلكَُمَْمِّ َفِيَْذٰلِكََوَمِنَْاٰيٰتِه  رَحْمَةًَاِۗنَّ

يَّتفَكََّرُوْنََ قَوْمٍَ لِّ يٰتٍَ لََٰ

   

Terjemahnya:  

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.7 

 

Selain untuk menjalankan perintah agama, pernikahan juga merupakan 

acara sakral dalam kehidupan seseorang sehingga tidak heran jika persiapannya 

sangat di perhatikan agar tidak ada gangguan atau halangan ketika 

pelaksanaannya. Salah satu gangguan yang dimaksud seperti turunnya hujan, 

angin ribut, maupun yang lainnya, sehingga mereka cenderung berupaya untuk 

menahan atau memindahkan hujan dengan berbagai cara. 

Pelaksanaan acara pernikahan masyarakat suku Mbojo cenderung tidak 

terlepas dari unsur budaya. Salah satu kebiasaan yang tidak pernah tertinggal 

adalah melakukan ritual Tapa Ura yang dipercayai oleh mayoritas masyarakat 

setempat dapat menahan atau memindahkan hujan. Ritual tersebut dapat 

dilakukan sebelum atau ketika acara pesta pernikahan digelar, hal ini tergantung 

pada kondisi cuaca disaat acara tersebut akan digelar. 

Ritual menahan hujan dalam bahasa Bima disebut dengan ritual “Tapa 

ura”. “Tapa” yang berarti “menahan atau Memindahkan” dan “ura” yang berarti 

“hujan”. Jadi, “Tapa ura” berarti “upaya untuk menahan atau memindahkan hujan 

ketempat tertentu”. 

 
7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Daarus Sunnah, 

2010), h. 407. 
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Memelihara ‘urf dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai 

memelihara maslahat itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara 

maslahat manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang berlangsung selama 

bertahun-tahun dan dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Sehingga ini menjadi 

bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan 

berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.8 

Era modern seperti sekarang ini, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat 

terhadap sebuah tradisi besar kemungkinan akan menghilang secara berangsur-

angsur seiring berjalanya waktu, dan berkembangnya ilmu pengetahuan. 

Kebudayaan dapat mencakup cara-cara berlaku, kepercayaan dan sikap-sikap, 

serta hasil kegiatan manusia yang menunjukan kekhasan dari kelompok 

masyarakat tertentu, yang telah menjadi kebiasaan.  

Pada zaman sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 

berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, baik dari aspek 

ekonomi, sosial, dan termasuk pada budaya masyarakat yang akan terkikis oleh 

kemodernan zaman. Hal itu dapat terlihat ketika masyarakat tidak lagi percaya 

akan tahayul dan tradisi-tradisi yang dilakukan dalam masyarakat yang tidak 

sesuai dengan penalaran dan logikanya dalam berpikir. Namun demikian, masih 

ada sebagian masyarakat yang masih percaya terhadap tradisi yang telah turun 

temurun dilakukan seiring berkembangnya zaman ini. Mereka adalah sekelompok 

masyarakat desa yang masih memegang teguh adat istiadat dan kebudayaan yang 

ada di desanya demi menjaga kelestarian budaya yang sudah lama mereka 

jalankan. 

Berdasarkan beberapa teori di atas, peneliti berpendapat bahwa negara 

Indonesia kaya akan budaya dan kearifan lokalnya sebagai pengaruh dari letak 

 
8Akhmad Sahal, Islam Nusantara dari Ushul Fiqih hingga Paham Kebaangsaan (Jakarta: 

PT Mirzan Pustaka, 2015), h. 16. 
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geografis wilayah Indonesia yang menjadikan masyarakat memiliki keberagaman 

hampir pada segala aspek kehidupan sosial, salah satu contohnya adalah dalam 

menjalankan tradisi yang telah dipercayai secara turun temurun oleh suatu 

kelompok masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tidak selalu dapat mengubah cara atau kebiasaan suatu 

masyarakat. 

Sebagai contoh nyata yang sedang hangat diperbincangkan oleh 

masyarakat dunia saat ini adalah beredarnya video seorang pawang hujan yang 

diketahui bernama mbak Rara pada saat pergelaran motoGP Mandalika di 

Lombok, tepatnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, desa Kuta, 

Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diselenggarakan mulai 

tanggal 18 maret sampai pada tanggal 20 Maret 2022 lalu. 

Pada hari sebelumnya, penyelenggaraan event tersebut berjalan dengan 

lancar, tetapi pada hari kedua penyelenggaraan motoGP Mandalika tersebut 

tepatnya pada pagi hari sabtu, 20 Maret 2022 waktu setempat terjadi hujan yang 

cukup deras. Pada saat hujan sedang turun, semua penenonton yang menyaksikan 

secara langsung bahkan yang menyaksikan lewat siaran televisi dikejutkan oleh 

munculnya seorang pawang hujan yang diketahui bernama mbak Rara.9 

Mbak Rara yang diketahui adalah seorang pawang hujan berusaha 

memindahkan hujan dari sirkuit tersebut ke tempat lain agar pergelaran motoGP 

Mandalika tahun 2022 dapat berjalan dengan lancar. Dalam proses ritual tersebut, 

mbak Rara berjalan keliling sirkuit dengan membawa peralatan ritualnya yang 

berupa guci kecil sambil membacakan mantra-mantranya. Selain itu pawang hujan 

tersebut menyediakan sesajen dan membakar kemenyan yang dipercayai untuk 

 
9Reza Kurnia Darmawan, “MotoGP Mandalika 2022”, Kompas.com Jernih Melihat 

Dunia, 20 Maret 2022. https://amp.kompas.com/regional/read/2022/03/20/174900878/mbak-rara-

sang-pawang-hujan-motogp-mandalika-ternyata-sering-mengawal-acara (23 Maret 2022). 

https://amp.kompas.com/regional/read/2022/03/20/174900878/mbak-rara-sang-pawang-hujan-motogp-mandalika-ternyata-sering-mengawal-acara
https://amp.kompas.com/regional/read/2022/03/20/174900878/mbak-rara-sang-pawang-hujan-motogp-mandalika-ternyata-sering-mengawal-acara


6 

 

 
 

mengusir roh jahat yang ada di sirkuit tersebut. Hingga pada menjelang siang 

setelah ritual itu dilakukan hujanpun mulai berhenti dan langit mulai cerah. 

Sehingga pergelaran motoGP Mandalika 2022 dapat terlaksana di sirkuit 

tersebut.10 

Aksi tersebut cukup berkesan bagi masyarakat, bahkan para pembalap 

MotoGP yang hadir pada ajang tersebut mengapresiasi hasil kerja pawang hujan 

tersebut. Tetapi selain menimbulkan decak kagum bagi masyarakat, kejadian 

tersebut juga menimbulkan kontra dalam masyarakat. Sebagian masyarakat 

mempercayai bahwa hujan disirkuit Mandalika dapat berhenti karena hasil kerja 

sang pawang hujan tersebut, dan sebagian masyarakat juga percaya bahwa itu 

merupakan kehendak sang maha kuasa, karena mereka percaya bahwa 

menurunkan atau mengendalikan hujan yang turun bukanlah kapasitas manusia.11 

Berdasarkan kejadian tersebut peneliti berpendapat bahwa kepercayaan 

terhadap kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia yang diluar dari 

kapasitasnya sebagai seorang manusia menyebabkan adanya pro dan kontra antara 

kepercayaan sebagai umat beragama terlebih lagi bagi masyarakat muslim dengan 

kepercayaan terhadap tradisi yang diciptakan oleh manusia. 

Islam merupakan agama yang di dalamnya berisikan hukum-hukum dan 

aturan-aturan. Maka yang diajarkan di dalam Islam pun tidak dapat dilakukan 

semaunya sendiri, melainkan ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pijakan 

dalam melakukan amal tersebut. dasar peradaban dan kebudayaan Islam adalah 

dasar dari Islam itu sendiri, yaitu norma-norma Islam yang bersumber dari al-

 
10Reza Kurnia Darmawan, “MotoGP Mandalika 2022”, Kompas.com Jernih Melihat 

Dunia, 20 Maret 2022. https://amp.kompas.com/regional/read/2022/03/20/174900878/mbak-rara-

sang-pawang-hujan-motogp-mandalika-ternyata-sering-mengawal-acara (23 Maret 2022). 
11Dwi Arjanto, “Mengenal Profesi Pawang Hujan Pasca Viral Aksi Mbak Rara di 

MotoGP Mandalika”, Tempo.com, 23 Maret 2022. 

https://otomotif.tempo.co/read/1573829mengenal-profesi-pawang-hujan-pasca-viral-aksi-mbak-

rara-di-motogp-mandalika (22 September 2022). 

https://amp.kompas.com/regional/read/2022/03/20/174900878/mbak-rara-sang-pawang-hujan-motogp-mandalika-ternyata-sering-mengawal-acara
https://amp.kompas.com/regional/read/2022/03/20/174900878/mbak-rara-sang-pawang-hujan-motogp-mandalika-ternyata-sering-mengawal-acara
https://otomotif.tempo.co/read/1573829mengenal-profesi-pawang-hujan-pasca-viral-aksi-mbak-rara-di-motogp-mandalika
https://otomotif.tempo.co/read/1573829mengenal-profesi-pawang-hujan-pasca-viral-aksi-mbak-rara-di-motogp-mandalika
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Qur’an dan sunnah. Dengan kata lain dari manapun asalnya selama tidak 

bertentangan dengan norma dan ajaran Islam, dapa dimasukkan kedalam 

peradaban dan kebudayaan Islam. Sebaliknya, walaupun berasal dari orang Islam 

tetapi kalau bertentangan tidak dapat dimasukkan ke dalam peradaban dan 

kebudayaan Islam.12 

Dari penjelasan diatas, peneliti belum pernah menemukan ayat pada al-

Qur’an, hadis dan/atau dari pendapat para ulama yang memperbolehkan umat 

Islam untuk menyediakan bahan, untuk melakukan ritual-ritual budaya khususnya 

seperti yang dilakukan pada proses Tapa Ura di atas.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin 

melakukan sebuah penelitian untuk mengangkat masalah tersebut dan 

menuangkannya dalam penelitian skripsi dengan judul “Tradisi Tapa Ura Pada 

Perkawinan Suku Mbojo Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa 

Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima)”. 

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih desa tersebut sebagai lokasi 

penelitian adalah karena tradisi ini telah dilaksanakan secara turun temurun dan 

berulang-ulang kali serta dijadikan kebiasaan sampai sekarang, sehingga peneliti 

menelaah tradisi ini apakah sesuai dengan tradisi yang ada dalam Islam atau tidak 

untuk dijadikan pedoman akademik bagi keilmuan dan acuan bagi masyarakat 

dalam menjalankan tradisi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tradisi Tapa Ura 

Pada Perkawinan Suku Mbojo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa 

Tonda, Kec. Madapangga, Kab. Bima). 

 
12M. Darwin R, Sejarah Peradaban dan Kebudayaan Islam (Bandar Lampung: Anugrah 

Utama Raharja (AURA), 2013), h. 6. 
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Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka sub masalah yang dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman masyarakat suku Mbojo di desa Tonda terhadap 

tradisi Tapa Ura? 

2. Bagaimana proses  pelaksanaan Tradisi Tapa Ura pada masyarakat 

Desa Tonda? 

3. Bagaimana tradisi Tapa Ura Perspektif hukum Islam?   

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian dengan 

memusatkan perhatian pada tujuan penelitian, yaitu Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Tradisi Tapa Ura Pada Perkawinan Suku Mbojo, di Desa 

Tonda, Kec. Madapangga, Kab. Bima. Jadi, yang menjadi pokok 

pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi Tapa Ura pada 

perkawinan suku Mbojo Perspektif hukum Islam? 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan lebih lanjut dan 

dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembahasan ini perlu adanya 

beberapa istilah pokok dalam kajian ini yaitu: Tinjauan, Hukum Islam, 

Ritual, Tapa Ura, Perkawinan, Suku Mbojo. 

a. Tinjauan 

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, sesudah mempelajari 

atau menyelidiki. 

b. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan 

kehidupan berdasarkan Al-Qur’an, hadits dan hukum syarak. 
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c. Tradisi 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tradisi bisa disebut juga sebagai 

macam-macam aturan yang berlaku dalam masyarakat yang secara turun-

temurun dilaksanakan oleh masyarakat. 

d. Tapa Ura 

Tapa Ura adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat suku Mbojo untuk 

memindahkan dan/atau menahan hujan agar tidak turun di tempat tertentu. 

e. Perkawinan 

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 

f. Suku Mbojo 

Suku Mbojo merupakan suku awal yang mendiami pulau Sumbawa bagian 

Timur. Istilah Mbojo dipergunakan untuk menyebut nama “Bima” dalam 

bahasa daerah Bima (nggahi Mbojo). 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Salah satu aspek yang paling penting dari sebuah penelitian yaitu tinjauan 

pustaka yang bertujuan untuk memandu penelitian dalam menentukan sikap dari 

aspek kesediaan sumber, baik berupa hasil penelitian maupun literatur yang 

berkaitan dan menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian skripsi dari Lia Anjarwati “Upacara tradisi Tiban (minta 

hujan) dalam perspektif dakwah (studi kasus di desa Bauh Gunung Sari 

Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi ini 

diterbitkan oleh UIN Raden Intan Lampung, 2018. Skripsi ini 

membahas tentang kemarau panjang yang dialami oleh masyarakat desa 
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Bauh Gunung sari pada tahun 2015, sehingga masyarakat sepakat untuk 

menggelar tradisi tiban di desa Bauh Gunung Sari Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung timur agar segera diturunkanya 

hujan.  

Tradisi ini dilakukan dengan cara para pemain saling beradu pecut 

hingga mengeluarkan darah. Analisis penelitian ini adalah 

menggunakan metode penelitian historis yakni merekosntruksi masa 

lalu secara objektif dan akurat, sehingga dari hasil penelitian ini 

disimpulkan bahwa Tradisi Tiban adalah sebuah tradisi yang tidak 

sesuai dengan syari’at Islam karena dalam prosesinya termasuk dari 

menganiaya, mendzolimi, dan menyakiti diri, sedangkan didalam Islam 

mengajarkan tentang kemaslahatan umat, khususnya menjaga 

keselamatan jiwa. 

Penelitian diatas berkaitan dengan penelitian yang di angkat oleh 

peneliti dimana sama-sama membahas tentang tradisi yang 

bertentangan dengan hukum Islam. Adapun perbedaan penlitian diatas 

dengan penelitian ini dapat dilihat pada lokasi penelitian, dimana lokasi 

penelitian Tradisi Tiban terdapat di desa Bauh Gunung Sari Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung timur, sedangkan penelitian 

Tradisi Tapa Ura dilakukan di Desa Tonda Kecamatan Madapangga 

Kabupaten Bima, perbedaan selanjutnya yaitu, bahan, cara dan proses 

pelaksanaan Tradisi yang berbeda, pada proses pelaksanaan tradisi 

Tiban diatas dilakukan dengan saling beradu pecut sampai keluar darah, 

sedangkan pada proses pelaksanaan tradisi Tapa Ura menggunakan 

benda-benda tertentu saja. 
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2. Penelitian Sapitri Yuliani “Tradisi menggunakan jasa pawang hujan 

ditinjau dari aqidah Islam”, skripsi ini diterbitkan oleh Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020. Skripsi ini membahas 

tentang hukum mempercayai kekuatan pawang hujan dalam menahan 

atau memindahkan hujan. Di dalam ritualnya, pawang hujan meminta 

pemilik hajatan untuk menyediakan bahan-bahan seperti cabe merah 

yang masih segar dan memliki tangkai sebanyak 7 buah, 1 mangkok 

kecil garam dan 7 buah paku, dan nantinya bahan-bahan tersebut akan 

ditaburkan disekitar rumah orang yang melakukan hajatan sambil 

membaca mantra-mantra sehari sebelum acara dilaksanakan. Pawang 

hujan juga akan melakukan ritual pemindahan air hujan kedalam sebuah 

kamar di rumahnya dengan menggunakan bahan seperti bunga dan 

wewangian sejenis kemenyan yang dibakar dalam ritual. 

Penelitian diatas berkaitan dengan penelitian yang di angkat oleh 

peneliti dimana sama-sama membahas tentang tradisi Pawang Hujan. 

Adapun perbedaan penlitian diatas dengan penelitian ini dapat dilihat 

pada lokasi penelitian dan bahan, cara serta proses pelaksanaan tradisi 

yang berbeda. 

3. Retno Anggraini “Tradisi ritual memindahkan hujan dalam perspektif 

Islam (studi kasus di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”, skripsi ini diterbitkan UIN 

Raden Intan Lampung 2020. Penelitian ini membahas tentang ritual 

memindahkan hujan yang merupakan sebuah upacara tradisional yang 

dilakukan oleh masyarakat, yang bermakna sebagai pemenuhan 

kewajiban berbakti kepada leluhur serta melestarikan warisan nenek 

moyang. Dalam tradisi ini, masyarakat melakukan upacara atau ritual 
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tersebut dengan memberikan sesajen dan tindakan tertentu yang 

ditunjukan kepada roh-roh para leluhur yang dianggap dapat membantu 

dalam proses memindahkan hujan ke tempat lain. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan 

peneliti adalah sama-sama membahas ritual memindahkan atau 

menghentikan sebagai upacara tradisional yang dilakukan masyarakat. 

Adapun yang menjadi perbedaannya adalah upacara yang dilakukan di 

desa Purwodadi Simpang sebagai pemenuhan kewajiban berbakti 

kepada leluhur serta melestarikan warisan nenek moyang dengan 

memberikan sesajen kepada roh-roh para leluhur, sedangkan tradisi 

tapa ura adalah tradisi yang dilakukan untuk memohon kepada tuhan 

agar menghentikan, atau memindahkan hujan tapi tidak dengan 

memberikan sesajen melainkan dengan melakukan ritual dengan 

menjadikan benda sebagai perantara memohon pada tuhan. 

Masyarakat Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan masih menjalankan warisan dari nenek 

moyang sebelum disebarkanya agama Islam, sehingga menyimpang 

dari agama Islam, sehingga menyimpang dari ajaran Islam. Dalam hal 

ini, perlau adanya proses Islamisasi pemurnian akidah serta arahan 

pelestarian tradisi yang tidak menyimpang dari agama Islam, karena hal 

tersebut dapat menjerumuskan masyarakat dalam dosa besar (syirik) 

kepada Allah swt.  

4. Penelitian Syofrianisda, Novi Susanti “Interpretasi para normal dalam 

perspeksi hadits” (Jurnal Al-Irfani: Jurnal Kajian Tafsir Hadits 3 (2), 

39-55, 2017), Jurnal ini diterbitkan pada 18 Oktober 2017. Jurnal ini 

membahas tentang banyaknya kaum muslimin yang terjebak dengan 
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perdukunan, baik yang sakit maupun yang sehat, yang kaya maupun 

yang miskin, yang sukses maupun yang gagal, orang berpangkat 

maupun orang biasa, bahkan tidak sedikit perdukunan yang berkedok 

Islami demi mengait pelangganya. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah dimana sama-sama membahas tentang tradisi Pawang Hujan. 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang di angkat oleh 

peneliti adalah penelitian diatas membahas tentang perdukunan yang 

menyewa jasa dukun untuk membaca mantra-mantra dengan tujuan 

untuk memperkaya diri maupun menyembuhkan penyakit, sedangkan 

tradisi Tapa Ura pada pelaksanaanya tidak menggunakan mantra-

mantra melainkan kalimat-kalimat pujian untuk Allah dan Rasulullah, 

perbedaan selanjutnya dapat dilihat pada lokasi penelitian, bahan, cara 

serta proses pelaksanaan tradisi yang berbeda.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan umum penelitian 

Untuk mengetahui serta memahami mengenai bagaimana Tradisi Tapa Ura 

pada Perkawinan Suku Mbojo Perspektif Hukum Islam di Desa Tonda 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. 

b. Tujuan khusus penelitian 

1) Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan 

masyarakat suku Mbojo, khususnya masyarakat Desa Tonda bisa 

percaya terhadap pawang hujan. 

2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk  pelaksanaan Tradisi Tapa Ura 

pada masyarakat Desa Tonda. 
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3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi 

Tapa Ura yang dilakukan pada perkawinan suku Mbojo berdasarkan 

pada akidah Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan sebagai 

bahan bacaan dan menjadi referensi dalam pengembangan keilmuan khususnya 

berkaitan dengan Tradisi Tapa Ura Pada Perkawinan Suku Mbojo di Desa 

Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi para budayawan dan masyarakat 

umum dalam menilai baik dan buruknya tradisi yang dilaksanakan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kajian Umum Tentang Tradisi 

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu “tradition” yang mengandung arti 

diteruskan atau kebiasaan. Di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia dijelaskan 

bahwa tradisi adalah suatu adat kebiasaan yang diciptakan dan dilakukan dari 

nenek moyang yang dilakukan oleh masyarakat.1 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tradisi bisa disebut juga sebagai 

macam-macam aturan yang berlaku dalam masyarakat yang secara turun-temurun 

dilaksanakan oleh masyarakat.2 

Kebudayaan meliputi didalam-Nya tradisi dan adat istiadat yang 

merupakan sebuah kebiasaan masyarakat. Kebudayaan merupakan persoalan yang 

menyeluruh dan luas, misalnya suatu kebudayaan yang berkaitan dengan 

kebiasaan manusia, seperti adat istiadat dan tata karma, kebudayaan sebagian 

besarnya merupakan bagian dari kehidupan, kebudayaan ini cenderung akan 

berbeda di setiap daerah, karena kebiasaan yang mereka lakukan juba berbeda.3 

Kebudayaan meliputi didalamnya tradisi dan adat istiadat yang merupakan 

sebuah kebiasaan masyarakat. Kebudayaan merupakan persoalan yang 

menyeluruh dan luas, misalnya suatu kebudayaan yang berkaitan dengan 

kebiasaan manusia, seperti adat istiadat dan tata karma, kebudayaan sebagian 

besarnya merupakan bagian dari kehidupan, dimana kebudayaan ini cenderung 

 
1Muhammad Damami, Makna Agama dalam Mayarakat Jawa (Yogyakarta: LESFI, 

2002), h. 7. 
2W. J. S. Poerwadarwinta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet IV, Jakarta: Balai 

Pustaka, 1993), h. 436. 
3Nursalam, Hallim Talli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting 

Dalam Upacara Pernikahan (studi kasus kelurahan tetebatu kec.pallangga kab. Gowa), Jurnal Al-

Qadauna Vol.1 No.3 (2020), h. 113. 
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akan berbeda kepada setiap daerah, karena kebiasaan yang mereka lakukan juga 

berbeda. 

Secara khusus C.A.Van Peursen mengatakan bahwa tradisi merupakan 

suatu proses pewarisan atau penerusan tentang norma-norma, adat-istiadat, harta-

harta, dan serta kaidah-kaidah. Tradisi itu sendiri dapat ditolak untuk diteruskan, 

dapat diteruskan, dan dapat pula di padukan dengan kegiatan masyarakat pada 

masa kini.4 

Berdasarkan dari pemahaman tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

sesuatu apapun yang telah dilakukan manusia dan bersifat secara turun temurun 

dari generasi kegenerasi yang berkaitan dengan setiap aspek kehidupan yang 

bertujuan untuk meringankan hidup mereka sudah dapat dikatakan sebagai 

“tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut telah menjadi bagian dari suatu 

kebudayaan. 

Terperinci lagi tradisi yang dapat melahirkan suatu kebudayaan dalam 

masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut 

Koentjaraningrat, dalam kebudayaan paling sedikit memiliki paling tidak ada 3 

wujud yaitu: 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks, gagasan-gagasan, ide-ide, nilai-

nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia 

dalam masyarakat. 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.5 

 

 
4C.A. Van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisisus, 1988), Hal. 11. 
5Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup, (Hasanuddin University 

Press, 1997), h. 1. 



17 
 

 
 

2. Unsur-unsur Tradisi 

Ahli antropologi Clyde Kay Maben Kluckhohn memberikan kesimpulan 

tentang adanya unsur-unsur besar dalam kebudayaan yang disebut sebagai unsur 

kultural universal (universal categories of cultures), unsur-unsur tersebut 

kemudian dianggap universal karena unsur-unsur tersebut dapat ditemukan dalam 

segala kebudayaan di semua bangsa yang tersebar didunia, dalam hal ini clyde kay 

maben kluckhon membagi dalam 7 unsur-unsur kebudayan universal atau kultural 

universal. 6 

Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sistem bahasa 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia KBBI adalah suatu lambang bunyi 

arbiter yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk dapat bekerja 

sama, melakukan proses interaksi, dan mengindentifikasikan diri.7 

b. Sistem pengetahuan 

Sistem pengetahuan meliputi tentang ruang pengetahuan yang meliputi alam 

sekitar, seperti flora dan fauna, waktu ruang, bilangan, serta sifat-sifat dari 

tingkah laku antar sesame manusia sampai kepada tubuh manusia itu sendiri. 

c. Sistem organisasi kemasyarakatan. 

Dalam masyarakat terkadang terdapat suatu organisasi yang dibuat 

masyarakat itu sendiri yang tujuannya untuk memudahkan dan mencapai 

tujuan masyarakat itu sendiri, karenanya dalam masyarakat terdapat 

pembagian-pembagian tertentu pada masyarakat disuatu daerah. Sistem 

organisasi masyarakat ini ada karena masyarakat cenderung berfisat untuk 

 
6Nur Wahidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus Di 

Lingkungan Tana-Tana Kelurahan Canrego Kecamatan.Pol-Sel Kabupaten Takalar)” Skripsi 

(Makassar: Fak. Syariah dan Hukum, 2021), h. 17. 
7Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
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berkelompok, oleh karena itulah masyarakat membentuk keluarga dan 

kelompok sosialnya. 

d. Sistem teknologi 

Sistem teknologi ini mencakup segala peralatan dan perlengkapan yang 

dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang cenderung akan 

digunakan oleh masyarakat dan menjadi suatu kebutuhan pokok, untuk 

mempermudah pekerjaan sehari-hari. 

e. Sistem ekonomi 

Sistem ekonomi ini mencakup tentang mata pencaharian didalam masyarakat, 

untuk memenuhi kebutuhan dari produksi, distribusi dan konsumsi. Mata 

pencaharian masyarakat terkadang bergantung dengan apa yang sering 

dilakukan dalam masyarakat itu sendiri.8 

f. Sistem religi 

Sistem religi disebut juga sebagai suatu kepercayaan. Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia (KBBI) kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan 

bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar nyata.9 

Sistem religi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat hal ini 

menjadi kebutuhan masyarakat agar ia mampu menajwab ketidakberdayaan 

manusia dalam menghadapi segala masalah kehidupan yang jika dipikir 

sangat sulit diterima oleh akal.religi ini berfungsi untuk mengatur kehidupan 

manusia dalam hubungannya dengan penciptanya. 

g. Sistem kesenian 

Sistem kesenian merupakan sarana masyarakat dalam mengekspresikan 

kebebasan dan kreativitasnta, sistem kesenian inilah yang paling dekat 

 
8Nur Wahidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus Di 

Lingkungan Tana-Tana Kelurahan Canrego Kecamatan.Pol-Sel Kabupaten Takalar)” Skripsi 

(Makassar: Fak. Syariah dan Hukum, 2021), h. 18-19. 
9Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
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dengan tradisi, masyarakat terkadang menggabungkan antara sistem kesenian 

dengan suatu tradisi yang dilakukan.10 

3. Fungsi Tradisi 

Dalam hal ini Shils menegaskan, bahwasanya tradisi itu memiliki fungsi 

bagi masyarakat, fungsinya sebagai berikut: 

a. Dalam bahasa klise yang yatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. 

Tempatnya didalam kesadaran, kepercayaan norma dan nilai yang kita anut 

kini serta benda yang kemudian diciptakan dari masa lalu. Tradisi 

memberikan fragmen peninggalan sejarah akhirnya kita pandang bermanfaat. 

Tradisi dianggap sebagai sekumpulan gagasan dan material yang dapat 

digunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan. 

b. Memberikan suatu legitimasi terhadap pandangan hidup, kepercayaan, 

pranata dan aturan yang telah ada. Semuanya memerlukan pembenaran agar 

dapat mengikat anggotanya, salah satu yang menjadi. Sumber legitimasi 

terdapat didalam tradisi. Biasa dikatakan “selalu seperti itu” atau orang 

mempunyai keyakinan yang demikian “meski dengan resiko yang paradoksal 

yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain 

melakukan hal yang sama dimasa lalu atau sebuah keyakinan tertentu 

diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya. 

c. Menyediakan sebuah symbol idenditas kolektif yang dapat menyakinkan, 

memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. 

Tradisi suatu daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yaitu mengikat 

warganya atau anggotanya dalam bidang yang tertentu. 

 
10Nur Wahidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus 

Di Lingkungan Tana-Tana Kelurahan Canrego Kecamatan.Pol-Sel Kabupaten Takalar)” Skripsi 

(Makassar: Fak. Syariah dan Hukum, 2021), h. 20. 
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d. Membantu untuk menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan 

juga ketidakpuasan terhadap kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan 

masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggan bila 

masyarakat berada didalam krisis.11 

4. Animisme dan Dinamisme 

a. Animisme 

Animisme berasal dari kata anima, animae dari bahasa Latin “Animus” dan 

bahasa Yunani “Avepos”, dalam bahasa Sansekerta disebut “Prana”, dalam 

bahasa Brani “Ruah” yang artinya “napas” atau “jiwa”. Ia adalah ajaran atau 

doktrin tentang Realitas Jiwa. Dalam Biologi dan Psikologi, animisme adalah 

pandangan bahwa pikiran atau jiwa adalah suatu elemen immaterial yang bekerja 

sama dalam tubuh melalui otak dan sistem syaraf.12 

Adapun karakteristik masyarakat yang menganut paham ini, antara lain 

adalah mereka selalu memohon perlindungan dan permintaan sesuatu kepada roh-

roh, misalnya untuk penyembuhan penyakit, sukses dalam bercocok tanam, 

terhindar dari gangguan hama tanaman, hidup rukun, berhasil dalam berburu, 

selamat dalam perjalanan jauh dan berperang, terhindar dari gangguan bencana 

alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, kebakaran, dan gangguan 

cuaca; mudah dalam melahirkan, masuk surga setelah melahirkan, selamat saat 

membangun dan masuk rumah baru, serta mencapai kedudukan.13 

 

 

 
11Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Pernada Media Grup, 2007), h. 

75-76. 
12Nur Wahidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus 

Di Lingkungan Tana-Tana Kelurahan Canrego Kecamatan.Pol-Sel Kabupaten Takalar)” Skripsi 

(Makassar: Fak. Syariah dan Hukum, 2021), h. 14. 
13Aris Widodo MA, Islam dan Budaya Jawa, (jawa tengah:kaubata dipantara: 2016), h. 

12. 
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b. Dinamisme 

Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda sekitar manusia 

yang diyakini memiliki kekuatan ghaib yang bangsa primitif sebut dengan 

berbagai nama yang berbeda-beda tempatnya. Kekuatan itu ada yang bersifat baik 

dan adapula yang bersifat buruk. Benda-benda yang mempunyai kekuatan ghaib 

baik akan disenangi, dipakai dan dimakan agar orang yang memakai senantiasa 

dipelihara dan dilindungi oleh kekuatan ghaib yang ada didalamnya, begitupun 

sebaliknya. Dinamisme disebut juga dengan nama preanimisme, yang 

mengajarkan bahwa tiap-tiap benda atau makhluk mempunyai kekuatan dan daya. 

Maksud arti tersebut adalah kesaktian dan kekuatan yang berada dalam zat suatu 

benda dan diyakini mampu memberikan marabahaya ataupun mampu 

mendatangkan manfaat.14 

B. Tradisi Dalam Islam 

1. Pengertian ‘Urf 

Tradisi dalam Islam dikenal dengan kata ‘urf yaitu secara 

etimologi berarti “Sesuau yang dianggap baik dan diterima oleh akal 

sehat”.15 

‘Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan 

merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun 

perbuatan.  Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat 

kebiasaan).16 

 
14A. Muzammil Alfan Nasrullah, Pengantar Ilmu Tauhid (Jakarta: Duta Media, 2019), h. 

18. 
15Hasan Khalid Rasyad, Tarikh Tasryi (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 167. 
16Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. Dan Dr. Sohari, M.H, M.M., Ushul Fiqh (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2017), h. 81. 
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Secara bahasa ‘urf berarti sesuatu yang telah dikenal dan 

dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, 

‘urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam 

kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut 

dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun 

yang bersifat umum.17 

Sedangkan ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, 

perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi 

tradisi untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat ‘urf sering 

disebut dengan istilah adat.18 Adat ialah segala apa yang telah dikenal 

oleh manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku 

dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.19 

2. Macam-macam ‘Urf 

a. Urf Shahih 

Urf shahih ialah apa-apa yang menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak 

menyalahi dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan 

yang wajib.20 Contohnya; mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad 

nikah. Kebiasaan tersebut telah dipandang baik karena dianggap tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. 

b. Urf Fasid 

Urf fasid ialah urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena 

bertentanga dengan syara’. Seperti mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau 

 
17Firdaus, UshulFiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara 

Komprehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 97. 
18Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung: Pustaka Setia, 

1999), h. 128. 
19Imam Musbikin, Qawa’id Al-Fiqhiyah (Jakarta: PT Raga Grafindo Persada, 2001), h. 

92. 
20Imam Musbikin, Qawa’id Al-Fiqhiyah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 94. 
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suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena 

berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan dalam Islam.21 

Urf merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat pada suatu 

tempat atau semua tempat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. 

Kebiasaan yang dimaksud ialah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash 

dan akal sehat. Sebagaimana yang diketahui, ajaran-ajaran Islam yang 

berhubungan dengan muamalah banyak yang diinspirasi oleh kebiasaan 

masyarakat Arab yang sudah ada pada masa Nabi saw.. Kebiasaan buruk yang 

bertentangan dengan kemaslahatan dan menghasilkan kemudharatan dihapuskan 

oleh syariat Islam. Dengan demikian pelembagaan al-urf sebagai salah satu dalil 

hukum Islam berkaitan erat dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan 

menghindarkan seseorang dari kemudaratan.22 

C. Tapa Ura 

Beberapa tradisi yang terkenal dalam masyarakat desa Tonda antara lain: 

tradisi Peta Kapanca, tradisi Cafi Sari, tradisi Boru Doro, tradisi Mbolo Weki 

tradisi Salama Loko & tradisi Tapa Ura.   

Beberapa contoh tradisi yang telah disebutkan di atas, peneliti sangat 

tertarik untuk meneliti salah satu tradisi yang di anggap sangat unik diantara 

tradisi-tradisi unik lainnya, yaitu tradisi Tapa Ura. 

Pada saat pelaksanaan acara pernikahan, orang-orang cenderung tidak bisa 

lepas dari unsur budayanya. Salah satunya Tapa ura yang tidak pernah tertinggal 

pada saat pelaksanaan acara pernikahan dan hajatan besar lainnya bagi masyarakat 

di Desa Tonda. 

 
21Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. Dan Dr. Sohari, M.H, M.M., Ushul Fiqh (Jakarta: PT Raga 

Grafindo Persada, 2017), h. 83. 
22Busyro, Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2019), h. 176. 
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Beberapa hasil referensi yang peneliti peroleh, tradisi  Tapa Ura tidak 

hanya dilakukan oleh segelintir masyarakat yang ada di desa Tonda saja, 

melainkan ada juga masyarakat di daerah lain yang juga melakukan hal yang sama 

namun dengan menggunakan istilah yang berbeda, dan masyarakatpun percaya 

terhadap keefektivan ritual tersebut, hanya saja ada sedikit perbedaan bahan dan 

alat yang digunakan, serta cara yang dilakukan ketika ritual tersebut hendak 

dilakukan.  

Sebutan yang berbeda bagi pawang hujan, seperti Dukun Pangkeng bagi 

masyarakat Betawi, Nerang Hujan bagi masyarakat  Bali dan Bomoh bagi 

masyarakat Melayu di Riau23 serta Dou ma Loa Tapa Ura bagi masyarakat Suku 

Mbojo. 

Masyarakat memandang perdukunan pawang hujan sebagai tradisi 

budaya yang merupakan suatu ritual wajar sebagaimana sering dilakukan juga 

oleh masyarakat lain dan sudah diwarisi sejak lama dari nenek moyang 

terdahulu.24 

Faktor lainnya yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap 

agama, sehingga masyarakat mudah percaya terhadap pawang hujan. 

Istilah ritual menahan atau memindahkan hujan ini dalam masyarakat desa 

Tonda dikenal dengan ritual “Tapa Ura”. Kata “Tapa Ura” berasal dari bahasa 

Bima atau nggahi Mbojo yang merupakan bahasa asli masyarakat daerah Bima 

yang disebut dengan suku Mbojo. Tapa ura terdiri dari dua suku kata yaitu “tapa” 

 
23Dwi Arjanto, “Mengenal Profesi Pawang Hujan Pasca Viral Aksi Mbak Rara di 

MotoGP Mandalika”, Tempo.com, 23 Maret 2022.  

https://otomotif.tempo.co/read/1573829mengenal-profesi-pawang-hujan-pasca-viral-aksi-mbak-

rara-di-motogp-mandalika (22 September 2022). 
24Nurfitriyanti, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pawang Hujan di desa Kedaburapat 

Kecamatan Rangsangbarat Kabupaten Kepulauan Meranti di Tinjau Dari Aqidah Islam”. Skripsi 

(Pekanbaru: Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012), h. 33. 

https://otomotif.tempo.co/read/1573829mengenal-profesi-pawang-hujan-pasca-viral-aksi-mbak-rara-di-motogp-mandalika
https://otomotif.tempo.co/read/1573829mengenal-profesi-pawang-hujan-pasca-viral-aksi-mbak-rara-di-motogp-mandalika
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dan “ura”. “Tapa” berarti “melarang, menahan, membatasi dan bisa juga berarti 

memindahkan”, sedangkan “ura” berarti “hujan”. 

Berdasarkan arti kata diatas, secara singkat tradisi tapa ura dapat diartikan 

sebagai tradisi memindahkan atau menahan hujan. Sedangkan secara luas, tradisi 

tapa ura adalah kebiasaan untuk memindahkan, menahan, atau membatasi 

datangnya hujan, hal tersebut dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang 

mengharuskan untuk dilakukanya ritual tapa ura tersebut baik dilakukan secara 

pribadi maupun dengan menggunakan jasa orang lain (seorang pawang hujan). 

Pawang hujan adalah sebutan untuk seseorang yang dipercaya memiliki 

ilmu gaib dan dapat mengendalikan hujan dan cuaca. Di Indonesia, istilah pawang 

hujan ini sudah dikenal sejak dulu.25  

Pawang hujan adalah orang yang pandai menolak hujan.26 Jasa pawang 

hujan biasanya dipakai dalam acara-acara khusus di musim hujan, seperti 

pernikahan, ritual kematian, hingga acara nasional.27 

Tradisi tapa ura di desa Tonda paling banyak dilakukan ketika akan ada 

acara pernikahan. Hujan merupakan berkah yang diberikan oleh Allah, Seperti 

untuk para petani, hujan sangat ditunggu-tunggu untuk mengairi tanaman dan 

sebagainya.  

Terdapat hal yang menarik,  bahwa mayoritas masyarakat di desa Tonda, 

kabupaten Bima adalah beragama Islam. Dalam Islam, hujan adalah sebuah 

keberkahan yang diberikah oleh Allah. Tetapi tujuan masyarakat desa Tonda 

 
25Rusman H Siregar, “Heboh Pawang Hujan, Begini Hukumnya Menurut Islam”, 

SindoNews.com Bukan Berita Biasa, 21 Maret 2022, 

https://kalam.sindonews.com/read/719283/69heboh-pawang-hujan-begini-hukumnya-menurut-

islam-1647853380 (23 September 2022). 
26Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 738. 
27Dwi Arjanto, “Mengenal Profesi Pawang Hujan Pasca Viral Aksi Mbak Rara di 

MotoGP Mandalika”, Tempo.com, 23 Maret 2022.  

https://otomotif.tempo.co/read/1573829mengenal-profesi-pawang-hujan-pasca-viral-aksi-mbak-

rara-di-motogp-mandalika (22 September 2022). 

https://kalam.sindonews.com/read/719283/69heboh-pawang-hujan-begini-hukumnya-menurut-islam-1647853380
https://kalam.sindonews.com/read/719283/69heboh-pawang-hujan-begini-hukumnya-menurut-islam-1647853380
https://otomotif.tempo.co/read/1573829mengenal-profesi-pawang-hujan-pasca-viral-aksi-mbak-rara-di-motogp-mandalika
https://otomotif.tempo.co/read/1573829mengenal-profesi-pawang-hujan-pasca-viral-aksi-mbak-rara-di-motogp-mandalika
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melakukan upaya Tapa Ura ketika ada acara pernikahan ialah supaya tidak turun 

hujan, karena   masyarakat   menganggap bahwa yang turun   hujan   ketika   ada 

acara pernikahan ialah musibah, maka yang memiliki hajat akan memberikan 

kepercayaan kepada pawang hujan untuk melakukan serangkaian ritual demi 

kelancaran hajatannya. 

D. Al’Urf Dalam Pandangan Hukum Islam 

Adapun kaidah yang berhubungan dengan ‘urf ialah “Al-‘Addatul 

Muhakkamah ََ ََ)العدتَالمحكمة(َََ artinya “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai 

hukum”. 

Adapun syarat-syarat pemakaian ‘urf sebagai sumber hukum di antaranya 

adalah sebagai berikut:  

1. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an atau sunnah. Jika bertentangan 

seperti kebiasaaan orang minum khamarr, riba, berjudi, dan jual beli 

gharar (ada penipuan) dan yang lainya maka tidak boleh di terapkan.  

2. Adat kebiasaaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat 

mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo 

tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan 

sumber hukum.  

3. Adat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. 

Adat lama yang sudah di tinggalkan orang sebelum permasalahan muncul 

tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah 

permasalahan muncul.28 

Urf dapat dipakai untuk menentukan hukum dengan beberapa syarat, 

antara lain: 

a. Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada 

 
28Rasyad Hasan Khalil, Tarikh tasyri’, (Jakarta:Amzah, 2015), h. 170. 
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b. Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum 

c. Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau 

kerusakan29 

Dasar Hukum Urf: 

a. QS Al-A’raf/8:199 

بِالْعرُْفَِوَاعَْرِضَْعَنَِالْجٰهِلِيْنََخُذَِالْعَفْوََوَأمُْرََْ  

Terjemahnya: 

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) kepada yang makruf, dan 

berpalinglah dari orang-orang bodoh.30 

Pada ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya agar berpegang teguh pada 

prinsip umum tentang moral dan hukum, menyuruh manusia berbuat ma’ruf 

(baik). Pengertian urf pada ayat ini adalah maruf. Adapun ma’ruf adalah adat 

kebiasaan masyarakat yang baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama 

Islam. Dalam al-Quran kata “ma’ruf” dipergunakan dalam hubungan hukum-

hukum yang penting, seperti dalam hukum pemerintahan, hukum perkawinan. 

Dalam pengertian kemasyarakatan kata “maruf” dipergunakan dalam arti adat 

kebiasaan dan muamalah dalam suatu masyarakat. Karena itu ia berbeda-beda 

sesuai dengan perbedaan bangsa, negara, dan waktu. Di antara para ulama ada 

yang memberikan definisi “maruf” dengan apa yang dipandang baik 

melakukannya menurut tabiat manusia yang murni tidak berlawanan dengan akal 

pikiran yang sehat. Bagi kaum Muslimin yang pokok ialah berpegang teguh pada 

nash-nash yang kuat dari al-Quran dan Sunnah. Kemudian mengindahkan adat 

 
29Djajij basiq, ilmu ushul fiqih satu dan dua, (cet. I; Jakarta; Kencana,2010), h. 162-163. 
30Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Daarus Sunnah, 

2010), h. 177. 
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kebiasaan dan norma yang hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan 

dengan nash agama secara jelas.31 

Para ulama sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan sebagai dasar hujjah 

selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan 

pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan Hujjah, demikian 

pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kuffah dapat dijadikan 

dasar hujjah. Imam syafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada 

suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul 

jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan ‘urf. 

Tentu saja ‘urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.32 

Suatu tradisi dapat dikatakan baik dan boleh dilaksanakan selama tradisi 

itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi perlu diseleksi sebelum 

dilaksanakan, apakah tradisi itu bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. 

Adapun yang dapat dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat ada 4, yaitu: 

a. Adat yang secara substansi dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur 

kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan 

tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih besar dari pada 

unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam hukum 

Islam. 

b. Adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat 

(tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat). Adat dalam bentuk ini 

dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya selanjutnya 

mengalami perubahan dan penyesuaian. 

 
31“Al-A’raf Ayat 199” Quran.nu.or.id.https://quran.nu.or.id/al-a’raf/199. (18 Februari 

2024). 
32Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. Dan Dr. Sohari, M.H, M.M., Ushul Fiqh (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2017), h. 84. 

https://quran.nu.or.id/al-a’raf/199
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c. Adat yang pada prinsip dan pelaksanaaannya mengandung unsur mafsadat 

(merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur rusak dan tidak 

memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur 

perusaknya lebih besar. Contohnya judi, mabuk, dan praktek riba. 

d. Adat atau urf yang berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena 

tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan 

dalil syara’ baik ssecaraa langsung maupun tidak langsung.33 

Berdasarkan Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpukan bahwa suatu tradisi 

dapat dipertahankan dan boleh dijalankan selama tradisi itu tidak menyalahi 

hukum syara’ seperti urf sahih. Sedangkan suatu tradisi yang bertentangan dengan 

ajaran Islam tidak boleh dipertahankan dan dijalankan karena hanya akan 

membawa kepada keburukan-keburukan yang dapat menjerumuskan kedalam 

perbuatan dosa. 

Para ulama yang mengamalkan ‘urf atau adat dalam memahami dan 

mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk ‘urf atau adat 

tersebut, yaitu: 

a. Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. 

b. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang 

berada dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya. 

c. Adat atau ‘urf dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada 

(berlaku) pada saat itu, bukan Adat atau ‘urf muncul kemudian. Hal ini berarti 

Adat atau ‘urf itu harus ada sebelum penetapan hukum. 

d. Adat atau ‘urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau 

tidak bertentangan dengan prinsip yang sudah pasti. 

 
33Firdayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Pesta Nelayan di Kecamatan Wotu 

Kabupaten Luwu Timur”. Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2019), h. 

15-16. 
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‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah 

menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan 

meninggalkan. Menurut istilah para ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘urf 

dan adat kebiasaan. Jadi unsur pembentukan ‘urf adalah kebiasaan bersama antara 

orang banyak dan hal ini hanya terdapat pada keadaan terus menerus dan kalau 

tidak demikian, maka disebut perbuatan perseorangan.34 

3. Pandangan Ulama 

a. Abdul wahab Khallaf 

Urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku pada mereka baik berupa 

perkataan atau perbuatan atau tindakan meninggalkan sesuatu dan disebut 

juga dengan adat. Dalam bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara 

urf dengan adat. 

b. Wahbah al-Zuhaily 

Urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga 

perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan 

suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang 

dimaksud berlainan. 

c. Shifaul Qolbi 

Urf adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. 

d. Muhammad Abu Zahrah 

Al ‘Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan 

oleh mereka, dari perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. 

Ketiga definisi diatas sebenarnya mengandung maksud yang Sama hanya 

berbeda dalam redaksinya saja. Pengertian yang paling umum diberikan oleh 

 
34 Wahyuni Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada 

Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara”. 

Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2019), h. 15. 



31 
 

 
 

Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaily, Keduanya menekankan pada hal 

yang telah dibiasakan dan berlaku terus menerus tanpa memperhatikan apakah itu 

baik atau tidak. Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Shifaul 

Qolbi. Beliau memberikan spesifikasi bahwa kebiasaan itu sesuatu yang 

dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Jadi, yang dimaksud ‘urf adalah 

suatu hal yang telah dibiasakan dan dipelihara terus-menerus oleh manusia dan 

keberadaanya diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan syari’at.35 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ulama diatas dapat 

dilihat perbedaan antara urf dan adat, yakni; kata urf digunakan untuk menilai 

kualitas suatu perbuatan apakah bertentangan dengana syara’ atau tidak, atau 

apakah perbuatan itu baik dan dapat diterima akal sehat atau tidak? Sedangkan 

kata adat hanya memandang dari segi pengulangan pelaksanaannya yang terus 

menerus, tanpa menilai baik buruknya suatu kebiasaan itu. 

 
35Chrisna Wibowo, “Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan 

Perkawinan Bulan Muharram”, skripsi (Ponorogo: Fak. Syariah dan Hukum Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo, 2019), h. 26-27. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini deskriptip kualitatif tentang tradisi Tapa Ura pada 

masyarakat adat Suku Mbojo, juga dikategorikan sebagai penelitian 

lapangan (field research), yaitu pencarian data secara langsung di 

lapangan atau lokasi penelitian. Kemudian untuk menunjang penelitian 

ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan 

dengan topik penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tonda, Kecamatan Madapngga, 

Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat 

yang berdomisili di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten 

Bima. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tapa Ura Pada Perkawinan 

Suku Mbojo. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Teologis Normatif Syar’i 

Pendekatan teologis ini adalah suatu pendekatan yang berdasarkan pada 

norma-norma agama yang bersumber dari Al-qur’an dan Hadis. Jadi 

melalui Kitab dan Hadits yang berkaitan dengan judul penelitian 

dianalisis apakah sesuai atau tidak dengan penelitian yang dilakukan. 
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2. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang berusaha menelaah 

tori-teori atau konsep-konsep islam yang ada, sebagai sumber hukum 

Islam yang berkaitan dengan konsep Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Tradisi Tapa Ura Pada Perkawinan Suku Mbojo. 

3. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan dengan menyelidiki, apakah 

konsep yang akan diuraikan itu sesuai dengan keadaan kondisi objek 

masyarakat (alternatif). Melalui pendekatan Sosiologis dalam penelitian 

ini memiliki kegunaan untuk mengetahui secara komprehensif bagaiaman 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tapa Ura Pada Perkawinan 

Suku Mbojo yang ada di desa Tonda, kec. Madapangga, kab. Bima.Yang 

dimaksud disini adalah permasalahan mengenai penelitian yang akan 

dilakukan harus diberikan penjelasan berdasarkan pada hukum yang 

berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat, 

yaitu dimana permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan 

dengan aqidah Islam sehinggan hukum yang dijelaskan harus 

berdasarkan pada hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan 

Hadits. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah berupa wawancara kepada 

informan, seperti: ahli waris, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh 

agama serta perwakilan dari pihak pemerintah di daerah setempat. Data 

primer ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa buku-buku 

sebagai referensi serta nash Al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan 

hukum Islam, serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab 

fikih klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan penelitian.1 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi yaitu mengamati langsung ke lapangan dalam hubungannya 

dengan masalah yang akan diteliti untuk di analisa dan dikumpulkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai “participant-observer”, yaitu 

peneliti dapat langsung melihat, merasakan dan mengalami apa yang 

terjadi pada subjek yang ditelitinya. Alasan peneliti melakukan observasi 

adalah untuk menyajikan gambaran objektif atau perilaku kejadian, untuk 

menjawab permasalahan penelitian, membantu mengerti pelaku subjek 

Penelitian, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap 

aspek tertentu dengan melakukan umpan balik terhadap penelitian 

tersebut. 

2. Interview (wawancara)  

Interview atau wawancara, wawancaa adalah teknik penelitian yang 

berguna untuk mendapatkan suatu keterangan tentang kejadian yang 

peneliti tidak bisa amati secara langsung. Wawancara yaitu dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang 

mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Dalam hal ini penyusun 

menggunakan wawancara terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik 

 
1Haeruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”. Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN 

Alauddin, 2017), h. 101. 
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dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisis untuk 

mengambil keputusan/kesimpulan. Di samping itu juga menggunakan 

wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data 

secara mendalam. Wawancara dilakukan pada informan, tokoh agama, 

tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.2 

3. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang 

sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, 

atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus 

penelitian. Metode yang dimaksud ini yakni agar supaya dapat 

mengumpulkan sumber sekunder juga primer. Sumber yang telah 

diperoleh melalui catatan, transkip, surat kabar, buku, majalah dan arsip,3 

yang merupakan sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian 

kualitatif. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Peneliti 

Peneliti disini berfungsi atau berperan sebagai orang yang mencari serta 

menggali seluruh informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah 

yang ingin diteliti. 

2. Pedoman wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam Pengumpulan data, 

bentuk wawancara yang digunakan dalam memberikan pertanyaan 

 
2Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 37. 
3Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), 147. 
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kepada informan yakni sesuai fakta ataupun pendapat dan bisa pula 

berupa pertanyaan ataupun pernyataan.4 

3. Pedoman observasi 

Pedoman dengan melakukan penelitian di masyarakat adat suku Mbojo 

yang berkaitan dengan judul penelitian, dan kemudian mengumpulkan 

beberapa informan yang bisa memberikan penjelasan dalam hal tersebut 

sebagai alat  dan menanyakan beberapa hal terkait judul dari penelitian 

tersebut. 

4. Kamera. 

5. Tap recorder. 

6. Alat tulis, buku dan penghapus. 

F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Tekhnik Pengolahan Data 

a. Kategorisasi Data/Klasifikasi Data 

Data primer yakni diambil dari penelitian di lapangan yang menyangkut 

tentang perlindungan konsumen bagi para pengguna kartu elektronik. Data 

sekunder yakni diambil dari beberapa referensi-referensi ataupun jurnal-jurnal 

yang berkaitan tentang tradisi Tapa Ura. 

b. Melakukan reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan dan pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. 

Kegiatan ini dilakukan peneliti secara berkesinambungan berkala sejak awal 

kegiatan pengamatan hingga akhir pengumpulan data.  

c. Editing Data.5 

 
4Nur Amira Azis, “Perlindungan Konsumen Bagi Para Pengguna Kartu Elektronik (E-

Money) di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan 

Hukum UIN Alauddin, 2019), h. 30-31. 
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d. Melakukan penyajian data, penyajian data dalam penelitian ini dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. 

Penyajian data ini dilakukan untuk memudahkan dan memahami yang terjadi 

dan merencanakan kegiatan selanjutnya. 

2. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

mudah dibaca dan di interpretasikan.6 Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian akan diolah dan dianalisa menggunakan tekhnik pengolahan data 

secara kualitatif. Maksud dari tekhnik pengolahan data secara kualitatif 

adalah dengan memilih data berdasarkan kualitasnya agar dapat menjawab 

permasalahan yang dibahas. Penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa 

yaitu suatu cara analisa data yang dialakukan dengan jalan menyusun secara 

seistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan 

jawaban dari permasalahan yang dibahas. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data melalui triangulasi sebagai gabungan atau 

kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang 

saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Dalam karya 

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi dan membaginya dalam 4 hal 

yaitu triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti, triangulasi sumber data 

dan triangulasi teori. 

Triangulasi dapat berarti adanya informan-informan yang berbeda atau 

adanya sumber data yang berbeda mengenai sesuatu. Triangulasi dilakukan 

 
5Nur Amira Azis, “Perlindungan Konsumen Bagi Para Pengguna Kartu Elektronik (E-

Money) di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan 

Hukum UIN Alauddin, 2019), h. 32. 
6Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3es, 1989), h. 

263. 
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untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran 

dan kelengkapan data.7 

 

 

 

 

 
7Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 168. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Tonda 

1. Gambaran Umum Desa Tonda 

Desa Tonda merupakan salah satu desa dari 11 desa yang ada di 

bagian selatan dari Pusat Kota Kecamatan Madapangga dengan luas wilayah 

900 HA dengan jumlah penduduk dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2015 penduduk Desa Tonda berjumlah 2345 jiwa, 

pada tahun 2016 meningkat menjadi 2350 jiwa dan pada tahun 2022 jumlah 

penduduk menjadi 2675 jiwa.  Dengan begitu jumlah penduduk Desa Tonda 

adalah 2675 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.157 jiwa dan perempuan 1518 

jiwa, dengan kepala keluarga sebanyak 764 KK. 

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, masyarakat desa Tonda 

pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah 

pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, nelayan, industri kerajinan dan 

lain-lain.  

Desa Tonda terbagi atas 4 dusun, 4 RW dan 9 RT dengan batasan 

wilayah desa Tonda adalah sebagai berikut: 

a) Sebelah utara : Desa Dena Kecamatan madapangga  

b) Sebelah Selatan : Kecamatan Madapangga 

c) Sebelah timur : Kecamatan Woha 

d)  Sebelah barat : Kabupaten Dompu 

 

1. Topografi dan Iklim 

Wilayah desa Tonda yang terletak di sebelah selatan ibu kota 

kecamatan, berdasarkan kelas ketinggian wilayah desa Tonda berada pada 0 
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sampai 35 meter di atas permukaan laut, kondisi dan ekosistem hutan masih 

utuh terawat bebas dari peladangan liar serta penebangan pohon yang tanpa 

izin. Desa Tonda yang berada pada daerah dataran dengan kemiringan lereng 0 

sampai 15% sehingga mempunyai jenis tanah aluvial dan sebagian jenis tanah 

podsolik merah kuning. 

Kondisi iklim desa Tonda dipengaruhi oleh iklim tropis dengan 

curahhujan rata-rata 1000 sampai 2000 mm per tahun. Musim hujan jatuh pada 

bulan januari sampai juni dengan curah hujan 13 sampai 15 hari dan curah 

hujan terendah pada bulan juli (8 mm) dengan jumlah hujan 6 sampai 9 hari. 

2. Suku dan Agama 

a) Suku 

 Penduduk yang tinggal di Desa Tonda hanya memiliki satu suku yaitu 

Mbojo.1 Suku Mbojo ialah suku awal yang mendiami pulau Sumbawa bagian 

Timur, sekarang terbagi menjadi tiga bagian secara administratif, yaitu Kota 

Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Istilah Mbojo dipergunakan 

bila menyebut kata "Bima" dalam bahasa daerah Bima (nggahi Mbojo/bahasa 

Mbojo). Pun begitu, sebaliknya, istilah Bima digunakan untuk menyebut kata 

"Mbojo" dalam bahasa Indonesia. Istilah Mbojo juga biasa digunakan sebagai 

istilah suku asli Bima (Suku Mbojo) atau dou Mbojo (orang Bima).2 Suku ini 

dikabarkan telah ada sejak zaman Majapahit.3 

Ada beberapa versi yang mengatakan tentang asal mula kata Bima menjadi 

suku tersebut, yaitu: 

 
1Sumber Kantor Desa Tonda Tahun 2023 
2https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Mbojo#:~:text=Suku%20Mbojo%20atau%20Bima

%20ialah,dalam%20bahasa%20Bima%20(nggahi%20Mbojo%2F (11 Maret 2023). 
3Dinamika Mbojo https://dinamikambojo.wordpress.com/2016/08/30/sejarah-suku-bima-

mbojo-dan-kebudayaannya-1/  (11 Maret 2023). 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Mbojo#:~:text=Suku%20Mbojo%20atau%20Bima%20ialah,dalam%20bahasa%20Bima%20(nggahi%20Mbojo%2F
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Mbojo#:~:text=Suku%20Mbojo%20atau%20Bima%20ialah,dalam%20bahasa%20Bima%20(nggahi%20Mbojo%2F
https://dinamikambojo.wordpress.com/2016/08/30/sejarah-suku-bima-mbojo-dan-kebudayaannya-1/
https://dinamikambojo.wordpress.com/2016/08/30/sejarah-suku-bima-mbojo-dan-kebudayaannya-1/
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1) Ada pendapat yang mengatakan, Bima berasal dari kata 

“Bismillahirrohmanirrohiim”. Hal ini karena mayoritas suku Bima 

beragama Islam. 

2) Menurut sebuah legenda, kata Bima berasal dari nama raja pertama 

suku tersebut, yakni Sang Bima. 

Nama Bima sebenarnya merupakan sebutan dalam bahasa Indonesia, 

sedangkan masyarakat Bima sendiri menyebut dengan kata Mbojo. 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bima atau Nggahi Mbojo yang 

termasuk dalam rumpun Bahasa Melayu Polinesia. Bahasa tersebut terdiri dari 

berbagai dialek, yaitu; dialek Bima, Bima Donggo dan Sangiang. Dalam dialek 

bahasanya mereka sering menggunakan huruf hidup dalam akhiran katanya, 

jarang menggunakan huruf mati. Misalnya kata “jangang” diucapkan menjadi 

“janga”.4 

Sebagian masyarakat suku Mbojo masih percaya terhadap keefektivan 

suatu ritual, salah satunya adalah Tapa ura yang dilaksanakan pada saat acara 

pernikahan dan hajatan besar lainnya. 

b) Agama 

Penduduk desa Tonda hanya memiliki satu kepercayaan yaitu agama 

Islam, dengan begitu mayoritas penduduk di Desa Tonda 100% Muslim.5 

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi Tapa Ura 

Kata “Tapa Ura” berasal dari bahasa Bima atau nggahi Mbojo yang 

merupakan bahasa asli masyarakat daerah Bima yang disebut dengan suku Mbojo. 

Tapa ura terdiri dari dua suku kata, yaitu; “tapa” dan “ura”. “tapa” berarti 

“melarang, menahan atau mencegah”, sedangkan “ura” berarti “hujan”. 

 
 
5Sumber Kantor Desa Tonda Tahun 2023 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak 

H. Abdurrahman M. Ali BA. (59) Selaku tokoh Agama di Desa Tonda 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, bahwa menurut beliau: 

“Kata Tapa Ura disini sebenarnya bukan bermakna menolak atau 
menahan hujan. Pada dasarnya tradisi Tapa Ura ini adalah tradisi turun-
temurun yang dilakukan untuk memohon kepada Allah agar 
memindahkan hujan ke tempat tertentu yang membutuhkannya. Tradisi 
tapa ura ini sudah ada sejak masuknya Islam di Desa Tonda, tradisi ini 
ada dari hasil diskusi dan kesepakatan yang dilakukan oleh Para Tuan-
Tuan Guru terdahulu yang di adopsi dari hadits rasulullah, namun 
semakin lama tradisi ini cara pelaksanaanya semakin berbeda dan 
bergeser dari koridor yang seharusnya.”6 
 
 

Namun menurut Sri Hartati (49) selaku masyarakat di Desa Tonda yang 

pernah melaksanakan tradisi tapa ura ini, bahwa: 

 “Memang kalau wara sih acara nikah dou na kabuaku ura lukra da 
londona wunga acara, au bune pas nikah Dae Inang mu reh (memang 
kalau ada acara pernikahan orang akan berupaya agar tidak turun hujan 
(menahan hujan) saat ada pelaksanaan suatu hajatan, seperti yang 
dilakukan pada pernikahan Dae Inang).”7 
 

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Fatmah (62) selaku masyarakat, bahwa: 

“Wunga sih wara acara nikah reh terus edamu hadi ai, ndake lalopa 
ngghi douma tua ntoina, lao pende wari pu cafi nganci ka, oci! lukra 
wati mai ura, sampe sa ake batu ba ndai  (Kalau lagi ada hajatan terus 
dilihat mendung, maka orang tua-tua dulu akan bilang pergi 
tancapkanlah sapu lidi secara terbalik, cepat! Supaya hujan tidak turun, 
sampai sekarang (kalimat) itu masih di ikuti oleh kita.8 
 
Menurut Ibu Sumarni selaku masyarakat yang melaksanakan Tradisi 

Tapa Ura ini, bahwa: 

Tradisi ini memang sering dilaksanakan khususnya ketika ada hajatan-
hajatan besar, dan kami percaya bahwa tradisi ini efektif untuk 
menghentikan hujan. Memang kalau tradisi ini digunakan ketika acara 
pernikahan efektif untuk menghentikan hujan, namun kalau dipakai 
ketika bertani, contohnya ketika menjemur hasil panen, kadang berhasil 
kadang tidak.9 

 
6H. Abdurrahman M. Ali BA. (59), Tokoh Agama, Wawancara, Tonda, 28 Februari 

2023. 
7Sri Hartati (49), masyarakat, wawancara, Tonda, 10 Frbruari 2023. 
8Fatmah (62), masyarakat, Wawancara, Tonda, 12 Maret 2023. 
9Sumarni (63), Masyarakat, Wawancara,  Tonda 27 Februari 2023. 
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Menurut Hj. Nurmala H. Ma’alu, A. Ma. (54), bahwa: 

Tapa Ura ini merupakan salah satu tradisi dari banyaknya tradisi yang 
dilaksanakan oleh masyarakat yang di adopsi dari syariat Islam, seperti 
tradisi salama loko, cafi sari, peta kapanca, dan tradisi lainnya.10 
  

Tradisi Tapa Ura sudah dilaksanakan sejak lama dan pelaksanaannya turun 

temurun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

bapak M. Arif Fahmi selaku Kepala Desa Tonda Kecamatan Madapangga 

Kabupaten Bima, bahwa: 

Tradisi tapa ura ini telah dilaksanakan secara turun temurun oleh 
masyarakat di desa Tonda, dan dapat ditemukan hampir pada setiap 
pergelaran acara pernikahan yang dilaksanakan pada setiap musim 
penghujan.11 
 

Masyarakat memandang perdukunan pawang hujan sebagai tradisi 

budaya yang merupakan suatu ritual wajar sebagaimana sering dilakukan juga 

oleh masyarakat lain dan sudah diwarisi sejak lama dari nenek moyang 

terdahulu.12  

Dapat disimpulkan bahwa tradisi tapa ura yang telah di contohkan oleh 

para Tuan Guru terdahulu, telah berubah pelaksanaanya dan bercampur dengan 

kepercayaan Animisme dan Dinamisme para nenek moyang terdahulu sebelum 

masuknya Islam di Desa Tonda. Karena kurangnya Ilmu pengetahuan dan 

pemahaman terhadap agama,  mereka mengembangkan tradisi tersebut, yang 

pelaksanaannya dari hanya berdoa menjadi berbagai macam cara lain. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak 

Subihan selaku Sekretaris di Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten 

Bima mengenai faktor penyebab masyarakat percaya pada tradisi tapa ura adalah: 

 
10Hj. Nurmala H. Ma’alu, A. Ma. (54), Tokoh Perempuan, Wawancara, Tonda, 28 

Februari 2023. 
11M. Arif Fahmi (47), Kepala Desa Tonda, Wawancara, Tonda, 27 Februari 2023. 
12Nurfitriyanti, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pawang Hujan di desa Kedaburapat 

Kecamatan Rangsangbarat Kabupaten Kepulauan Meranti di Tinjau Dari Aqidah Islam”. Skripsi 

(Pekanbaru: Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012), h. 33. 
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Tradisi tapa ura ini memang sering dilaksanakan pada setiap hajatan-
hajatan, terutama pada saat perkawinan dan telah membudaya di 
kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat Bima pada umumnya 
percaya bahwa dengan upacara-upacara seperti inilah (Tapa Ura) yang 
mereka anggap sebagai lawan dari pada Sholat Istisqo (Meminta 
Hujan), karena memang pemahaman masyarakat masih minim terkait 
dengan hal-hal demikian.13 
 

Faktor pertama yaitu; minimnya pengetahuan dan pemahaman 

terhadap agama, sehingga masyarakat mudah percaya terhadap pawang hujan. 

Namun tradisi  tapa tapa tidak hanya dilakukan oleh segelintir masyarakat 

yang ada di desa Tonda saja, melainkan ada juga masyarakat di daerah lain, 

bahkan beberapa tokoh pemerintah yang dianggap lebih berpendidikan tinggi pun 

percaya terhadap tradisi pawang hujan ini. 

Contohnya adalah ketika seorang pawang hujan yang bernama mbak Rara 

yang di undang dan dibayar untuk melangsungkan  ritual menahan hujan di 

Sirkuit Mandalika pada ajang MotoGP Mandalika di desa Kuta Lombok, Nusa 

Tenggara Barat (NTB) pada bulan Maret 2022 lalu ketika sirkuit tersebut diguyur 

hujan pada saat pergelaran MotoGP Mandalika hendak berlangsung. Di tengah 

hujan, tampak seorang pawang melakukan ritual di area Pit Lane yang berjalan 

tanpa alas kaki sambil membawa Singing Bowl, aksi pawang hujan di sirkuit 

Mandalika itu menarik perhatian para pebalap dan kru serta para penonton14 

 
Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rostina (40) selaku Ibu 

RT 04, bahwa; 

Tahun kemarin ada salah satu warga yang melaksanakannya (tradisi tapa 
ura) juga dengan cara Lowi Wadu Ramba (Merebus  Batu Asahan), 
namun dia salah merebus batu, dia malah merebus batu biasa. Alhasil mai 
ura na’e nih, deh nggahi kai ja ba dou sa udu ma wara ta ede, pala mai 
lalo ua lahu ma lowi ulang wadu ede, samporo ba ede dengga lalo ura 
(hasilnya datang hujan deras, dia langsung dimarahi oleh banyak orang 

 
13Subihan (43), Sekretaris Desa, Wawancara, Tonda, 27 Februari 2023. 
14Reza Kurnia Darmawan, “MotoGP Mandalika 2022”, Kompas.com Jernih Melihat 

Dunia, 20 Maret 2022. https://amp.kompas.com/regional/read/2022/03/20/174900878/mbak-rara-

sang-pawang-hujan-motogp-mandalika-ternyata-sering-mengawal-acara (23 Maret 2022). 

https://amp.kompas.com/regional/read/2022/03/20/174900878/mbak-rara-sang-pawang-hujan-motogp-mandalika-ternyata-sering-mengawal-acara
https://amp.kompas.com/regional/read/2022/03/20/174900878/mbak-rara-sang-pawang-hujan-motogp-mandalika-ternyata-sering-mengawal-acara
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disitu, tapi pas itu datang Ua Lahu (orang yang di anggap sebagai tetua 
dalam pelaksanaan tradisi tapa ura) yang merebus ulang batu itu, 
beberapa saat setelah itu hujan langsung berhenti.15 
 
Menurut Drs. Arahim Ramli selaku tokoh agama di Desa Tonda, bahwa: 

Sejak dulu ndai (kita) masyarakat Desa Tonda sudah melaksanakan 
Tradisi Tapa Ura ini, kadang dengan berdoa atau dengan cara lain, mboto 
pahuna porona (banyak macam pokoknya). Tapi kembalikan lagi yang 
punya kuasa itu Allah, kalau ngghi ruma londo ura deh na londo, indom 
loa kabune? watis londona reh syukur ra nih, tandanya kabulkan ba ruma 
doa mu (kalau Allah bilang turun hujan yah akan turun, mau bagaimana 
lagi? kalau tidak turun yah bersyukur itu tandanya doa dikabulkan oleh 
tuhan) karena itu hak Allah.16 

Berdasarkan cerita tersebut makin menambah keyakinan mereka terhadap 

pelaksanaan tradisi tapa ura ini. 

Namun tradisi Tapa Ura tidak hanya dilakukan oleh segelintir masyarakat 

yang ada di desa Tonda saja, melainkan ada juga masyarakat di daerah lain, 

bahkan beberapa tokoh pemerintah yang dianggap berpendidikan pun percaya 

terhadap tradisi pawang hujan ini. 

Contohnya adalah ketika seorang pawang hujan yang bernama mbak Rara 

yang melangsungkan  ritual menahan hujan di Sirkuit Mandalika pada ajang 

MotoGP Mandalika di desa Kuta Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 

bulan Maret 2022 lalu ketika sirkuit tersebut diguyur hujan pada saat pergelaran 

MotoGP Mandalika hendak berlangsung. Di tengah hujan, tampak seorang 

pawang melakukan ritual di area Pit Lane yang berjalan tanpa alas kaki sambil 

membawa Singing Bowl, aksi pawang hujan di sirkuit Mandalika itu menarik 

perhatian para pebalap dan kru serta para penonton.17 

 
15Rostina (40), Ibu RT, Wawancara, Tonda, 7 Maret 2023. 
16Drs. Arahim Ramli (59), Tokoh Agama, Wawancara, Tonda 25 Februari 2023. 
17Reza Kurnia Darmawan, “MotoGP Mandalika 2022”, Kompas.com Jernih Melihat 

Dunia, 20 Maret 2022. https://amp.kompas.com/regional/read/2022/03/20/174900878/mbak-rara-

sang-pawang-hujan-motogp-mandalika-ternyata-sering-mengawal-acara (23 Maret 2022). 

https://amp.kompas.com/regional/read/2022/03/20/174900878/mbak-rara-sang-pawang-hujan-motogp-mandalika-ternyata-sering-mengawal-acara
https://amp.kompas.com/regional/read/2022/03/20/174900878/mbak-rara-sang-pawang-hujan-motogp-mandalika-ternyata-sering-mengawal-acara
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C. Proses Pelaksanaan Tradisi Tapa Ura di Desa Tonda Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima 

1. Bahan dan Alat 

a. Lowi Wadu Ramba (Merebus Batu Asahan) 

Batu asahan akan direbus kurang lebih selama satu minggu sebelum acara 

pernikahan dilaksanakan. Syaratnya, saat merebus batu tersebut apinya tidak 

boleh padam dan harus tetap menyala. Apabila airnya habis, maka harus 

ditambah lagi. Ritual tersebut dijalankan sampai berakhirnya rangkaian acara 

pernikahan. 

b. Bota Cawa Ese Wawo Seng atau Gante (Melempar Pakaian Dalam Diatas 

Seng atau Genteng) 

Pakaian dalam calon mempelai tersebut akan dilempar di atap rumah calon 

mempelai perempuan. Syaratnya, pakaian dalam tersebut tidak boleh 

diturunkan sebelum seluruh rangkaian acara pernikahan telah selesai, dengan 

kata lain bahwa hanya boleh diturunkan setelah berakhirnya rangkaian acara 

pernikahan. 

c. Pende Sambali Elo Cafi Nganci (Menancapkan Sapu Lidi Secara Terbalik) 

Sapu lidi tersebut ditancapkan diatas tanah di sekitar rumah mempelai 

perempuan. Syaratnya adalah sapu tersebut ditancapkan di tempat yang sepi 

atau yang jarang dilewati orang. Sapu tersebut dapat diambil kembali setelah 

berakhirnya rangkaian acara pernikahan.18  

d. Gade Makenah (Gadai Mukenah) 

Salah satu proses pelaksanaan tapa ura yang juga dilakukan oleh masyarakat 

di desa Tonda yakni dengan menggadai mukenah, dimana mukenah tersebut 

digadaikan dengan harga  mulai dari Rp 2000-5000. Mukenah tersebut hanya 

 
18Siti Jaleha (62), Tetua, Wawancara, Tonda, 20 Maret 2022. 
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boleh digadaikan dirumah warga yang terletak di sebelah kanan atau sebelah 

kiri masjid, dengan niat agar hujan tidak turun saat pelaksaan pernikahan atau 

hajatan.19 

e. Do’a Raho Peso Ura (Do’a memindahkan Hujan) 

Cara terakhir ini adalah cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Cara 

ini juga telah diajarkan oleh para tuan-tuan Guru kepada masyarakat dengan 

mengikuti ajaran atau cara yang telah Rasulullah contohkan.20 Namun cara 

terakhir ini sudah sangat jarang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tonda. 

Tradisi tapa ura ini sudah lama dan turun-temurun dilaksanakan oleh 

masyarakat Desa Tonda, sehingga mengenai filososfi dan alasan digunakannya 

benda-benda tersebut pun sudah tidak diketahui. 

 Itulah serangkaian proses ritual Tapa Ura menurut kepercayaan masyarakat 

suku Mbojo di desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. 

2. Bacaan Pada Pelaksanaan Prosesi Tapa Ura 

a. Membaca Bismillah 

b. Membaca Bismillah dan Sholawat Nabi21 

c. Membaca Bismillah dan ayat Al-Qur’an22 

d. Membaca Doa Nabi23 

وَبطُُونَِالأوَْدِيةََِ،َوَمَنَابِتَِالشَّجَرَِاللَّهُمََّحَوَالَيْناََوَلَََعَلَيْنَاَ،َاللَّهُمََّعَلَىَالآكَامَِوَالظِّرَابَِ،ََ  

Artinya:  

“Ya Allah turunkan hujan ini di sekitar kami jangan di atas kami. Ya Allah 
curahkanlah hujan ini di atas bukit-bukit, di hutan-hutan lebat, di gunung-

 
19 Sumarni (63), Masyarakat, Wawancara,  Tonda 27 Februari 2023. 
20H. Abdurrahman M. Ali BA. (59), Tokoh Agama, Wawancara, Tonda, 28 Februari 

2023. 
21Siti Jaleha (62), Tetua, Wawancara, Tonda, 20 Maret 2022. 
22Nurdin Abdollah (63), Tetua, Wawancara, Tonda, 19 Februari 2023.  
23H. Abdurrahman M. Ali BA. (59), Tokoh Agama, Wawancara, Tonda, 28 Februari 

2023. 
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gunung kecil, di lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.” 
(Hadits Riwayat Bukhari dan Imam Muslim).24 

e. Tidak Membaca Apapun 

Cukup hanya dengan diniatkan agar berhenti hujan. 

Pelaksanaan tradisi tapa ura ini biasanya dilakukan sendiri oleh warga 

yang berhajat, namun terkadang mereka juga meminta bantuan para tetua atau 

menyewa jasa orang lain untuk melakukannya.25  

D. Tradisi Tapa Ura Perspektif Hukum Islam 

Ulama Ushul berpendapat bahwa hukum Islam merupakan tata cara hidup 

mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang 

dilarang. Pendapat tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ulama 

Fiqih yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan segala perbuatan yang 

harus dikerjakan menurut syariat Islam.26 Termasuk hukum dalam menjalankan 

suatu tradisi.  

Allah swt. berfirman dalam QS al- Baqarah/2:164 sebagai berikut: 

َفِيَْخَلْقَِالسَّمٰوٰتَِوَالَْرَْضَِوَاخْتلَِافَِالَّيْلَِوَالنَّهَارَِوَالْفلُْكَِالَّتِيَْتجَْرِيَْفِىَالْبحَْرَِبمََِ يَنْفَعََُاِنَّ اَ

فِيْهَاَمِنَْ َ وَبَثَّ مَوْتهَِاَ بعَْدََ الَْرَْضََ بِهَِ فَاحَْيَاَ اۤءٍَ مَّ مِنَْ السَّمَاۤءَِ مِنََ َُ انَْزَلََاللّٰه وَمَآَٖ داَۤبَّةٍََََۖالنَّاسََ َ كُلِّ

قَوْمٍَيَّعْقِلوُْنََ يٰتٍَلِّ رَِبَيْنََالسَّمَاۤءَِوَالَْرَْضَِلََٰ يٰحَِوَالسَّحَابَِالْمُسَخَّ تصَْرِيْفَِالرِّ  وَّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 
malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang 
berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, 
lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan 
Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan 

 
24HR. Al-Bukhari no. 1013, 1014, Muslim No. 897 dari Anas bin Malik. 
25Sumarni (63), Masyarakat, Wawancara,  Tonda 27 Februari 2023 
26 Wahyuni Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada 

Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara”. 

Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2019), h. 12. 
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awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-
tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.27 

Dapat ditarik kesimpulan dari ayat di atas bahwa hujan adalah rahmat yang 

Allah turunkan untuk semua makhluknya. Namun ketika hujan tidak turun atau 

hujan yang turun sangat lama, maka keduanya sama membahayakannya. Oleh 

karena itu, tidak heran jika terkadang seseorang berupaya menghentikan hujan 

dengan menggunakan berbagai cara, termasuk salah satunya adalah dengan 

memakai jasa pawang hujan. 

Hukum menggunakan jasa pawang hujan itu adalah haram, terlebih jika 

percaya terhadap kekuatan magic yang dimiliki oleh sang pawang hujan. Karena 

yang menyangkut hal ghaib atau non ghaib di dunia ini adalah kuasa Allah swt. 

Jika manusia mengakui dia mampu melakukan hal itu dan mempercayainya, 

maka itu sudah termasuk kesyirikan dan perbuatan syririk termasuk dalam dosa 

besar serta kesesatan yang nyata yang harus di jauhi. Allah swt. berfirman dalam 

QS Hud/11:50, sebagai berikut: 

ََ نَْاِلٰهٍَغَيْرُهَٗۗاِنَْانَْتمَُْالََِّ ََمَاَلكَُمَْمِّ مُفْترَُوْنََوَاِلٰىَعَادٍَاخََاهُمَْهُوْداًَۗقَالََيٰقَوْمَِاعْبدُوُاَاللّٰه  

Terjemahnya: 

Dan kepada kaum 'Ad (Kami utus) saudara mereka, Hud. Ia berkata: "Hai 

kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. 

Kamu hanyalah mengada-adakan saja.28 

Dikutip dari pendapat NU bahwa hukum menggunakan jasa pawang hujan 

adalah haram ketika dia membaca mantra-mantra namun jika pawang hujan 

disewa karena kemampuan membaca doa dan memohon agar hujan tidak turun, 

 
27Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Daarus Sunnah, 

2010), h. 26. 
28Kementerian Agama RI, 228. 
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maka hal ini sah hukumnya dalam fiqih, sebagaimana  menyewa orang untuk 

membaca al-Quran di makam orang tertentu dengan niat pahalanya disampaikan 

kepada ahli kubur atau menyewa orang untuk mengajarkan al-Quran. Pembacaan 

al-Quran semacam ini jelas manfaatnya, sebagaimana doa memohon tidak hujan.  

فرعَمنَهذاَالنوع،َالَستئجارَلتعليمَالقرآن،َفليعينَالسورةَوالآياتَالتيَيعلمهاََ

وقيلَ:َلََيشترطَتعيينَواحدَمنهاََ-الىَانَقال-  

Artinya:  

Cabang dari bagian cabang ini adalah menyewa jasa untuk mengajarkan 
Al-Qur’an, maka tentukanlah surat dan ayat-ayat yang akan diajarkannya, 
sebagian yang lain mengatakan tidak harus menentukan keduanya. 
(Raudlatul al-Thalibin, juz 4, halaman: Nasi).29 

Doa apa yang dibaca oleh para pawang hujan? Jika doa atau mantra yang 

dibaca mengandung kesyirikan, maka tidak dapat dibenarkan. Namun jika doa 

yang dibaca bersumber dari al-Qur’an dan hadits atau salafusshalih, maka 

hukumnya boleh. Bahkan bisa menjadi keharusan demi kemaslahatan hajatan atau 

acara yang dianggap penting menurut syara, seperti contoh yang dilakukan 

sebagian pawang hujan dengan membaca potongan dari QS Nuh/71:44, yang 

merupakan doa Nabi Nuh yang memohon keselamatan dari marabahaya banjir 

yang sedang terjadi, sebagai berikut: 

الْجُودِيَِّيَاَأرَْضَُابْلعَِيَمَاءَكَِوَياََسَمَاءَُأقَْلِعِيَوَغِيضََالْمَاءَُوَقضُِيََالْأمَْرَُوَاسْتوََتَْعَلَىَ  

Terjemahnya: 

Hai bumi telanlah airmu dan hai langit (hujan) berhentilah, dan air pun 
disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas 
bukit Judi.30 

 
29M. Faiz Nasir, “Pawang Hujan yang Diperbolehkan dalam Islam”, Lembaga Dakwah 

Nahdlatul Ulama (LDNU) Jember, 22 Maret 2022. https://jatim.nu.or.id/keislaman/pawang-hujan-

yang-diperbolehkan-dalam-islam-. (23 Maret 2022). 
30Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Daarus Sunnah, 

2010), h. 226. 

https://jatim.nu.or.id/keislaman/pawang-hujan-yang-diperbolehkan-dalam-islam-
https://jatim.nu.or.id/keislaman/pawang-hujan-yang-diperbolehkan-dalam-islam-
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Hal tersebut juga pernah dilakukan Rasulullah saw. semasa hidupnya 

sebagaimana diterangkan dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Anas. 

Bahwa suatu ketika, Nabi pernah berdoa:  

جَرَِاللَّهُمََّحَوَالَيْناََوَلَََعَلَيْنَاَ،َاللَّهُمََّعَلَىَالآكَامَِوَالظِّرَابَِ،َوَبطُُونَِالأوَْدِيةََِ،َوَمَنَابِتَِالشََّ  

Artinya:  

“Ya Allah turunkan hujan ini di sekitar kami jangan di atas kami. Ya Allah 
curahkanlah hujan ini di atas bukit-bukit, di hutan-hutan lebat, di gunung-
gunung kecil, di lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.” 
(Hadits Riwayat Bukhari dan Imam Muslim).31 

Ibnu Daqiq Al-‘Ied Rahimahullah berkata; “Hadits ini merupakan dalil  

doa memohon dihentikan dampak buruk hujan, sebagaimana dianjurkan untuk 

berdoa agar turun hujan, ketika lama tidak turun. Karena semuanya 

membahayakan, baik lama tidak hujan atau hujan yang sangat lama.”32 

Selain berdoa langsung terkadang juga ada tata cara yang diajarkan oleh 

para salafusshalih seperti mengumandangkan adzan oleh anak yang belum baligh 

dan lain sebagainya. Semuanya itu ada sandaran hujjah yang bisa dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah.  

Misalnya; kenapa harus anak kecil yang belum baligh? Berbagai  

keterangan para ulama kalau masih kecil jauh dari dosa, dengan demikian peluang 

dikabulkannya doa lebih besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan: Jika ingin 

seperti wali ikuti tawakkalnya anak kecil yang tidak pernah memikirkan apa yang 

akan dimakan di hari esok.33 

Di Kutip dari pendapat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang 

Kahmad, bahwa manusia memang mengenal tiga pendekatan dalam menaklukkan 

 
31HR. Al-Bukhari no. 1013, 1014, Muslim No. 897 dari Anas bin Malik. 
32Sapitri Yuliani, “Tradisi Menggunakan Jasa Pawang Hujan Ditinjau Dari Aqidah 

Islam”. Skripsi, (Medan: Fak. Ushuluddin dan Studi Islam, 2020), h. 35. 
33M. Faiz Nasir, “Pawang Hujan yang Diperbolehkan dalam Islam”, Lembaga Dakwah 

Nahdlatul Ulama (LDNU) Jember, 22 Maret 2022. https://jatim.nu.or.id/keislaman/pawang-hujan-

yang-diperbolehkan-dalam-islam-. (23 Maret 2022). 

https://jatim.nu.or.id/keislaman/pawang-hujan-yang-diperbolehkan-dalam-islam-
https://jatim.nu.or.id/keislaman/pawang-hujan-yang-diperbolehkan-dalam-islam-
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alam dari cara yang paling tradisional hingga modern, yakni dengan kearifan lokal 

(magic), tuntunan agama (doa) dan sains. Bagi Muhammadiyah, ada dua yang 

diperbolehkan yaitu melalui agama dengan doa, memohon kepada Allah agar kita 

diberi bantuan melakukan sesuatu termasuk menaklukkan alam. Selain berdoa, 

Muhammadiyah juga mendukung pendekatan sains dalam menaklukkan alam, 

termasuk dalam mengatur cuaca yang direkayasa. Adapun terkait cara pertama 

(magic) dalam pengendalian cuaca, Dadang menilai di Indonesia, kebanyakan 

masih digunakan oleh kelompok non muslim.34 

Berdasarkan pendapat dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni 

NU dan Muhammadiyah dapat disimpulkan bahwa pawang hujan adalah 

diperbolehkan selama yang dibaca itu adalah doa yang bersumber dari al-Qur’an 

dan Hadis serta cara tersebut telah dicontohkan oleh Salafusshalih, namun 

sebaliknya jika yang dibaca adalah mantra-mantra yang mengandung kesyirikan, 

maka hukumnya adalah haram dan tidak boleh dilakukan. 

Penjelasan diatas sangat menarik apabila dikaitkan dengan tradisi tapa ura 

yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Tonda yang mayoritas penduduknya 

adalah muslim. Jika dilihat dari bahan dan alat pada proses pelaksanaannya, tidak 

pernah ada dalam ajaran Islam maupun dicontohkan oleh para Salafusshalih. 

Namun ketika dilihat dari bacaannya, itu adalah pujian kepada Allah dan 

Rasulullah dan hal itu adalah merupa kan suatu anjuran bagi umat Islam. 

Ditinjau dari perspektif  hukum Islam dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Tradisi Tapa Ura tidak bertentangan dengan hukum Islam 

Tradisi Tapa Ura ini tidak bertentangan dengan hukum Islam,  karena: 

 
34Afandi, Soal Cuaca, “Muhammadiyah Lebih Percaya Doa dan Sains Dibanding Pawang 

Hujan”, MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA, Maret 2022. https://muhammadiyah.or.id/soal-

cuaca-muhammadiyah-lebih-percaya-doa-dan-sains-dibanding-pawang-hujan/. (17 Maret 2023). 

 

https://muhammadiyah.or.id/soal-cuaca-muhammadiyah-lebih-percaya-doa-dan-sains-dibanding-pawang-hujan/
https://muhammadiyah.or.id/soal-cuaca-muhammadiyah-lebih-percaya-doa-dan-sains-dibanding-pawang-hujan/
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a. Doa yang dibaca bersumber dari al-Qur’an dan Hadis bukan mantra-mantra 

yang mengandung kesyirikan. 

b. Pada dasarnya tujuan  pelaksanaan tradisi ini juga ialah untuk berdoa dan 

memohon kepada Allah dan bukan untuk memohon dan berharap kepada 

benda maupun roh yang ada didalam benda tersebut. 

Maka pelaksanaan tradisi yang seperti ini termasuk kedalam urf Shahih 

dan boleh dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. 

Umat muslim memang dianjurkan ketika berdoa agar hendak memulainya 

dengan pujian kepada Allah dan kemudian sholawat untuk nabi, seperti halnya 

yang dilakukan pada Tradisi Tapa Ura. Akan tetapi, alangkah baiknya ketika 

berdoa dan memohon kepada Allah agar berikhtiar melalui ilmu pengetahuan 

sebagaimana yang dikehendaki oleh agama di dalam al-Quran, Sunnah Rasulullah 

saw., dan contoh dari Salafusshalih, hal itu lebih baik dari pada berikhtiar 

menggunakan benda dan cara yang tidak ada dasar hujjahnya, karena ditakutkan 

akan merusak akidah dan timbulnya kesyirikan. 

Ditakutkan akan merusak akidah dan timbulnya kesyirikan karena mereka 

berikhtiar dengan benda tertentu yang jika pada pelaksanaanya berhasil, 

ditakutkan akan membuat mereka berpikir bahwa benda tersebut dapat benar-

benar menghentikan hujan. 

2. Pelaksanaan Tradisi Tapa Ura bertentangan dengan hukum Islam 

Tradisi Tapa Ura akan menjadi suatu perbuatan syirik dan bertentangan 

dengan Islam, apabila pada pelaksanaanya ia hanya meletakkan benda-benda 

dalam ritual tanpa membaca doa apapun kepada Allah dan hanya diniatkan 

dengan benda dan melalui pelaksanaan tersebut hujan tidak turun atau berpindah 

ke lain tempat. Dengan pelaksanaan tradisi yang seperti itu, maka dia 
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berkeyakinan bahwa benda tersebut dapat memberikan manfaat seperti 

menghentikan hujan padahal semua itu hanya bisa terjadi atas izin Allah.  

Peneliti juga merasa kurang setuju dalam hal peletakkan benda-benda 

dalam ritual tradisi tersebut, untuk apa dalam berdoa perlu meletakkan benda-

benda sebagai perantara selama bisa berdoa secara langsung kpeada Allah, 

alangkah baiknya dalam melakukan doa agar melakukannya secara langsung 

kepada Allah tanpa menggunakan benda perantara. 

Mempercayai bahwa sesuatu selain Allah dapat mendatangkan manfaat, 

seperti percaya pada benda-benda, roh, dll, itu adalah suatu kesyirikan dan 

merupakan dosa besar yang harus dijauhi. Segala tradisi yang bertentangan 

dengan ajaran Islam maka harus di jauhi dan tidak boleh dilaksanakan lagi. Maka 

pelaksanaan tradisi yang seperti ini termasuk kedalam urf  Fasid dan tidak boleh 

dilaksanakan karena bertentangan dengan syariat Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

  Setelah dilakukan analisis dan pembahasan secara mendalam 

terhadap data hasil penelitian di lapangan, penelitian ini menghasilkan 

temuan dan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut pemahaman masyarakat Suku Mbojo di Desa Tonda bahwa; 

Tradisi Tapa Ura ini adalah tradisi turun-temurun yang dilakukan 

untuk memohon kepada Allah agar tidak menurunkan hujan atau 

memindahkan hujan ke tempat tertentu, dengan mempersiapkan 

peralatan serta melakukan berbagai ritual. 

2. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan serta proses dalam 

pelaksanaan Tradisi Tapa Ura ini adalah; Lowi Wadu Ramba 

(Merebus  Batu Asahan), Bota Cawa Ese Wawo Seng atau Gante 

(Melempar Pakaian Dalam Diatas Seng atau Genteng), Pende Sambali 

Elo Cafi Nganci (Menancapkan Sapu Lidi Secara Terbalik), Gade 

Makenah (Gadai Mukenah), Do’a Raho Peso Ura (Do’a 

memindahkan Hujan).  

3. Ditinjau dari perspektif  hukum Islam ada 2 kesimpulan, bahwa: 

Tradisi Tapa Ura tidak bertentangan dengan hukum Islam karena 

bacaan yang dibaca tidak mengandung mantra kesyirikan dan 

Pelaksanaan Tradisi Tapa Ura menjadi bertentangan dengan hukum 

Islam, tergantung dari bacaan dan niat dalam pelaksanaannya, serta 

peletakan benda-benda dalam ritual pelaksanaan tersebut. 
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B. Implikasi Penelitian 

Tradisi tapa ura  dapat dipertahankan dan boleh dijalankan karena 

bacannya yang tidak mengandung kesyirikan dan tidak menyalahi hukum 

syara’. Namun, peneliti  kurang setuju dalam hal peletakkan benda-benda, 

menurut peneliti dalam berdoa kenapa perlu meletakkan benda-benda 

sebagai perantara dan alangkah baiknya dalam melakukan doa agar 

melakukannya secara langsung kepada Allah tanpa menggunakan benda 

perantara. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Skripsi “Tradisi Tapa Ura Pada 

Perkawinan Suku Mbojo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa 

Tonda, Kec. Madapangga, Kab. Bima)” 

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana pemahaman masyarakat suku Mbojo di desa Tonda terhadap 

tradisi Tapa Ura? 

2. Bagaimana proses  pelaksanaan Tradisi Tapa Ura pada masyarakat Desa 

Tonda? 

3. Bagaimana tradisi Tapa Ura pada perkawinan di desa Tonda Perspektif 

hukum Islam?   

Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tradisi Tapa Ura? 

2. Sejak kapan tradisi Tapa Ura ini dilaksanakan? 

3. Apakah tradisi Tapa Ura masih dilakukan pada pernikahan di Desa 

Tonda? 

4. Bagaimana proses pelaksaan tradisi Tapa Ura? 

5. Apa yang menjadi alasan sehingga mau mempercayai dan menggunakan 

jasa pawang hujan? 

6. Apakah semua masyarakat melakukan ritual Tapa Ura pada acara 

pernikahan atau hanya sebagian masyarakat saja? 

7. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tradisi Tapa Ura, apakah 

bertentangan dengan syari’at Islam atau tidak? 

8. Apakah menurut bapak/ibu dengan melakukan ritual Tapa Ura benar-

benar efektif dalam menghentikan atau memindahkan hujan dari tempat 

tersebut? 
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