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ABSTRAK 

Nama    : Kamaludin 

Nim    : 40200116067 

Judul Skripsi         :Tradisi Upacara Peta Kapanca  dalam Pernikahan di 

Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 

(Study Unsur-unsur Budaya Islam) 

 

Bangsa indonesia merupakan bangsa yang memiliki aneka ragam budaya 

serta memiliki letak yang strategis dan tanah yang subur dengan hasil alam yang 

melimpah. Keadaan ini membuat bangsa asing tertarik masuk ke indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi tradisi upacara peta kapanca 

dalam pernikahan di desa Rupe kecamatan langgudu kabupaten Bima ? Dengan 

pokok masalah dibagi dalam beberapa sub-sub masalah, yaitu: 1.) Bagaimana 

sejarah munculnya tradisi upacara peta kapanca dalam pernikahan di desa Rupe 

kecamatan langgudu kabupaten Bima ?  2.) Bagaimana prosesi tradisi upacara 

peta kapanca dalam pernikahan di desa Rupe kecamatan langgudu kabupaten 

Bima ? 3.) Bagaimana nilai islam yang terkandung dalam proses pelaksanaan 

tradisi upacara peta kapanca dalam pernikahan di desa Rupe kecamatan langgudu 

kabupaten Bima ? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan 

metode deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Untuk menganalisis fakta 

tersebut, peneliti menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan sosiologi, dan 

pendekatan agama dengan tahap pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul akan dikritik 

dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, kemudian akan diolah dan 

menganalisis dengan melihat fakta atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di 

lapangan. 

Tradisi peta kapanca dalam upacara pernikahan di desa Rupe kecamatan 

langgudu kabupaten Bima menunjukkan bahwa : 1.) Tradisi upacara peta kapanca 

ini sudah ada sejak jaman kesultanan yang pertama yaitu sultan Abdul kahir 2.) 

Dalam prosesi pelaksanaanya menggunakan daun pacar atau (ro,o kapanca) yang 
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diawali dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan membaca do,a. 3.) Nilai 

islam dalam pelaksanaan peta kapanca meliputi nilai iman, nilai akhlak, nilai 

kesyukuran, nilai kesabaran dalam melaksanakan segala sesuatu. Tujuan dari 

penelitian adalah untuk mengetahui nilai islam yang terkandung dalam proses 

pelaksanaan tradisi upacara peta kapanca. Dengan adanya skripsi ini, diharapkan 

dapat memberikan informasi serta wawasan kepada masyarakat atau pun para 

pembaca yang ingin mengetahui lebih jelas tentang nilai islam yang terkandung 

dalam prosesi tradisi upacara peta kapanca. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang didalam kehidupannya 

selalu menjalani kehidupan bersama masyarakat yang banyak, dan tidak ada 

seorangpun didunia ini yang dapat hidup sendiri atau memisahkan dirinya dari 

kelompok manusia yang  lain, kecuali hal itu dilakukan dalam keadaan terpaksa 

dan itupun hanya bersifat untuk sementara waktu. Seorang ahli pikir Yunani kuno 

yang bernama Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia adalah Zoon 

Politikon, yang artinya bahwa manusia sebagai mahluk sosial pada dasarnya 

selalu ingin bergaul dan berinteraksi  dengan manusia yang lainnya dalam 

menjalani kehidupannya dalam masyarakat. Menurut Aristoteles, ada lima hal 

yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia yaitu: kelahiran, pekerjaan, 

rejeki, perkawinan, dan kematian. Perkawinan merupakan salah satu kebiasaan 

atau budaya yang sangat didambakan oleh manusia dalam hidupnya, dan hal ini 

didukung oleh setiap agama dan negara manapun yang ada di dunia ini, yang 

termasuk adalah Indonesia.
1
 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir dengan memiliki aneka ragam 

budaya yang berbeda-beda. Indonesia memiliki tata letak yang sangat  strategis 

dengan keadaan tanahnya yang cukup subur, dan kekayaan alamnya yang 

berlimpah ruah.
2
 Dengan keadaan geografisnya yang seperti ini, menyebabkan 

arus budaya asing dengan sangat mudah untuk masuk ke Indonesia. Budaya asing 

yang masuk ini memperkaya serta mempengaruhi keadaan perkembangan budaya 

lokal yang ada secara turun-temurun. Selain itu juga, Indonesia memiliki berbagai 

macam suku bangsa dengan beraneka ragam budaya yang telah dimiliki. 

                                                           
1
M .Hilir Islam, Seni Budaya Mbojo (Bogor: CV Binasti 2007), h. 30 

2
Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Adat Upacara Pernikahan Daerah Jawa, 

(Jakarta: 1984), h. 39 
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Setiap masyarakat yang ada didunia ini, tentu memiliki budaya dan tradisinya 

masing-masing, dan tiap-tiap tradisi tentu ada masyarakat yang ikut terlibat 

didalamnya. karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Adapun norma yang sering diterapkan didalam 

kehidupan bermasyarakat adalah norma berupa kebiasaan. Norma itu merupakan 

sekumpulan peraturan yang dibuat oleh masyarakat yang berisikan tentang 

petunjuk serta perilaku yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang, 

sehingga melahirkan sebuah kebiasaan didalam kehidupan sosialnya. Norma-

norma yang ada itu merupakan nilai budaya yang sudah terikat dengan peranan 

tertentu dalam kehidupan masyarakat. Dengan terjalinnya hubungan antara 

manusia didalam suatu masyarakat, maka di ciptakanlah suatu norma-norma 

seperti: cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Namun ada beberapa 

kekhasan disetiap daerah dalam praktik pelaksanaannya.
3
 

Kebudayaan disetiap daerah yang ada di Indonesia ini merupakan khazanah 

budaya yang amat sangat berharga bagi setiap masyarakat Indonesia. Pada masa 

berkembanganya, kebudayaan daerah dengan berbagai warna, corak, dan 

aspeknya telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat 

sejak berabad-abad lamanya, kemudian diwariskan dari generasi kegenerasi untuk 

senantiasa dirawat dan dijaga keutuhannya secara bersama-sama.
4
 

Sejarah lama dan asli yang telah dimilki oleh masyarakat Bima pada 

umumnya juga memiliki fungsi yang bersifat mendidik dan bermanfaat dalam 

menjalankan roda kehidupan dan juga dapat mengubah tingkah laku dalam 

masyarakat.
5
 Desa Rupe merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan 

Langgudu kabupaten Bima. Adapun desa Rupe ini memiliki batas-batas wilayah 

di antaranya: Pada sebelah utara berbatasan dengan desa Kalodu, pada sebelah 

                                                           
3
Elis Suryani NS,Ragam Pesona Budaya Sunda, (Bogor:Ghaliah Indonesia, 2011) h. 189 

4
C.S.T. Kansil pengantar ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia (Jakarta: PN Balai 

Pustaka, 1984 ), h. 29 
5
H. Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Bandung Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 21 
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selatan berbatasan dengan Teluk Waworada, pada sebelah timur berbatasan 

dengan desa Sambane, dan pada sebelah barat berbatasan dengan desa Karumbu.
6
 

Sebelum agama Islam hadir ditanah Bima, tidak ada prosesi djikir dan do‟a 

dalam pelaksanaan tradisi upacara peta kapanca. Namun, setelah Islam menjadi 

agama yang resmi dianut oleh masyarakat Bima, maka sejak saat itu terjadi 

akulturasi ajaran Islam berupa djikir dan do‟a ke dalam proses pelaksanaan tradisi 

upacara peta kapanca yang dikenal dengan istilah jiki kapanca. Tradisi masyarakat 

Bima pada pelaksanaan upacara peta  kapanca dalam suatu pernikahan 

merupakan salah satu bagian dari respon masyarakat terhadap kebudayaan yang 

berbasiskan Islam.
7
 Dengan demikian, maka upacara perkawinan menjadi sarana 

dakwah bagi masyarakat pada saat itu. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt 

dalam QS. An-Nur/24:32.  

                               

          

Terjemahnya : 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin 

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui,Maksudnya: hendaklah laki-laki 

yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar 

mereka dapat kawin”. 

 

 

 

 

                                                           
6
M.Hilir Ismal, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo ( Bogor Indonesia: Cv Binasti, 2002 ), 

h .84 
7
M.Fachrir Rahman, Islam di Bima ; Kajian Historis tentang Proses Islamisasi dan 

Perkembangannya sampai Masa Kesultanan, h 35 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkap diatas, maka masalah 

pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana eksistensi tradisi upacara peta 

kapanca  dalam pernikahan di desa Rupe kecamatan langgudu kabupaten  

Bima ?” dan masalah pokok tersebut dibahas dalam sub-sub  masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sejarah munculnya tradisi upacara peta kapanca dalam 

pernikahan di desa Rupe kecamatan langgudu kabupaten Bima  ? 

2. Bagaimana prosesi tradisi upacara peta kapanca dalam pernikahan pada 

masyarakat di desa Rupe kecamatan langgudu kabupaten Bima  ?? 

3. Bagaimana nilai islam yang terkandung dalam proses pelaksanaan tradisi 

upacara peta kapanca dalam pernikahan pada Masyarakat di desa Rupe 

kecamatan langgudu kabupaten Bima  ? 

 

C.  Fokus penelitian dan deskripsi fokus 

1. Fokus Penelitian   

Fokus penelitian ini adalah Bagaimana berjalannya prosesi tradisi 

upacara peta kapanca dalam pernikahan pada masyarakat di desa Rupe 

kecamatan langgudu kabupaten Bima ?. 

2. Deskripsi Fokus  

Peta Kapanca ini merupakan salah satu tradisi yang  sudah lama ada 

didalam kehidupan masyarakat, dan bahkan sebelum Islam hadir di tanah 

Bima, kemudian di wariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang 

mereka terdahulu sehingga sampai pada generasi sekarang, dan 

keberadaannya pun masih tetap di lestarikan oleh masyarakat. Pelaksanaan 

tradisi upacara peta  kapanca  ini sudah melekat dengan kuat dan secara utuh 

di dalam tatanan kehidupan masyarakat Bima, bahkan ada dari kalangan 

masyarakat seperti tokoh Agama maupun tokoh  masyarakat yang 



 

5 
 

mengatakan bahwa jika tradisi upacara peta kapanca ini tidak di laksanakan, 

maka akan menjadi aib bagi keluarga yang hendak menikahkan anaknya.
8
 

Tradisi upacara peta kapanca ini merupakan salah satu rangkaian dari 

pernikahan adat Bima. Pelaksanaan upacara peta kapanca ini dilakukan pada 

waktu malam, sehari sebelum akad nikah. Peta kapanca yaitu melumatkan 

daun pacar atau (ro’o kapanca) diatas kuku maupun telapak tangan calon 

pengantin laki-laki dan perempuan yang dikerjakan secara bergantian oleh 

ibu-ibu tamu undangan yang jumlahnya tujuh sampai sembilan orang. 

Adapun nilai islam yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi 

upacara peta kapanca yang pertama, adalah ketuhanan yang maha esa yang 

meliputi nilai-nilai religius serta kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan 

yang maha esa. Nilai tersebut terkandung didalam proses pelaksanaan pada 

tahap djikir dan do‟a. Kemudian nilai yang  kedua, adalah nilai kemanusiaan 

yang adil dan beradab yang terkandung pada saat pelaksanaan tradisi  upacara 

peta kapanca.    

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diungkap diatas, maka 

penulisan ini bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan tentang awal munculnya sejarah tradisi upacara 

peta kapanca dalam pernikahan di desa Rupe kecamatan langgudu 

kabupaten Bima. 

b. Untuk mendeskripsikan prosesi tradisi upacara peta kapanca dalam 

pernikahan di desa Rupe kecamatan langgudu kabupaten Bima. 

c. Untuk mendeskripsikan nilai islam yang terkandung dalam pelaksanaan 

tradisi upacara peta kapanca dalam pernikahan di desa Rupe kecamatan 

langgudu kabupaten Bima. 

                                                           
8
Muhammad Aminullah dan Nasaruddin Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta 

Kapanca dalam perkawinan Adat Bima Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol. 1 No. 

1 April 2017, h. 2 
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2. Kegunaan Penelitian  

Ada beberapa  kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Secara akademis, kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan kajian teoritis yang dapat dipercaya, sehingga 

dapat dijadikan sebagai bahan acuan ilmiah, terutama yang berkaitan 

dengan tradisi upacara peta kapanca sehingga dapat memberikan 

konstribusi terhadap eksistensi dan perkembangan serta kemajuan ilmu 

pengetahuan.   

2) Secara praktif, kegunaan dari penelitian ini diharapkan agar hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memahami nilai islam pada 

tradisi upacara peta kapanca dalam pernikahan di desa Rupe kecamatan 

langgudu kabupaten Bima. 

E. Tinjauan Pustaka 

   Berdasarkan penulisan yang berkaitan dengan objek kajian yang telah 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menemukan berbagai macam 

sumber yang didapatkan dari buku serta dari hasil karya ilmiah mahasiswa di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi Jam‟iah “Tradisi upacara peta kapanca pernikahan muslim di 

desa Tonggorisa kecamatan palibelo kabupaten Bima dalam perspektif 

„Urf”.  Dalam skripsi ini membahas tentang tata cara, makna peta 

kapanca, dan pandangan dalil „urf terhadap pelaksanaan upacara peta 

kapanca. 

2. Skripsi Junari “Tradisi kapanca dalam adat pernikahan di desa Sumi 

kecamatan lambu kabupaten Bima” Dalam skripsi ini membahas tentang 

tradisi kapanca, prosesi, serta pengaruhnya terhadap  kehidupan sosial 

kemasyarakatan di desa Sumi kecamatan lambu kabupaten Bima. 

3. Skripsi Sri Fajar Palupi “Tradisi Walimatul’ursy masyarakat Kelurahan 

kepuh Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Perspektif Fiqih”. 

Dalam skripsi ini membahas tentang walimatul‟ursy yang pada 
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umumnya masih menggunakan upacara adat pernikahan jawa yang 

hingga saat ini terjadi karna faktor budaya dari masyarakat setempat 

yang telah tertanam sejak ratusan tahun lamanya sehingga perayaan 

tersebut selalu mengikuti adat dari sebuah daerah. Tradisi ini 

dilaksanakan sehari sebelum perayaan pernikahan atau midodareni 

dibagian pojok rumah diberi sesaji yang berwadah dan keranjang dari 

janur yang berisi telur, pisang, jadah, dan juga daun-dedaunan. Setelah 

pelaksanaan akad nikah ini selesai, maka kedua mempelai berhadapan 

dan saling memegang  daun sirih yang berisikan buah pinang.
9
 

4. Skripsi Ikhfie Zalila yang berjudul “Tradisi uang dapur dalam 

Pernikahan dikomunitas muslim Laloon timur kabupaten jembrana Bali 

dalam perspektif hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahas tentang 

pemberian uang mahar atau uang dapur yang menjadi salah satu syarat 

pernikahan  dalam komunitas masyarakat  muslim yang berada di 

Loloan timur kabupaten jembrana Bali yang telah dijadikan sebagai 

suatu adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek 

moyang mereka. Apabila keluarga dari pihak perempuan telah 

membebankan pihak laki-laki dengan pembawaan uang dapur dengan 

nominal yang cukup besar, maka ini juga menjadi salah satu faktor serta 

hambatan bagi kaum laki-laki untuk dapat menikah, sehingga dengan 

secara otomatis pernikahan ada juga yang dibatalkan.
10

 

5. Buku M. Hariwijaya “Tentang tata cara penyelenggaraan pernikahan 

adat Jawa” Dalam buku ini membahas tentang tahapan-tahapan yang 

akan dilakukan pada saat proses pelaksanaan upacara adat sebelum 

pernikahan.
11

 

                                                           
9
Sri Fajar Palupi, “Tradisi Walimatul’ursy Masyarakat Kelurahan Kepuh Kecamatan 

Nguter Kabupaten Sukoharjo Prespektif Fiqih”,Skripsi Tidak Diterbitkan,Jurusan Keluarga Islam 

IAIN Surakarta, 2016 
10

Ikhfie Zalila, “Tradisi Uang Dapur Dalam Pernikahan Di Komunitas Muslim Loloan 

Timur Kabupaten Jembrana Bali Dalam Prespektif Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan 

hukum keluarga islam institut agama islam negeri Surakarta 2017 
11

 M. Hariwijaya Tata Cara Penyelemggaraan Perkawinan Adat Jawa 
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6. Skripsi Jumrah “Adat pernikahan di desa Tambe kecamatan Bolo 

kabupaten Bima” Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana 

proses adat pernikahan masyarakat di desa Tambe mulai dari sebelum 

dilaksanakannya pernikahan, jalannya pernikahan, dan sesudah 

pernikahan. 

7. Jurnal pemikiran keislaman dan kemanusiaan Muhammad Aminullah 

dan Nasaruddin “Wajah islam Nusantara pada tradisi peta kapanca 

dalam perkawinan adat Bima” Dalam jurnal tersebut membahas tentang 

akulturasi ajaran islam dengan budaya Bima pada pelaksanaan tradisi 

peta kapanca dapat dilihat pada saat pelaksanaan Boho oi Mbaru 

(Mandi Uap) dengan menggunakan kembang yang dimulai dengan 

pembacaan sholawat dan do‟a serta prosesi menurunkan istri diatas 

rumah dengan iringan suara hadrah yang merupakan salah satu kesenian 

islam pada masyarakat bima, dan proses peta kapanca yang dimulai 

dengan pembacaan Basmallah dan kalam illahi serta dilanjutkan dengan 

djikir kapanca yang berisikan pembacaan maulid  syaraful anam yang 

berisikan syair atau pujian terhadap Nabi Muhammad Saw. 

Setelah melihat dan mencermati beberapa sumber yang telah 

didapatkan dari referensi diatas, sebelumnya memang sudah ada kajian 

yang sudah membahas tentang tradisi pernikahan dengan cara yang 

biasa maupun dengan menggunakan peta kapanca. Namun sejauh 

pengetahuan penulis belum ada yang membahas tentang Nilai islam 

yang terkandung pada tradisi upacara peta kapanca dalam pernikahan di 

desa Rupe kecamatan langgudu kabupaten Bima. Dengan melihat sisi 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya menjadikan alasan penulis 

untuk melakukan penelitian lebih dalam  tentang nilai islam yang 

terkandung dalam prosesi tradisi upacara peta kapanca itu sendiri 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Tradisi Upacara Peta Kapanca 

1. Pengertian Tradisi  

Kata tradisi merupakan terjemah dari kata didalam bahasa arab. Kata ini 

memiliki arti berupa sikap atau segala sesuatu yang diwarisi oleh manusia 

dari kedua  orang tuanya. 

Banyak masyarakat yang mengartikan bahwa kata tradisi sama dengan 

kebudayaan. Padahal keduanya memiliki makna yang berbeda meskipun 

keduanya tidak dapat dipisahkan.  

Kata kebudayaan berasal dari kata sansekerta buddhayah, yaitu bentuk 

jamak dari budhi yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian 

kebudayaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan akal.
12

 

Selain itu, kata kebudayaan juga berasal dari terjemahan kata culture. Kata 

culture dalam bahasa latin yaitu cultura yang berarti memelihara, mengolah, 

dan mengerjakan.
13

 Dalam ikatan ini, maka cakupan kebudayaan menjadi 

luas, seperti luasnya kehidupan manusia yang sangat beragam serta dapat 

digolongkan ke dalam tujuh hal yaitu: 

Pertama, kebudayaan sebagai keseluruhan hidup yang kompleks meliputi 

hukum, moral, seni, adat istiadat, dan segala kecakupan nilai yang diperoleh 

manusia sebagai anggota masyarakat. Kedua, menekankan sejarah 

kebudayaan, yang mengandung kebudayaan sebagai warisan tradisi. Ketiga, 

menekankan kebudayaan yang normatif, yaitu kebudayaan yang dianggap 

sebagai cara dan aturan hidup manusia, seperti cita-cita, nilai dan tingkah 

laku. Keempat, kebudayaan dari sudut pandang psikologis dipandang sebagai 

langkah penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Kelima, 

kebudayaan dianggap sebagai struktur yang membicarakan pola-pola dan 

                                                           
12

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet: IX. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2009), h. 146. 
13

Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi (Cet. IV: 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 51-52. 
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organisasi kebudayaan serta fungsinya. Keenam, kebudayaan sebagai hasil 

perbuatan atau kecerdasankarena kebudayaan adalah sesuatu yang 

membedakan manusia dengan binatang. Ketujuh, definisi kebudayaan yang 

tidak lengkap dan kurang bersistem. 

Sedangkan tradisi berasal dari (bahasa latin: Traditio, “diteruskan”) atau 

kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah 

dilakukan sejak lama dan sudah menjadi bagian dari kehidupan suatu 

kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau 

agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari suatu tradisi adalah adanya 

informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik yang bersifat lisan 

atau tertulis, karena tanpa adanya informasi seperti ini suatu tradisi akan 

mengalami kepunahan. Kata tradisi pada umumnya merujuk pada suatu adat 

atau kebiasaan. Kata adat ini berasal dari bahasa arab yaitu Adah 
 
yang artinya 

bersinonim dengan kata urf, atau sesuatu yang lebih dikenal dan diterima 

secara umum dalam masyarakat 

Dalam pengertian yang lain tradisi merupakan salah satu bentuk kebiasaan 

dari orang-orang terdahulu sehingga diwariskan secara turun-temurun kepada 

generasi selanjutnya untuk senantiasa dirawat dan dijaga secara bersama-

sama. Secara umum, yang dimaksud dengan tradisi disini adalah suatu bentuk 

kebiasaan yang telah lama dikerjakan secara bersama-sama sehingga 

keberadaannya dapat diterima dengan baik, kemudian diikuti secara bersama-

sama, dan dipertahankan oleh masyarakat setempat.
14

 Menurut para ahli, 

tradisi secara garis besar adalah suatu adat istiadat yang diwariskan dari satu 

generasi ke generasi untuk dijaga dan di implementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari.
15

 

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa adanya tradisi, 

tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi 

sistem kebudayaan akan kokoh. Bila suatu tradisi dihilangkan, akan ada 

                                                           
14

Soenarto Timoer, Mitos Cura-Bhaya: Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Sejarah 

Surabaya (Balai Pustaka, 1983), h. 11. 
15

 Muhammad Syukri Albani Nasution, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Cet. III; Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2014), h. 84-85. 
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kemungkinan suatu kebudayaan akan hilang disaat itu juga.
16

 Ada suatu hal 

yang perlu digaris bawahi, bahwa tidak semua kebiasaan itu dikatakan 

sebagai tradisi. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai adat atau tradisi 

apabila sesuatu itu dikerjakan secara adat  dan telah diakui oleh masyarakat 

serta diyakini sebagai salah satu hukum yang harus dipatuhi. Adat juga 

merupakan salah satu cermin atau kepribadian yang melekat didalam diri 

seseorang sehingga menjadikannya sebagai suatu identitas didalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
17

 

Pengertian adat secara istilah adalah sesuatu yang telah diulang-ulang oleh 

masyarakat sebagai bentuk kebiasaan dalam tatanan kehidupan sosialnya.
18

 

Sementara definisi lain yang telah diungkap oleh Drs. Samsul Munir Amin 

dalam  buku ushul fiqihnya mengatakan bahwa adat merupakan sesuatu 

kebiasaan masyarakat dalam lingkungan sosialnya kemudian disepakati 

secara bersama-sama sehingga dikerjakan secara terus-menerus.
19

 

2. Tradisi sebagai simbol dalam masyarakat 

Berbagai etnografi klasik banyak menggambarkan proses-prosesupacara, 

baik itu upacara peralihan maupun upacara pengukuhan. Upacara-upacara ini 

merupakan bagian yang selalu ada dalam masyarakat tradisional. Upacara 

tradisi merupakan suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang 

dilaksanakan menurut adat istiadat atau keagamaan yang menandai kesucian 

dan kekhidmatan suatu perbuatan. Upacara tradisi dianggap dapat 

mempertebal perasaan kolektif dan integrasi sosial. Turner berargumen 

bahwa dalam pelaksanaan upacara, simbol-simbol muncul dan terlihat 

sedemikian menggambarkan struktur masyarakat. manusia dikatakan sebagai 

makhluk simbolik karena kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari simbol-

                                                           
16

Suharti, Tradisi Kaboro Co‟i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Urf (Studi 

Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima), Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Malang, 2008. 
17

Nurul Hakim,‖ Konflik Antara Al-‗Urf (Hukum Adat)  Dan Hukum  Islam Di 

Indonesia,‖  Jurnal Edutech‖ Vol. 3 No.2 September 2017, h. 56 
18

Enisiklopedi islam Jilid ( Cet 3: Jakarta PT Ichtiar Baru Van Heoven, 1999 ),h. 21 

19
Faiz Zainuddin, ― Konsep Islam   Tentang Adat:Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber 

Hukum Islam,‖ Jurnal Lisan Al-Hal” (Situbondo) Vol 7, Nomor 2, 2009.  



 

12 
 

simbol, dan simbol ini akan mengandung berbagai makna, manusia tidak 

bertindak terhadap sesuatu melainkan berdasarkan makna yang dapat di 

interpretasikannya. 

Tradisi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, bahkan ia dapat 

menjadi penting bagi masyarakat karena dapat memberikan makna kehidupan 

bagi mereka. Sebuah masyarakat tidaklah akan mempertahankan dan 

mewariskan tradisi kecuali mereka meyakini bahwa tradisi yang sedang 

mereka pertahankan dan mereka wariskan itu mempunyai makna tersendiri 

bagi mereka. 

3. Tradisi sebagai nilai dalam masyarakat 

Adat atau pun kebudayaan sesungguhnya tidak lain adalah norma-

norma atau nilai-nilai semenjak seseorang lahir, adat dan kebudayaan 

menanamkan kepadanya ide-ide nilai. Nilai merupakan standar perilaku 

seseorang dalam menuntun apa yang menurutnya indah dan berharga. 

Pengertian menilai dikemukakan oleh Sidney Simon yaitu sesuatu ide atau 

konsep tentang apa yang dilakukan oleh seseorang. Nilai dapat berada di dua 

kawasan yaitu kognitif dan afektif, nilai adalah ide ataupun konsep. 

Nilai adalah pola penuntun mengenai berharga atau tidaknya segala 

sesuatu, dalam arti luas meliputi keindahan, kebaikan, dan keadilan yang telah 

menjadi dasar atau prinsip dalam menentukan segala sesuatu. Masyarakat 

dalam menjalani hidup dapat dibekali untuk hidup berlaku sesuai dengan nilai-

nilai, dan nilai-nilai adab yang terdapat dalam masyarakat dianggap sebagai 

nilai tertinggi. Pada umumnya nilai tersebut mencakup aturan yang mengikat 

antara satu sama lain yang hingga akhirnya melembaga dalam suatu 

masyarakat. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya perananan tradisi 

dalam kehidupan manusia sebagai suatu kesatuan sosial dan budaya. 

Demikianlah masyarakat mempunyai perangkat nilai yang menjadi pedoman 

dalam segi kehidupannya.
20

 

                                                           
20

 Mustakimah, “Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Moronthalo di 

Gorontalo”, Diskursus Islam 2, no. 3 (Agustus 2014):h.293-295. 
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B. Budaya Islam 

a) Pengertian Budaya Islam 

Kata islam menurut bahasa yang berarti selamat sentosa artinya 

memelihara dalam keadaan selamat sentosa atau menyerahkan diri serta 

tunduk dan taat kepada Allah swt. Islam adalah agama yang diajarkan oleh 

Nabi Muhammad saw dan berpedoman pada kitab suci Al-Qur‟an yang 

diturunkan ke dunia melalui wahyu dari Allah swt. Islam adalah ajaran 

keselamatan yang mengarahkan penganutnya untuk senantiasa tunduk dan 

taat kepada Allah dan rasul-Nya dengan berpedoman pada Al-Qur‟an dan 

Hadits Rasulullah saw. Kata budaya adalah pikiran, akal budi, dan adat 

istiadat.
21

 Secara umum, konsep islam berangkat dengan dua pola 

hubungan yaitu hubungan dengan Allah yang berbentuk ibadah dan 

hubungan dengan manusia dalam bentuk hubungan sosial, dan sosial 

membentuk masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan.  

Islam mempunyai dua aspek yaitu segi agama dan segi 

kebudayaan. Dengan demikian, ada agama islam dan ada kebudayaan 

islam. Dalam pandangan ilmiah, keduanya dapat dibedakan, tetapi dalam 

pandangan islam sendiri tidak dapat dipisahkan, dan diantara yang kedua 

dan yang pertama membentuk integrasi. Demikian pula kebudayaan agar 

manusia dapat hidup dilingkungannya. Agama islam bersumberkan wahyu 

dan memiliki norma-norma. Oleh sebab itu, ia berkembang sesuai dengan 

perkembangan jaman, sehingga budaya islam adalah budaya yang 

mendasar pada nilai-nilai islam yaitu Al-Qur‟an dan Hadits.
22

 

C. Pengertian Upacara Peta Kapanca 

Tradisi upacara peta kapanca menurut masyarakat yang berada di desa 

Rupe kecamatan langgudu kabupaten Bima merupakan suatu tradisi yang 

dilaksanakan oleh kedua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan 

                                                           
21

 Hamzah Zunaid, “Kajian Kritis Akulturasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal”, jurnal 

Sulesana 8, no. 1 (2003):h.2 
22

 Fitryani, “Islam dan Kebudayaan”, Jurnal Al-Ulum 12, no. 1 (Juni 2012): h. 133-136. 
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sebelum berlangsungnya atau sehari sebelum pelaksanaan akad nikah dengan 

bertempat dirumah mempelai perempuan yang dilaksanakan pada waktu 

malam hari. peta kapanca dilakukan dengan meletakkan lumutan daun pacar 

(ro’o kapanca) pada bagian telapak tangan, kuku tangan, kuku kaki, dari calon 

pengantin wanita yang dikerjakan secara bersama-sama oleh ibu-ibu dan tamu 

undangan. Pada saat pelaksanaan upacara peta kapanca ini melibatkan tujuh 

atau sembilan orang karena angka tujuh tersebut menandakan tujuh sifat yang 

ada dalam diri manusia. Contohnya seperti kedua telinga yang digunakan 

untuk mendengar, kedua bola mata yang digunakan untuk melihat, kedua 

lubang hidung yang digunakan untuk penciuman, dan mulut yang digunakan 

untuk berbicara.  

Setiap warga masyarakat memiliki hajat yang berbeda-beda didalam 

melaksanakan acara pernikahan keluarganya, hal ini sesuai dengan 

kemampuan serta asal muasal daerah mereka masing-masing. Selain itu, 

diantara mereka ada yang melaksanakan adat pernikahan itu dengan cara yang 

sangat lengkap. Tetapi ada juga yang melaksanakan acara pernikahan itu 

dengan cara yang cukup sederhana sesuai dengan keadaan maupun 

kemampuan dan kesanggupan mereka masing-masing.
23

 

Setiap rangkaian upacara perkawinan yang dilaksanakan memiliki 

simbol dan makna yang sangat mendalam.
24

 Pada saat pelaksanaan upacara 

pernikahan merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dilihat karena sikap 

atau kebiasaan masyarakat disuatu tempat akan terlihat pada saat pelaksanaan 

upacara tersebut.  

Sebelum agama islam masuk ditanah Bima, pada saat itu tidak terdapat 

prosesi djikir dan do‟a dalam pelaksanaan peta kapanca. Setelah islam 

diterima dan menjadi agama yang resmi dalam kalangan masyarakat, maka 

                                                           
23

Artatie Agoes, Kiat Sukses Menyelenggrakan Pesta Perkawinan Adat Jawa ( Gaja 

Surakarta dan Yogyakarta), (Jakarta: PT. Gramadia Pustaka Utama, 2001), h. 1 

24
Hamidin, Buku Pintar Perkawinan Nusantara, (Yogyakarta: DIVA Proses, 2002), Cet. 

1, h. 5-6 
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sejak saat itu terjadi akulturasi ajaran budaya islam berupa djikir dan do‟a 

dalam pelaksanakan tradisi upacara peta kapanca sehingga dikenal dengan 

nama ziki kapanca. Tradisi peta kapanca dalam pelaksanaan pernikahan pada 

masyarakat Bima yang pada akhirnya hadir sebagai suatu tradisi yang 

bernafaskan islam, dan hal ini menjadi alasan peneliti untuk melakukan 

penelitian ini di Bima.  Kemudian fakta lain yang menjadi pendukung untuk 

melakukan penelitian ini dapat dilihat dari ciri kehidupan  sosial masyarakat 

Bima yang kental dengan nilai agama serta budayanya yang turun-temurun.  

Dalam proses pelaksanaan upacara peta kapanca, yang akan bertindak 

untuk melumatkan daun pacar pada kedua mempelai adalah ibu-ibu dari tamu 

undangan. Kemudian yang akan bertindak untuk memimpin do,a serta jiki 

kapanca adalah lebe atau kiyai dan juga bapak-bapak dari tamu undangan. Hal 

ini mengandung tujuan serta pengharapan supaya calon pengantin yang 

melaksanakan pernikahan mampu membawa rumah tangganya menuju 

keluarga yang bahagia baik dunia maupun akhirat.
25

 

D.  Pengertian Pernikahan  

Pernikahan dalam bahasa arab disebut dengan Al-nikah yang 

mempunyai makna al-wathi dan al-dammu wa al-tadakhul yang memiliki arti 

bersetubuh, berkumpul, dan akad. Sedangkan makna pernikahan menurut 

istilah adalah sesuatu yang memperbolehkan berhubungan badan antara laki-

laki dan perempuan selama keduanya bukan yang diharamkan dalam Islam, 

baik itu dengan sebab keturunan atau saudara sepersusuan.
26

 

Dalam pandangan islam, pernikahan merupakan suatu ikatan yang 

suci antara dua insan yang berlainan jenis untuk dapat hidup bersama dengan 

direstui oleh agama, keluarga, dan masyarakat. Aqad nikah dalam islam 

terdiri dari dua kata yaitu “ijab dan qabul”. Dengan kedua kalimat ini, telah 

dapat untuk menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah 
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ke langit yang tinggi. Dengan kedua kalimat ini mampu untuk merubah 

kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi 

amal sholeh. Aqad nikah bukan hanya perjanjian antara kedua insan, tetapi 

lebih kepada pernyataan perjanjian antara kedua insan dengan Allah Swt. 

Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang syah berdasarkan 

tuntutan alqur,an dan sunnah sebagai suatu sarana untuk memenuhi tuntutan 

naluri manusia. Pernikahan juga sarana untuk membina keluarga yang islami. 

Islam telah memberikan penghargaan yang cukup besar kepada penganutnya 

yang melaksanakan pernikahan bahwa mereka akan mendapatkan pahala 

karena telah melengkapi separuh dari agamanya. Sesungguhnya menikah 

bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan kita harus memantapkan niat 

dengan tujuan untuk beribadah demi mendapatkan ridho dari Allah Swt. 

Sebagai suatu risalah yang menyeluruh dengan sempurna, islam telah 

memberikan tuntunan kepada umat muslim agar dapat memahami tujuan dari 

pelaksanakan pernikahan. Tujuannya agar pernikahan dapat bernilai ibadah 

serta benar-benar memberikan ketenangan bagi suami istri. Dengan itu, maka 

akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Hal ini dapat 

diraih apabila pernikahan itu dibangun atas dasar pemahaman islam yang baik 

dan benar. Menikah hendaknya diniatkan untuk mengikuti sunnah rasul dan 

untuk memperoleh keturunan dan menjaga kehormatan diri. Menikah juga 

sebaiknya diniatkan sebagai sarana untuk berdakwah, meneguhkan iman, dan 

menjaga kehormatan diri.  

Ada beberapa makna pernikahan secara definisi berdasarkan pendapat 

dari para ulama dan tokoh-tokoh sebagai berikut: 

1. Menurut Imam Asy-syafi‟i, pernikahan merupakan suatu akad yang 

menjadikan halal untuk berhubungan badan antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan.
27
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2. Menurut ulama Hanafiah, pernikahan merupakan suatu akad yang 

memberikan faidah atau kebebasan secara syah kepada laki-laki dan 

perempuan untuk melakukan hubungan biologis. 

3. Menurut Prof. Dr. H. Yunus, pernikahan merupakan suatu akad yang 

dilakukan secara syah antara laki-laki dan perempuan didalam memenuhi 

hajat jenisnya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariat islam.
28

 

4. Menurut Sayuti Thalib, pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian 

yang suci, kuat, dan kokoh untuk tetap hidup bersama secara syah antara 

laki-laki dan perempuan didalam membentuk keluarga yang sakinah, 

mawaddah, dan warahmah.
29

 

5. Menurut Prof. Ibrahim Hasan, pernikahan merupakan sesuatu yang apabila 

dikerjakan maka akan menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan 

perempuan.
30

 

Pernikahan merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan diri 

manusia agar tidak mudah terjerumus kedalam suatu perbuatan yang 

dilarang oleh agama. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga 

serta memelihara keturunan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam 

QS. Ar-rum/21:21: 

                          

                   

Terjemahnya: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

                                                           
28
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir”.
31

 

 

Setiap manusia yang berada dimuka bumi ini, memiliki hasrat yang 

perlu mendapatkan pemenuhan seperti kebutuhan biologis dalam melakukan 

aktifitasnya dalam hidup yaitu dengan cara melaksanakan pernikahan. Ayat 

diatas memberikan himbauan kepada manusia untuk melaksanakan pernikahan 

demi memenuhi hasrat biologisnya dengan cara yang dianjurkan oleh syariat 

Islam. Pernikahan merupakan perintah agama yang harus mendapatkan 

perhatian demi mematuhi petunjuk agama.
32

 

Dalam pandangan agama Islam, bahwa pernikahan merupakan suatu 

petunjuk agama dan juga sunnah Rasulullah saw. yang apabila dilaksanakan 

akan mendapatkan nilai pahala disisi Allah swt.  

Dengan kemahakuasaannya Allah swt telah menciptakan segala 

sesuatu dengan cara berpasang-pasangan, sebagaimana firmannya dalam surah 

Adz-dzariyat 51/49:  

                 

Terjemahnya: 

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah”
 33

 

 

Berdasarkan bunyi ayat diatas, secara khusus yang dimaksud dengan 

berpasang-pasangan adalah laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firmannya 

dalam surah An-najm ayat 53/45:  

               

                                                           
31
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Terjemahannya: 

“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan 

perempuan.”
34

 

Antara laki-laki dan perempuan dijadikan untuk berhubungan dan 

saling melengkapi satu sama lain didalam menghasilkan suatu keturunan, 

sebagaimana firman Allah swt dalam surah An-nisa 4/1: 

                           

                                  

         

Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan 

kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 

(Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan 

laki-laki dan perempuan yang banyak”.
35

 

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk mematuhi petunjuk 

agama dalam menciptakan dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan 

warahmah. Faedah yang terbesar dari pelaksanaan pernikahan adalah pranata yang 

menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. 

Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), 

sebab kalau tidak dengan jalan menikah, maka anak yang dilahirkan tidak akan 

diketahui dengan jelas siapa yang akan mengurus serta bertanggung jawab untuk 

menjaga dan mendidiknya. Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah 

membina akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang 

terjadi antara kedua gender sosial yang berbeda dapat membangun kehidupan baru 

secara sosial dan kultural. Peraturan pernikahan dalam Islam merupakan salah 

satu perintah agama yang harus dijalankan dengan baik, sehingga tujuan 

                                                           
34
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dilangsungkannya pernikahan harus sesuai dengan petunjuk dan tuntunan 

agama.
36

 

 

1. Tujuan Pernikahan 

Imam Al-ghazali memberikan suatu penjelasan tentang tujuan 

pernikahan dalam islam yaitu: 

a. Untuk memperoleh keturunan. Setiap manusia yang telah melaksanakan 

pernikahan tentu mempunyai keinginanan untuk memiliki keturunan. Tujuan 

ini akan terasa apabila seseorang telah melaksanakan pernikahan namun 

belum mendapatkan keturunan, maka kehidupan dalam rumah tangganya 

akan sepi dan hampa. 

b. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Sesungguhnya Tuhan telah 

menciptakan manusia dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, 

sehingga keduanya saling tertarik satu sama lain. Tanpa adanya ketertarikan 

ini, maka pernikahan tidak akan terlaksana yang mengakibatkan putusnya 

generasi. Sikap ketertarikan itu merupakan sifat kebirahian yang biasanya 

didapati dari setiap manusia normal baik laki-laki dan perempuan.  

c. Untuk menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang 

dapat menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam jurang kesesatan 

adalah pengaruh hawa nafsu yang demikian besar sehingga manusia bisa 

melupakan mana yang baik dan buruk. 

d. Untuk membentuk serta mengatur rumah tangga yang merupakan basis yang 

pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang. 

Jika dibandingkan dengan ikatan kemanusiaan yang ada, maka ikatan 

pernikahan merupakan ikatan yang paling kuat. Alat yang paling utama dalam 

memperkokoh ikatan pernikahan adalah rasa cinta dan kasih sayang. 

e. Untuk menumbuhkan aktifitas dalam berusaha untuk mencari rejeki yang 

halal serta memperbesar rasa tanggung jawab.  

                                                           
36
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Pernikahan menduduki posisi yang sangat strategis pada setiap bentuk-bentuk 

kebudayaan. Sebuah pernikahan memiliki tatanan tersendiri, dan berbeda antara 

yang satu dengan yang lainnya serta menjadi penanda diri tentang ekspresi budaya 

masyarakat tersebut. Tatanan dalam sistem pernikahan yang kemudian menjadi 

adat pernikahan sehingga menjadi titik penting dalam mendaur kehidupan 

manusia yang dimulai dari titik awal sebelum pernikahan, proses mengandung, 

melahirkan, dan perjalanan anak manusia semenjak kelahiran hingga khitanan dari 

akil baliq sampai dengan kematian.
37

 

Dalam melaksanakan pesta pernikahan itu tidaklah mudah, tahapan demi 

tahapan yang akan dilalui merupakan suatu kelengkapan dan syarat agama 

maupun adat dalam tata cara kehidupan masyarakat.
38

  

Islam menganjurkan penganutnya untuk memilih calon pasangan hidup 

dengan baik dan benar, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Berikut ada 

beberapa calon kriteria dalam memilih calon pasangan hidup sesuai dengan 

tuntunan dalam islam: 

 

 

 

1) Kriteria Calon Suami Bagi Perempuan 

a) Beragama islam (muslim) 

Suami adalah imam yang akan membimbing serta membina istri dan 

anak-anaknya untuk dapat selamat hidup di dunia dan akhirat, 

sehingga syarat ini mutlak diharuskan. 

b) Memiliki akhlak yang baik.  

                                                           
37
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Laki-laki yang berakhlak baik akan mampu membimbing 

keluarganya dijalan yang diridhoi Allah Swt. 

c) Sholeh dan taat beribadah. 

Seorang suami merupakan teladan dalam keluarga, sehingga apa 

yang ia lakukan akan memberikan efek bagi istri dan anaknya. 

d) Memiliki ilmu agama islam yang baik. 

Seorang suami yang memiliki ilmu agama islam yang baik, akan 

menyadari peran serta tanggung jawabnya pada keluarga. 

Mengetahui cara dalam memperlakukan istri, mendidik anak, 

menegakkan kemuliaan, dan menjamin kebutuhan rumah tangga 

secara halal dan baik. 

2) Kriteria Calon Istri Bagi Laki-Laki 

a. Beragama islam (muslimah).  

Ini merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh perempuan 

b. Memiliki akhlak yang baik 

Perempuan yang berakhlak baik pasti akan mampu menjadi istri 

yang baik. 

c. Memiliki dasar pendidikan islam yang baik. 

Perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi 

perempuan harus memiliki dasar pendidikan yang baik, sehingga 

bisa memberikan bekal baginya dalam menjalani peran dalam rumah 

tangga. Harus mampu menjaga kesholehannya, karena sebaik-baik 

perhiasan dunia adalah perempuan sholehah. 

d. Memiliki sifat penyayang 

Perempuan yang memiliki rasa cinta yang tulus akan banyak 

memiliki sifat kebaikannya. 

e. Memiliki kesehatan secara fisik 

Sebagai seorang istri maka ia memiliki kewajiban untuk mengurus 

rumah tangga , sehingga membutuhkan kesehatan fisik yang baik. 

f. Dianjurkan memiliki kemampuan melahirkan anak 
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Tujuannya adalah untuk menyiapkan generasi penerus untuk masa 

depan umat. Oleh karena itu, rasulullah pernah menganjurkan agar 

memilih perempuan yang mampu melahirkan banyak anak. 

g. Sebaiknya memilih calon istri yang masih gadis, terutama bagi laki-

laki yang belum pernah menikah. Hal ini bertujuan untuk 

memelihara keluarga yang baru terbentuk agar terhindar dari 

permasalahan yang lain.  

2. Larangan Pernikahan 

Dalam ajaran agama islam, ada ketentuan mengenai larangan 

pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan. Larangan tersebut ada yang 

sifatnya sementara dan ada yang sifatnya tetap. Yang dimaksud dengan 

larangan pernikahan yang sifatnya tetap adalah seorang pria dilarang 

mengawini seorang wanita untuk selama-lamanya. Ada beberapa hal tetap 

yang menyebabkan seorang pria tidak boleh menikahi seorang wanita untuk 

selamanya, diantaranya:
39

 

a. Karena adanya hubungan darah yaitu: ibu, nenek, saudara kandung, 

kemenakan dan bibi. 

b. Karena hubungan susuan yaitu: ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, 

dan kemenakan susuan. 

c. Karena hubungan semenda yaitu: mertua, menantu, anak tiri dan ibu tiri. 

Berikut ada beberapa larangan yang menyebabkan seorang pria tidak 

boleh menikahi perempuan untuk sementara waktu, diantaranya: 

a. Mengumpulkan dua wanita yang bersaudara, baik saudara kandung, 

saudara seayah, saudara seibu maupun sepersusuan, kecuali secara 

bergantian, misalnya kawin dengan kakaknya kemudian dicerai atau 

meninggal dan ganti mengawini adiknya. 

b. Mengawini wanita yang menjalani masa iddah, baik masa iddah karena 

kematian maupun karena faktor perceraian. 
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c. Mengawini lebih dari empat orang wanita, kecuali salah satu dari ke 

empat orang itu ditalak, diceraikan, atau meninggal. 

3. Hikmah Pernikahan 

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dan memberikan 

kabar gembira kepada orang-orang yang ingin melaksanakannya. Dengan 

pernikahan diharapkan orang tersebut akan baik perilakunya, masyarakat 

menjadi baik dan bahkan seluruh manusia akan menjadi baik dengannya. 

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam suatu ikatan 

pernikahan.
40

Berikut beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan diantaranya: 

1) Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit untuk 

dibendung. Naluri ini berusaha untuk mengarahkan manusia mencari 

sarana untuk menyalurkannya. Apabila naluri seksual ini tidak terpenuhi, 

maka seseorang akan dihinggapi perasaan gelisah dan bahkan akan mudah 

terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Sehingga pernikahan 

merupakan sarana terbaik bagi manusia untuk menyalurkan naluri seksual 

kepada lawan jenisnya. Pernikahan mampu memelihara serta menjaga 

manusia dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt. 

2) Pernikahan merupakan sarana yang terbaik untuk memperbanyak 

keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan 

nasab. Islam sangat menekankan kepentingan nasab dan melindunginya. 

3) Dengan melaksanakan pernikahan, terdapat pembagian tugas yang jelas 

antara suami dan istri, baik didalam maupun diluar rumah, keduanya 

mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan 

kemampuannya masing-masing. Perempuan bertugas untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga, mendidik anak, serta menciptakan suasana yang 

kondusif yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja sehingga 

sang suami mendapatkan ketentraman dari peranan istrinya. 
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 BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

  Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat 

Kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif yang didapatkan dari 

sumber lisan maupun tertulis atau juga perilaku yang dapat diamati dari suatu 

permasalahan yang sedang dihadapi dalam masyarakat. Penelitian kualitatif 

ini merupakan suatu bentuk penelitian tentang kehidupan sosial, agama, dan 

budaya yang dimiliki oleh masyarakat di desa Rupe kecamatan langgudu 

kabupaten Bima. Maksud dan tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk 

memahami corak kehidupan sosial masyarakat pada saat melakukan 

penelitian dilapangan, lebih khususnya penelitian yang berkaitan dengan Nilai 

Islam Tradisi Upacara Peta Kapanca dalam Pernikahan pada Masyarakat 

Desa Rupe kecamatan Langgudu kabupaten Bima.  

  Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang membantu kita 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
41

 Dalam 

penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian lapangan yang dapat 

dianggap sebagai cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan data 

kualitatif.  

  Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami 

fenomena sosial yang terjadi dengan jelas didalam masyarakat sehingga 

dirangkaikan dalam bentuk kata-kata yang akhirnya akan menghasilkan 

sebuah teori.
42
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2.  Lokasi penelitian 

  Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis memilih di desa Rupe 

kecamatan Langgudu kabupaten Bima sebagai objek penelitian dengan 

menetapkan data dari penelitian deskriptif dan sistematis. Dalam hal ini 

peneliti akan mendeskripsikan yang berkaitan dengan Nilai Islam pada tradisi 

upacara Peta Kapanca dalam pernikahan di Desa Rupe kecamatan Langgudu 

kabupaten Bima. 

B.  Pendekatan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian, ada beberapa pendekatan yang akan 

digunakan oleh peneliti di antaranya: 

1. Pendekatan Sejarah 

Sejarah merupakan rangkaian peristiwa penting pada masa lampau yang 

telah di alami oleh manusia. Dengan menggunakan pendekatan sejarah 

ini, diharapkan peneliti dapat melacak serta menemukan suatu  informasi 

dari suatu peristiwa budaya dalam masyarakat Bima, terutama yang 

berkaitan dengan tradisi upacara peta kapanca yang dilakukan oleh 

masyarakat dan akan dibahas dalam isi skripsi ini. 

2. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi merupakan ilmu yang menggambarkan secara jelas 

tentang keadaan masyarakat serta kondisi dan gejala sosial yang terjadi 

didalamnya. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat di analisis 

dengan melihat faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu hubungan 

sosial serta keyakinan-keyakinan yang dapat mendorong terjadinya proses 

tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat membantu peneliti 

untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aktifitas dan praktik 

sosial masyarakat dalam pelaksanaan tradisi. Pendekatan sosiologi ini 

menekankan pada proses integrasi dan adaptasi masyarakat terhadap 
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akulturasi budaya lokal dengan budaya islam, terutama pada pelaksanaan 

tradisi upacara peta kapanca.
43

  

3. Pendekatan Agama 

Agama dapat dilihat serta di aplikasikan sebagai ilmu pengetahuan 

dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat yaitu suatu pengetahuan 

yang sakral dan profan yang menjadi ciri dari suatu kebudayaan. Pada 

saat kita melihat dan memperlakukan nilai agama sebagai kebudayaan, 

maka yang kita lihat adalah agama sebagai suatu keyakinan yang hidup 

dalam diri masyarakat, bukan hanya agama yang hanya terdapat dalam 

bentuk teks seperti dalam Alquran dan hadits. Sebagai suatu keyakinan 

yang hidup, maka agama menjadi bercorak lokal yaitu sesuai dengan 

kebudayaan dari masyarakat tersebut. Agar agama menjadi pengetahuan 

serta keyakinan untuk masyarakat yang bersangkutan, maka harus 

dilakukan dengan melalui proses perjuangan dalam menghilangkan nilai-

nilai budaya yang bertentangan dengan keyakinan hakiki dari agama itu 

sendiri. Sehingga agama menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

berbagai unsur dan nilai-nilai dari budaya tersebut. Dengan melalui 

pendekatan keagamaan akam memudahkan penulis dalam menyelesaikan 

masalah dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dan tuntutan 

agama Islam. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan agar 

peneliti mampu melihat wujud dari pelaksanaan tradisi upacara peta 

kapanca itu sendiri.  

B. Sumber Data 

1. Sumber  Data Primer 

Sumber data primer merupakan suatu data yang diperoleh dari para 

informan dengan cara melakukan observasi pada saat berada dilapangan 

dengan melalui cara berwawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, 

maupun tokoh masyarakat. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan suatu data yang telah didapat 

dari artikel, majalah, jurnal, skripsi, dan buku-buku yang dapat dijadikan 

sebagai sumber referensi atau teori yang berkaitan dengan pembahasan 

dalam skripsi ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu pengamatan awal yang dilakukan oleh 

peneliti pada saat berada dilapangan untuk mendapatkan sumber data 

secara langsung mengenai kejadian yang terjadi dalam masyarakat. 

2.  Wawancara  

Wawancara merupakan cara yang ditempuh oleh peneliti untuk 

mendapatkan data  dengan cara melakukan tanya jawab dengan 

narasumber atau dengan orang-orang yang memiliki orientas tertentu yang 

dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. 

Penulis berusaha mengarahkan pertanyaan sesuai dengan masalah yang 

dibahas dalam pedoman tertentu, sehingga dapat terhindar dari keterangan 

yang tidak relevan terhadap isi skripsi ini. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu suatu langkah cara yang akan digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan alat bantu 

seperti kamera yang digunakan untuk memotret kejadian dilapangan demi 

mendapatkan bukti dari hasil penelitian yang berkaitan dengan 

pembahasan dalam skripsi ini. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang secara khusus dipilih oleh 

peneliti untuk memudahkan didalam proses pengumpulan data, supaya data 

yang didapatkan itu dapat lebih mudah dan sistematis. Adapun wujud dari 
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instrument yang akan digunakan oleh peneliti berupa pedoman wawancara, 

alat tulis, dan kamera yang digunakan untuk mendokumentasi.  

Alat perekam berupa Handphone yang akan digunakan oleh peneliti 

untuk merekam informasi ketika proses wawancara sedang berlangsung, hal 

ini dilakukan supaya peneliti dapat dengan jelas mendapatkan informasi 

dengan sebaik-baiknya dari narasumber. Dengan menggunakan alat perekam 

ini, peneliti dapat mengulang kembali hasil wawancara yang telah didapatnya 

dari narasumber. Adapun alat lain berupa kamera yang digunakan untuk 

menyimpan gambar dari hasil dokumentasi sebagai bukti bahwa peneliti 

sudah melakukan penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Penelitian 

Pada prinsipnya, metode analisis data merupakan suatu cara yang 

dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah didapatkan dari 

berbagai sumber dan telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data. 

Dalam menganalisis data, peneliti akan memilih data yang penting, dan data 

yang akan dipelajari, kemudian membuat suatu kesimpulan sehingga 

memudahkan peneliti dan orang lain dalam memahami objek yang dikaji. 

Selain metode diatas, menganalisis data dapat dilakukan dengan tahap 

mereduksi atau mengurangi data, menyajikan data, mengklarifikasikan data, 

tahap pengecekan keabsahan data, dan tahap verifikasi.  

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang sudah 

terkumpul agar memperoleh kesimpulan yang valid maka digunakan teknik 

pengolahan dan analisis data  dengan menggunakan metode kualitatif. 

Adapun teknik dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu: 

1. Seleksi data (Data Reduction), yaitu data yang didapat oleh penulis dari 

tempat penelitian secara langsung, rinci, dan sistematis pada setiap selesai 

pengumpulan data, kemudian laporan atau data tersebut direduksi dengan 

memilih, menyederhanakan, dan mengabstraksikan hal-hal pokok yang sesuai 
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dengan titik fokus penelitian dari berbagai sumber data misalnya dari hasil 

catatan dilapangan, arsip, atau data-data dan sebagainya. 

2. Sajian data (Data Display) yaitu menyusun data, kemudian penulis 

menyajikan data yang telah direduksi dengan baik supaya lebih mudah 

dipahami sehingga dapat dipaparkan sebagai hasil penelitian. Penyajian data 

biasa berupa matrik, gambar, skema, tabel, dan lain-lain. 

3. Penarikan kesimpulan (Verification) Dalam hal ini, penulis akan memberikan 

kesimpulan dan memverifikasi hasil dari penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis  

Desa Rupe merupakan salah satu desa dari 15 Desa yang berada di 

kecamatan Langgudu kabupaten Bima. Desa Rupe ini terletak di bagian 

tengah kecamatan Langgudu dengan luas wilayah 2.328,00 Ha yang meliputi 

lahan persawahan seluas 547 Ha, perkebunan 873 Ha, pemukiman/bangunan 

356 Ha, hutan Negara dan fasilitas umum lainnya 552 Ha. Akses menuju 

lokasi desa Rupe cukup mudah karena jalan yang dilalui satu jalur dengan 

arah ke kota dan kabupaten lebih kurang 49 km dengan lama tempuh 1,10 

jam dan alat transportasi penghubung antar kota cukup lancar. Dikelilingi 

oleh gunung dan lautan, memiliki sumber daya mata air yang mengalir 

melalui sungai (sori), dengan batas-batas wilayah: 

a) Sebelah Utara : Desa Kalodu  

b) Sebelah Selatan : Teluk Waworada 

c) Sebelah Timur : Desa Sambane 

d) Sebelah Barat : Desa Karumbu 

Mengenai kondisi geografisnya desa Rupe merupakan suatu desa yang 

berada di dataran rendah, secara administrasi desa Rupe terdiri dari 4 dusun 

yaitu: dusun Oi Fonu, Dusun Mangge Maci, Dusun Sori Nocu, dan Dusun 

Luru Mbolo. Masyarakat desa Rupe pada umumnya memiliki mata 

pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang pertanian, 

perkebunan, peternakan, nelayan, perindustrian, kerajinan dan lain-lain.  

2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Desa Rupe 

  Ditinjau dari sudut sosial budaya penduduk di Nusa Tenggara 

Barat masih tergolong sangat tradisional yang bersumber dari kebudayaan 

suku asli masyarakat yaitu suku sasak di pulau Lombok. Suku Mbojo di 

Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu serta suku samawa di Sumbawa 
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dan Sumbawa barat. Ada dua kebudayaan besar yang pernah mempengaruhi 

perkembangan sejarah di Indonesia yaitu kebudayaan Hindu dan 

kebudayaan Islam masih berkembang dan berakar pada masyarakat NTB, 

diantaranya Sasak, bahasa Sumbawa dan bahasa Mbojo.  

  Gejala kehidupan pada masyarakat Nusa Tenggara Barat yang 

dominan adalah ketergantungan dan kepatuhan masyarakat terhadap tokoh 

agama dan tokoh adat sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari, 

karenanya pengaruh kehidupan masyarakat yang dilandasi dengan sistim 

patriakhis, interpretasi ajaran agama yang belum tepat sering mempengaruhi 

sikap dan pandangan masyarakat yang diimplementasikan pada sistim nilai 

sosial dan budaya sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap 

kedudukan laki-laki dan perempuan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.  

1. Jumlah Penduduk 

   Jumlah penduduk suatu wilayah merupakan potensi yang harus 

digunakan secara optimal, sehingga menjadi dasar sebagai pembangunan. 

Berdasarkan data yang diperoleh di kantor desa tahun 2020 penduduk Desa 

Rupe berjumlah 3.500 jiwa.  

 

NO. Nama Dusun Jumlah Penduduk Jumlah KK 

1. Dusun 0i Fonu 1342 358 

2. Dusun Mangge Maci  1079 296 

3. Dusun Sori Nocu 638 173 

4. Luru Mbolo 441 173 

         Jumlah 3.500 1.000 

 Sumber: Kantor Desa Rupe 2020 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan penduduk dari 

berbagai dusun, penduduk desa Rupe didominasi oleh Dusun Oi Fonu yaitu 

sebanyak 1342 jiwa dan 358 KK.  
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2. Keadaan Ekonomi Penduduk 

   Mengenai kondisi geografisnya desa Rupe merupakan suatu desa 

yang berada di dataran rendah. Masyarakat desa Rupe pada umumnya 

memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang 

pertanian, perkebunan, peternakan, nelayan, perindustrian, kerajinan dan lain-

lain. Berikut data mengenai mata pencaharian penduduk desa Rupe: 

NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH 

(ORANG) 

1.  Petani 1091 

2. Buruh Tani 50 

3. Buruh Harian Lepas 40 

4. PNS 74 

5. Pegawai Swasta 10 

6. TNI/POLRI 9 

7. Bidan/Perawat Swasta 17 

8. Guru Swasta 39 

9. Wiraswasta 45 

10. Pedagang 107 

11. Peternak 102 

12. Jasa Angkutan 14 

Jumlah  1.598 

     Sumber: Kantor Desa Rupe 2020 

3. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu program yang tidak kalah 

pentingnya bagi kebijaksanaan pengaturan masalah dalam kependudukan. 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa guna mendapatkan kehidupan yang sejahtera dengan melalui 

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor pendidikan merupakan 
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salah satu modal yang manfaatnya akan dapat dinikmati oleh penduduk demi 

menyambut dan menikmati masa depan yang lebih baik.  

Berikut mengenai tingkat tenaga kerja penduduk di Desa Rupe 

berdasarkan latar belakang pendidikan: 

 

NO Uraian pendidkan Jumlah Jiwa 

1. Lulusan S1 keatas 530 Orang 

2. Lulusan SMA 1500 Orang  

3. Lulusan SMP 25 Orang 

4. Lulusan SDN 20 Orang 

5. Tidak sekolah  - Tidak ada 

    Sumber: Kantor Desa Rupe 2020 

4. Pola Perkampungan 

Pola perkampungan masyarakat di desa Rupe dapat dilihat dengan 

adanya hidup saling mengelompokkan karena desa Rupe terdari dari empat 

dusun. Adapun penempatan dusunnya terdari dari dua lokasi yaitu dusun 1 

dan 2 bertempat di Rupe dan dusun 3 dan 4 bertempat di kurujanga. 

Mengenai pemukiman penduduk, rumah-rumahnya saling berdekatan 

satu sama lain, dan tiap-tiap rumah dipagari dengan pagar bambu dan tembok. 

Kebanyakan masyarakat membangun rumah diatas diatas tanah warisan 

disekitar rumah orang tuanya. Kondisi pemukiman rumah masyarakar di desa 

Rupe cukup baik karena sebagian besar rumah penduduk adalah rumah 

panggung yang didinding dengan kayu atau bambu, dan atapnya ada yang 

terbuat dari seng dan genteng. Lantai rumahnya terbuat dari papan kayu.  

Kebanyakan rumah masyarakat di desa Rupe berasal dari rumah 

panggung, dimana keadaan dalam rumah itu sendiri terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang yang masing-

masing mempunyai fungsi, adapun fungsi ruangan rumah dibagian depan 

digunakan untuk menerima tamu, ruangan tengah digunakan sebagai tempat 

tidur, dan ruangan belakang digunakan sebagai dapur. 
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a. Sistim Kepercayaan 

Masyarakat di desa Rupe semuanya adalah pemeluk agama islam, 

hampir setiap aktifitas kesehariannya sejalan dengan ajaran-ajaran agama 

islam. Karena islam tidak mengajarkan sesuatu yang buruk melainkan 

membimbing pada arah kebaikan. Menuju kebaikan yang dilandasi oleh 

Akhlaqulkarimah atau moral yang baik sesuai dengan tuntutan ajaran agama 

islam. 

Kehidupan masyarakat di desa Rupe memandang bahwa islam bukan 

saja sebagai agama, tetapi juga sebagai budaya, sehingga ajaran agama islam 

tidak dapat dipisahkan dengan kebiasaan hidup sehari-hari pada masyarakat 

setempat. Proses masuknya ajaran agama islam ditanah Bima sama sekali 

tidak mematikan tradisi masyarakat yang telah berkembang sebelumnya. 

Beberapa adat dan kebiasaan lokal masih tetap berjalan beriringan dengan 

pelaksanaan ajaran-ajaran dalam Alqur,an. 

b. Sistim Kesenian 

Kesenian budaya masyarakat mbojo adalah budaya yang dimiliki oleh 

dou mbojo atau masyarakat Bima sejak berabad-abad lamanya. Harus 

diketahui bahwa dou mbojo bukan hanya penduduk daerah bima saja, 

melainkan kebiasaan mereka yang tinggal di daerah Dompu, karena kesenian 

budaya mbojo milik masyarakat Bima dan Dompu. Jadi daerah Bima dan 

Dompu mimiliki satu seni budaya. Para leluhur masyarakat Bima pada masa 

kerajaan dan kesultanan sangat mencintai seni budayanya. Pada masa 

kerajaan, kesenian budaya mbojo sangatlah terkenal. Jika ada upacara 

khitanan, khataman Alqur,an, dan upacara pernikahan selalu diramaikan 

dengan pertunjukan kesenian budaya mbojo. 

Adapun sarana kesenian pada masyarakat diantaranya: Mpa’a sila 

atau mpa’a cila (Silat), mpa’a gantao, mpa,a buja kadanda dan hadrah.  
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c. Sistim Kekerabatan 

Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

merupakan kedudukan serta kebanggaan tersendiri bagi kedua orang tua dan 

keluarganya. Apabila pernikahan telah selesai dengan berbagai upacara serta 

syarat-syarat bahwa perempuan yang sudah syah menjadi istri tersebut 

bertempat tinggal di rumah suaminya. Jika memiliki anak dalam pernikahan 

tersebut, dan anaknya merupakan hasil dari kerja sama yang baik antara ayah 

dan ibunya, maka anak tersebut akan mempunyai hubungan kekeluargaan 

yang baik dari pihak ibu maupun ayah. Untuk masyarakat di desa Rupe 

sangat mengharuskan perempuan yang baru menikah untuk tinggal bersama 

dirumah pihak laki-laki.  

Mencari jodoh dalam lingkungan kerabat sendiri dalam masyarakat 

Bima khususnya di desa Rupe harus mengikuti pembatasan tertentu yang 

sesuai dengan aturan atau kaidah Agama dan adat masing-masing. Untuk 

masyarakat Bima, sudah pasti menganut dan memberlakukan hukum islam 

dan norma adat yang bernuansa keislaman, bahwa tidak boleh terjadi 

pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang haram nikahnya, misalnya 

menikah antara saudara kandung, dan juga tidak boleh terjadi pernikahan 

antara paman dan bibi dari saudara sekandung bapak atau ibu dengan 

keponakan. Jiha kedua hal ini dilanggar, maka akan mendapatkn hukuman 

sesuai dengan ajaran agama islam dalam keluarga bahwa ayah bertanggung 

jawab penuh dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan juga 

anaknya. Sedangkan istri berhak atas pengaturan rumah tangga sebagai 

kewajiban melayani suami dan anaknya. Dengan demikian, maka kepala 

keluarga merupakan sumber kekuasaan serta patuh kepada yang lebih tua 

dinilai alami dan sebuah kebaikan yang terpuji. 

d. Adat Istiadat  

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal serta memliki kekuatan 

mengikat yang cukup besar terhadap anggota masyarakat sehingga siapa saja 
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didalam anggota masyarakat yang melanggar ketentuan akan menerima 

sanksi yang sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. 
44

 

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling 

abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai budaya merupakan 

suatu konsep mengenai sesuatu yang ada dalam pikiran sebagian besar dari 

masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup 

serta dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang dapat memberikan arah 

serta orientasi dalam kehidupan masyarakat.
45

 

Setiap tradisi memiliki berbagai macam karakter dan nilai-nilai 

tersendiri yang dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat 

sebagai pedoman dalam menuntun pola serta tingkah laku dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Masyarakat desa Rupe memiliki suatu tradisi atau budaya yang telah 

diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang terdahulu yang 

mengandung nilai-nilai sehingga mengharuskan mereka untuk menjaga, 

merawat, menghargai dan menghormati tradisi tersebut yang telah 

memberikan fungsi dan pedoman dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. 

Ketekunan serta kepatuhan yang tertanam dalam jiwa masyarakat dapat 

dilihat dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Rangkaian upacara dalam 

pernikahan tersebut telah tumbuh dan berkembang dalam jiwa masyarakat 

Bima selama berabad-abad lamanya. 

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan diatas dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat yang berada di desa Rupe memiliki suatu tradisi yang 

cukup bernilai serta berfungsi sebagai pedoman dalam tatanan kehidupan 

bermasyarakat. 
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B. Sejarah Munculnya Tradisi Upacara Peta Kapanca Dalam Pernikahan di 

Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 

Sejarah merupakan segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau dan 

pelaku utamanya adalah manusia sebagai makhluk sosial yang menjalani 

hidup bersama masyarakat yang banyak. Prosesi pelaksanaan upacara peta 

kapanca di Bima sudah menjadi tradisi oleh masyarakatnya pada saat 

melaksanakan acara pernikahan, sehingga perlu kita ketahui asal usul yang 

sebenarnya. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Ruslan 

Muhammad bahwa: 

“Tradisi upacara peta kapanca merupakan serangkaian upacara dalam 

prosesi pernikahan adat Bima. Tradisi ini sudah ada sebelum islam. 

Sebelum masuknya islam, masyarakat Bima telah mengenal ajaran 

animisme dan dinamisme atau dalam bahasa Bima dikenal dengan istilah 

makamba dan makimbi yaitu suatu pokok ajaran yang mempercayai 

cahaya. Makamba artinya kelap kelip atau cahaya, sedangkan makimbi 

adalah sesuatu kekuatan yang hidup didalam tubuh. Perihal tentang tradisi 

peta kapanca awalnya dibacakan mantra do,a serta pengharapan kepada 

Tuhan, dan masyarakat Bima pun mempercayai ajaran tentang ketuhanan, 

hal ini dibuktikan dengan adanya bentuk kerucut pada bangunan uma 

lengge bahwa ada satu kekuatan tertinggi yaitu kekuatan Tuhan. Namun, 

setelah agama islam masuk di Bima telah mampu merubah cara pandang 

masyarakat terutama dalam kegiatan upacara adat dengan cara 

mengkolaborasikan tradisi setempat dengan islam tanpa menghilangkan 

secara keseluruhan ritual itu sendiri. Salah satunya adalah pelaksanaan 

tradisi upacara peta kapanca yang dulunya memakai mantra-mantra kini 

telah diganti dengan membaca basmallah dan do,a-do,a keselamatan 

menurut syariat islam”.
46

 

Jauh sebelum masuknya islam, masyarakat Bima telah memiliki 

sebuah kepercayaan. Umumnya kepercayaan yang telah dianut oleh nenek 

moyang masyarakat Bima adalah kepercayaan bahwa seluruh alam ini 

mempunyai jiwa dan roh. Kepercayaan seperti ini dikenal dimasyarakat 

dengan nama kepercayaan “makamba dan makimbi” merupakan kepercayaan 

paling tua yang berkembang dan pernah ada ditengah masyarakat Bima pada 

saat itu. Kemudian pada fase berikutnya diawali dengan berdirinya kerajaan 

Bima sekitar abad ke XII datanglah agama hindu yang kemudian dianut oleh 
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mereka, agama tersebut dibawa oleh sang Bima yang berasal dari jawa yaitu 

ayah dari raja Bima yang bernama Indra Zambrud.  

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengaruh agama Hindu 

di Indonesia tidak merata hanya disebagian tempat saja, melainkan sampai di 

Nusa Tenggara Barat. Tegasnya dibagian barat adalah pulau lombok yang 

ternyata lebih mendalam pengaruh agama hindu bila dibandingkan dengan 

Nusa Tenggara Barat bagian timur yaitu dipulau Sumbawa. Pulau Lombok 

dibagian barat yang berdekatan dengan pulau Bali, hingga kini masih ada 

sebagian penduduknya yang masih menganut agama Hindu. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya peninggalan maupun adat istiadat masyarakat 

yaitu: 

1. Adanya bangunan Hindu didaerah Bata kabupaten Dompu yang oleh 

masyarakat setempat dikenal dengan doro bata yang menunjukkan bahwa 

bangunan ini merupakan istana hingga masyarakat setempat selalu 

memujanya. 

2. Di kabupaten Bima tepatnya di kecamatan Bolo terdapat satu kampung 

yang diperkirakan adanya suatu bangunan seperti candi yang hingga saat 

ini tinggal bekasnya saja. 

3. Di kecamatan soromandi tepatnya di desa Wadu Kopa terdapat batu besar 

yang berbentuk seperti telapak kaki manusia yang anggap sebagai bekas 

kakinya gajah mada dan diyakini sebagai batu keramat. 

4. Di kabupaten lombok tengah di kecamatan pujut tepatnya diatas gunung 

pujut terdapat satu bangunan batu bersusun dan beberapa menhir 

ditengah-tengah bangunan tersebut. 

Bangunan-bangunan yang hampir disetiap kabupaten di Nusa 

Tenggara Barat terutama bangunan peninggalan agama Hindu tersebut 

sekarang tinggal bekas-bekasnya saja, karena sejak awal perkembangan 

agama Islam, maka semua bangunan peninggalan Hindu tersebut 

diruntuhkan. 
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Sejak awalnya, proses penyebaran dan pengislaman ajaran agama 

Islam senantiasa mendapatkan pangawasan dari raja-raja sehingga hubungan 

antara adat dan pelaksanaan ajaran Islam berjalan secara bersama-sama. Para 

ulama yang menyiarkan agama Islam, mendakwahkan tentang halal dan 

haramnya suatu perbuatan tanpa harus melakukan cara-cara yang ekstrim 

yang dapat menggoyahkan sendi-sendi adat dalam masyarakat. Sejak 

dikembangkan ajaran Islam, hal-hal yang menyangkut adat istiadat yang 

berasal dari jaman pra-Islam yang pada hakikatnya bertentangan dengan 

ajaran Islam tidaklah menjadi larangan keras tanpa harus diberantas dengan 

segera oleh para mubaliq pada saat itu. 

Sejalan dengan penjelasan tentang sejarah hadirnya tradisi upacara 

peta kapanca, sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Hj. Syuaeb Hasan 

bahwa awal mula hadirnya djikir dan do,a dalam pelaksanaan tradisi upacara 

peta kapanca yakni pada masa kesultanan Bima yang pertama yaitu Sultan 

Abdul Kahir (1630-1635 M). Salah satu kesenian budaya islam yang datang 

dari Timur Tengah yang telah mengalami perkembangan dengan pesat dan 

yang paling digemari adalah seni suara yang bernafaskan islam yaitu zikir 

(Bima: ziki). Kemudian jiki ini pun berkembang menjadi beberapa macam 

jiki, dan salah satunya adalah jiki dalam prosesi upacara peta kapanca yang 

disebut dengan djikir kapanca. Pada saat prosesi upacara peta kapanca 

terdapat lantunan djikir yang disubut dengan (djikir kapanca) yaitu 

melagukan syair-syair yang berisi ungkapan atas rasa syukur kepada Allah 

Swt. dan sebagai ungkapan kalimat selamat datang kepada baginda 

Rasulullah Muhammad Saw. 

Tradisi upacara peta kapanca ini sudah ada sebelum islam hadir 

ditanah bima. Pada saat itu belum ada prosesi djikir serta do,a didalamnya, 

sehingga pada saat islam hadir dan dijadikan sebagai agama resmi oleh para 

raja dan seluruh masyarakat maka pada saat itu terjadi akulturasi budaya 

islam kedalam prosesi peta kapanca, dimana dimasukkannya djikir serta do,a 

dalam prosesi peta kapanca sehingga dikenal dengan istilah djikir kapanca. 
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Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya tradisi upacara peta kapanca ini 

adalah sebagai penyempurna dalam setiap acara pernikahan, serta respon baik 

masyarakat terhadap kebudayaan yang bernafaskan islam. Pada awalnya 

tradisi peta kapanca ini dilaksanakan oleh pemuka kerajaan sehingga diikuti 

oleh masyarakat disekitar kerajaan sehingga lama kelamaan tersebar luas 

diseluruh pelosok masyarakat bima pada saat itu dan termaksudnya adalah 

masyarakat di desa Rupe kecamatan langgudu kabupaten Bima. 

Perkembangan tradisi upacara peta kapanca dalam pernikahan di desa 

Rupe berakulturasi dengan cara-cara yang Islam. Adapun cara-cara mengenai 

pelaksanaan tradisi upacara pernikahan bersumber dari adat yang telah 

diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang masyarakat desa Rupe 

sejak dari zaman kesultanan, dan cara-cara pernikahan adat tersebut masih 

dilaksanakan hingga sekarang. 

“Dari kedua penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tradisi upacara peta 

kapanca dalam adat pernikahan di desa Rupe kecamatan Langgudu 

kabupaten Bima adalah salah satu perkembangan budaya yang hadir pada 

masa kesultanan Bima yang pertama. Tradisi upacara peta kapanca 

merupakan warisan budaya lokal yang secara turun temurun diwarisakan 

kepada generasi selanjutnya untuk dilestarikan”.
47

 

C. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Upacara Peta Kapanca 

Pernikahan didalam islam merupakan makna religius yang amat tinggi 

nilainya, kerena ia bukan hanya merupakan tindakan hukum yang berkaitan 

dengan syah atau tidaknya, akan tetapi lebih dari pada itu. Pernikahan 

merupakan suatu pertalian atau hubungan yang syah antara seorang laki-laki 

dan seorang perempuan untuk dapat hidup bersama dalam mahligai rumah 

tangga sehingga terjalin hubungan suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga dan menjaga keturunan serta mencegah dari perbuatan perzinahan 

dan menjaga ketentraman jiwa dalam keluarganya.  

Prosesi pelaksanaan upacara peta kapanca merupakan salah satu 

upacara adat Bima yang didalam pelaksanaannya menggunakan atau 
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memakai daun pacar (ro,o kapanca). Daun kapanca adalah salah satu jenis 

tumbuhan yang didalam bahasa Indonesia disebut dengan tumbuhan pacar 

dan dalam bahasa latin disebut lawsania alba. Daun pacar yang telah 

ditumbuk halus disebut dengan kapanca yang memiliki makna suci atau 

bersih. 

Sebelum penulis menjelaskan tentang prosesi tradisi upacara peta 

kapanca, terlebih dahulu penulis akan memaparkan sedikit gambaran tentang 

rangkaian upacara pernikahan adat Bima, karena upacara peta kapanca 

merupakan bagian dari rangkaian dalam upacara pernikahan.  

Bagi masyarakat Bima, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang 

sakral dan dihargai. Masyarakat tidak hanya memandang pernikahan sebagai 

ikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi lebih dari pada itu. Pernikahan 

merupakan pertalian hubungan kekeluargaan yang serius antara keluarga laki-

laki dan keluarga perempuan yang akan membentuk keluarga yang lebih 

besar.  Berikut rangkaian upacara pernikahan yaitu: 

1. Sodi Siwe (meminang gadis) 

a) La Lose Ro La Ludi (Kunjungan Rahasia) 

Kegiatan seperti ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh orang 

tua pemuda untuk mencari seorang gadis yang cocok untuk dijadikan dou 

sodi (tunangan) untuk putranya. Orang tua atau keluarga dekat dari 

pemuda secara langsung akan berkunjung kerumah orang tua gadis idaman 

putranya. Pihak orang tua pemuda akan meminta keterangan dari pihak 

orang tua gadis tentang status putrinya. Apakah sudah menjadi tunangan 

dari pemuda lain atau belum. Seandainya belum, maka telah ada peluang 

bagi orang tua pemuda untuk meminang gadis tersebut. Upaya yang 

dilakukan oleh pihak orang tua dalam mencari jodoh untuk putranya hanya 

diketahui oleh keluarga dekat. Hal ini masih bersifat rahasia dan belum 

bisa diumumkan kepada keluarga dan handai taulan. Karena hal itu 

kegiatan ini disebut dengan “La Lose ro La Ludi” atau kegiatan yang 

hanya diketahui oleh keluarga dekat. 
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 Menurut ketentuan adat, bahwa seorang pemuda baru dibenarkan 

untuk mencari jodoh apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Apabila umurnya sudah benar-benar sudah dewasa.  

b. Telah mampu untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. Dengan kata lain sudah memiliki keterampilan yang dapat 

dijadikan mata pencaharian.   

c. Taat untuk menjalankan semua perintah agama, serta mampu 

menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela.  

2.  Katada Nggahi (Mengikrarkan Kata Hati) 

 Setelah mendapat kepastian bahwa gadis tersebut belum dilamar, 

atau menjadi tunangan pemuda lain, maka pihak keluarga pemuda akan 

melakukan kunjungan yang kedua kerumah orang tua gadis sebagai tindak 

lanjut dari La Lose Ro La Ludi. Dalam kunjungan ini pihak orang tua 

pemuda biasanya akan diwakili oleh seorang tokoh adat yang disebut 

“Ompu panati” dengan didampingi oleh beberapa orang dari keluarga 

dekat. Ompu panati adalah seorang tokoh yang dipandang ahli dalam 

pinang meminang gadis.  

 Dengan menjunjung tinggi tata krama disertai untaian kata-kata 

indah lagi sopan, Ompu panati menyampaikan lamaran orang tua pemuda 

kepada orang tua gadis. Dengan kata lain Ompu panati mengeluarkan isi 

hati orang tua pemuda kepada orang tua gadis. Karena hal itu kegiatan ini 

dinamakan dengan “katada nggahi” (mengikrarkan kata hati). Apabila 

lamaran si pemuda telah diterima, maka hasilnya akan diumumkan kepada 

seluruh keluarga dan handai tolan. Kemudian prosesi ini akan dilaporkan 

kepada pimpinan sara suku (sara hukum) yaitu “Galara” (galarang) dan 

“lebe” (lebai). Mulai saat itu pemuda sudah menjadi tunangan gadis 

tersebut. Begitu pula sebaliknya, sejak saat itu pula antara kedua orang tua 

mereka saling kunjung mengunjungi demi mempererat tali silaturrahmi.  
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3.  Pita Nggahi (mengulang kata) 

 Guna untuk meningkatkan hubungan baik antara kedua keluarga, 

maka kedua keluarga terus meningkatkan kegiatan silaturrahmi. Kegiatan 

yang dilakukan oleh kedua keluarga tersebut dinamakan dengan “pita 

nggahi” (mengulang kata) dalam pengertian mempererat hubungan 

kekeluargaan antara kedua keluarga. Selama masa sodi angi ini berjalan, 

maka pihak orang tua dan keluarga pemuda akan melakukan berbagai jenis 

upacara sebagai berikut: 

a) Wa‟a mama (mengantar sirih) 

Wa‟a mama artinya mengantar atau membawa bahan untuk makan 

sirih (mama) seperti nahi (sirih), u‟a (pinang), tambaku (tembakau), 

tagambe dan afu mama (kapur khusus untuk pemakan sirih). Dalam 

pelaksanaanya pihak orang tua pemuda bukan hanya mengantar 

bahan untuk makan sirih (mama), tetapi juga membawa berbagai 

jenis makanan berupa kue tradisional. Tujuan utama dari upacara 

wa‟a mama adalah untuk mempererat ikatan kekeluargaan antara 

keluarga dan sebagai pemberitahuan kepada seluruh keluarga 

beserta masyarakat, bahwa putra-putri mereka sudah resmi 

menjalani masa sodi angi (bertunangan). 

b) Wa‟a sarau (pengantaran camping)  

Upacara wa‟a sarau hampir sama dengan upacara wa‟a mama. 

Dilaksanakan pada musim tanam (oru mura). Barang-barang yang 

diantar adalah sarau dan berbagai jenis kue tradisional dan umbi-

umbian serta buah-buahan dari kebun pemuda. Tujuannya pun 

sama yaitu untuk meningkatkan hubungan silaturrahmi dan sebagai 

pemberitahuan kepada seluruh keluarga beserta masyarakat tentang 

pertunangan putra dan putri mereka.  

b)  Ngge‟e Nuru (mengabdi pada calon mertua)  

Selama masa ngge‟e nuru pemuda tidak boleh berkomunikasi langsung 

dengan gadis tunangannya. Kalaupun ada hal-hal yang cukup penting yang 

ingin disampaikan oleh sang pemuda kepada perempuan maka harus melalui 
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perantara dari orang lain. Selama ngge‟e nuru pemuda harus membantu 

pekerjaan orang tua dari si gadis (calon mertua) dalam mengurus sawah, 

kebun, ladang beserta hewan ternak.  

 Adapun maksud dan tujuan dari ngge‟e nuru adalah sebagai berikut: 

a. untuk melatih kesabaran dan keuletan dari si pemuda sebagai calon 

suami sekaligus pemimpin dalam rumah tangga. 

b. masa perkenalan antara pemuda dengan calon mertua  

c. masa persiapan bagi pemuda bersama orang tuanya untuk 

mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan dalam upacara 

pernikahan  

d. masa yang sangat menentukan kelangsungan sodi angi (pertunangan) 

antara pemuda dan gadis.  

Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka hubungan sodi angi akan 

mudah terputus apabila: 

a) Pemuda ternyata memiliki sifat tercela dan malas dalam bekerja dan 

melaksanakan ibadah, suka mencuri, berjina, dan mencintai gadis 

lain. 

b) Pemuda tidak mempunyai keterampilan dalam bidang kanggihi ro 

kanggama (pertanian) dan ntadi ro ntedi (peternakan). Si gadis 

memiliki keterampilan dalam mbako ro lowi (memasak), muna ro 

medi (bertenun), mura ro pako (menanam dan memanen), maka 

hubungan sodi angi akan terputus karena didalamnya tidak ada 

keseimbangan antara pria dan si gadis.
48

 

c) Mada Rawi 

1) Mbolo ra Dampa 

 Dalam proses ini keluarga beserta kedua beserta kedua belah pihak 

beserta pimpinan sarah hukum akan mengadakan mbolo ra dampa untuk 

memutuskan jumlah co,i (mahar) serta menentukan hari dan bulan yang 
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baik untuk melaksanakan acara pernikahan. Mbolo dan teka ra ne,e 

merupakan acara pemberian bantuan yang dilakukan oleh anak, saudara, 

serta tetangga. Mbolo akan diadakan pada malam hari dan akan dihadiri 

oleh kaum lelaki saja. Sedangkan teka ra ne,e merupakan acara yang akan 

dihadiri oleh kaum perempuan saja, yang akan dimulai pada pagi hari 

hingga sore hari. 

2) Pamaco (pemberian bantuan) 

Pamaco ini akan berlangsung di uma ruka dengan dihadiri oleh sanak 

keluarga serta tetangga untuk memberikan sumbangan atau bantuan 

kepada para pengantin baru untuk menjadi modal dalam rumah tangganya.  

3) Nggempe (Pingitan) 

Pada tahap ini, calon pengantin perempuan tidak leluasa lagi untuk 

meninggalkan rumah untuk bergaul dengan teman-taman sebayanya. 

Calon pengantin perempuan harus berdiam diri dengan  didampingi oleh 

ina ruka untuk membimbing calon pengantin. 

4)  Wa,a Masa atau Wa,a Co,i (antar mahar) 

Pada saat rombongan keluarga serta pengantar mahar akan berjalan 

menuju rumah pengantin perempuan, maka akan diiringi dengan atraksi 

kesenian djiki hadra (dzikir hadrah) dengan music rebana. 

5) Wa,a Dou Dei Wei (pengantaran calon istri 

6) Kalondo dou dei wei adalah upacara pengantaran calon pengantin putri 

dari rumah orang tuanya menuju rumah kosong untuk dijadikan pengantin. 

7) Lafa (akad nikah) 

Setelah malam upacara peta kapanca berakhir, maka keesokan harinya 

akan dilangsungkan prosesi acara akad nikah. Upacara diawali dengan 

khutbah nikah dan ditutup dengan bacaan do,a oleh lebe sebagai pemuka 

agama.  

8) Peta Kapanca (penempelan daun inai) 

Upacara peta kapanca adalah proses penempelan daun pacar diatas telapak 

tangan kedua pengantin laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara 

bergiliran oleh bapak dan ibu tamu undangan dengan jumlah yang ganjil 
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dan dengan diiringi djiki kapanca tanpa iringan music. Syair djikir yang 

dibawakan pada saat prosesi upacara peta kapanca berisi pujian kepada 

Allah dan Rasulnya.  

  Pernikahan atau nika ra neku dalam bahasa Bima memiliki aturan 

yang baku, sehingga aturan itu cukup ketat dan sehingga bisa membuat 

salah satu kesalahan dapat menjadikan rencana pernikahan menjadi 

tertunda bahkan ada yang dibatalkan. Aturan yang ketat itu tentu menjadi 

bermakna karena akan ditaati oleh segenap masyarakat. Akan tetapi, 

seiring dengan berkembangnya jaman ada beberapa aturan yang sudah 

ditinggalkan dan salah satunya adalah ngge,e nuru yang sudah tidak 

dilakukan oleh masyarakat di desa Rupe. 

  Upacara pernikahan merupakan acara daur hidup yang sangat 

menentukan masa depan putra dan putri mereka. Keluarga, sanak saudara, 

karib kerabat dan warga akan ikut terlibat dalam upacara ini. Karena itu, 

upacara nika ra neku termasuk “rawi rasa” (upacara yang melibatkan 

seluruh warga kampung). 

  Menurut ketentuan adat Bima bahwa, seorang pemuda baru 

dibenarkan mencari jodoh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Apabila umurnya sudah benar-benar sudah dewasa.  

b. Telah mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Dengan kata lain sudah memiliki keterampilan yang dapat dijadikan 

mata pencaharian.   

c. Taat untuk menjalankan semua perintah agama, serta mampu 

menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela.   

  Untuk melaksanakan upacara peta kapanca akan melibatkan tujuh atau 

sembilan orang dari kaum laki-laki maupun perempuan dengan harapan dapat 

menitiskan doa yang baik bagi kedua mempelai. Sebagaimana yang telah 

dituturkan oleh Hj. Maisyah selaku tokoh masyarakat bahwa pada pelaksanaan 

acara upacara peta kapanca, bahwa ada beberapa tata cara yang harus dilakukan. 

Namun, sebelumnya penulis akan menjelaskan alat serta bahan-bahan yang akan 

dibutuhkan serta disediakan oleh keluarga yang mempunyai hajatan yaitu a.) daun 
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pacar yang sudah ditumbuk halus, b.) telur yang dihiasi dengan kertas berwarna 

warni yang ditancap pada pohon pisang, c.) bantal kecil yang menjadi alas 

pengalas tangan kedua mempelai pada saat menempelkan daun pacar, d.) daun 

pisang yang menjadi pengalas bagi tangan dan kaki kedua mempelai, e.) air yang 

telah di isi dengan mangkuk kecil yang digunakan untuk membilas tangan 

bapak/ibu setelah melakukan penempelan daun pacar, f.) tissu dan beras kuning 

yang dicampur dengan kunyit. Berikut ada beberapa langkah-langkah yang 

dilakukan oleh kedua mempelai sebelum masuk pada proses pelaksanaan tradisi 

upacara peta kapanca: 

1. Mula-mula kedua pengantin akan menempati dan duduk diatas 

panggung (sarangge) yang telah disediakan. 

2. Posisi tangan kedua mempelai dalam keadaan lurus ke depan, 

kemudian diletakkan diatasnya bantal, dan diatasnya lagi ada daun 

pisang yang diletakkan diatas paha serta posisi kaki juga lurus dan di 

alaskan dengan daun pisang. 

3. Pengantin laki-laki ditempelkan daun pacar yang telah dihaluskan oleh 

bapak-bapak yang diundang khusus sebanyak tujuh orang dan begitu 

pula pengantin perempuannya. Setelah bapak-bapak dan ibu-ibu selesai 

meletakkan daun pacar, maka akan diikuti dengan menaburkan beras 

kuning (bongi monca) sambil membacakan sholawat kepada Nabi 

Muhammad Saw. Berikut ada lagi beberapa makna simbolis dari 

bahan-bahan yang terkandung dalam prosesi pelaksanaan upacara peta 

kapanca adalah sebagai berikut: 

a. Bunga Hias  

 Sesungguhnya kita mengetahui bahwa yang namanya bunga pasti akan 

selalu bermekaran untuk menghias pohonnya dan berkembang dengan baik. 

Dalam bahasa Bima disebut dengan bunga ndi kandiha kanggari kai artinya 

mekar dengan sendirinya. 
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b. Bunga Bolu 

 Tokoh adat mengatakan bahwa bunga bolu ini sebagai hadiah kepada calon 

kedua mempelai agar selalu bahagia dalam menjemput bahtera rumah 

tangganya.  

c. Ro’o Kalo 

 Sebagaimana diketahui bahwa daun pisang yang sudah tua dan belum 

kering, sudah muncul pula daunnya yang muda untuk meneruskan 

kehidupannya dalam bahasa bima disebut ro’o kalo  melambangkan 

kehidupan yang sambung menyambung. Artinya janganlah berhenti untuk 

berupaya, tetapi tetaplah untuk berusaha keras demi mendapatkan hasil yang 

diharapkan. Sebagaimana kehidupannya pohon pisang, akan berhenti 

berpucuk bila sudah berubah.  

d. Ro’o Kapanca 

 Ro’o kapanca apabila ditempelkan pada kuku, akan memberikan warna 

merah dan sangat sulit untuk dihilangkan. Warna merah dari daun pacar 

yang sulit dihilangkan ini dapat diambil suatu pengharapan, semoga 

hubungan rumah tangga dari kedua mempelai dapat berlangsung dengan 

langgeng. 

e. Lilin 

 Lilin digunakan sebagai alat yang dapat menerangi dari kegelapan yang 

berarti dapat memberikan panutan atau teladan, sehingga diharapkan agar 

kedua calon mempelai dapat memberikan penerang, penuntun, dan suri 

tauladan yang baik dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 

f. Fu’u Kalo 

 Makna fu‟u kalo ini hampir sama maknanya dengan pucuk daun pisang. 

Kita mengetahui bahwa pohon pisang yang apabila sudah dipotong akan 

tetap tumbuh kembali. Jadi kehidupan kita akan terus sambung 

menyambung. Artinya janganlah berhenti untuk berupaya, akan tetapi 

tetaplah berusaha keras demi mendapatkan hasil yang diharapkan.   

g. Lingga 
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 Bantal sebagai alat yang digunakan untuk mengalas kepala ketika tidur, 

dimana kepala merupakan bagian yang paling mulia bagi manusia. Dengan 

demikian, diharapkan agar kedua calon mempelai senantiasa menjaga harkat 

serta martabatnya sebagai manusia. 

h. Bongi Monca 

 Bongi monca atau beras kuning memberikan lambang berupa pengharapan 

kehidupan yang penuh dengan kedamaian, dimana kita mengetahui bahwa 

beras merupakan salah satu makanan pokok dan sumber kehidupan bagi 

manusia, dan warna kuning pada beras melambangkan sebuah kedamaian, 

jadi kedua calon mempelai diharapkan agar mampu mengarungi kehidupan 

yang penuh dengan kedamaian dalam mengarungi bahtera rumah tangga 

mereka nantinya. 

i. Malanta 

 Malanta atau kain putih mengandung makna sebagai suatu lambang 

kebersihan atau kesucian hati dari kedua calon mempelai yang akan 

melaksanakan pernikahan, sehingga mereka siap untuk saling menjaga 

kesucian cinta diantara mereka. Dalam proses pelaksanaannya upacara peta 

kapanca akan dihadiri oleh ibu-ibu, kerabat, handai taulan, beserta tetangga 

dari keluarga yang berhajat. Mula-mula prosesi peta kapanca akan di mulai 

dengan meletakkan lumatan daun pacar (ro,o kapanca) yang telah ditumbuk 

halus yang telah disimpan disebuah wadah lalu pembawa acara memberikan 

intruksi kepada tamu undangan secara bergiliran untuk menempelkan 

lumatan daun pacar pada telapak tangan calon mempelai laki-laki dan 

perempuan. Adapun yang akan melakukannya adalah ibu-ibu/bapak-bapak 

dari keluarga yang terdekat, kerabat, tetangga dan para tokoh masyarakat 

yang jumlahnya tujuh atau sembilan orang.  

Senada dengan penjelasan diatas, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh 

H. Abdul Muthalib Ali selaku tokoh agama bahwa ada lagi beberapa 

langkah-langkah yang dilakukan dalam prosesi djikir dan do,a dalam 

pelaksanaan djikir dalam upacara peta kapanca antara lain: 
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a.) Membaca Bismillah 

b.) Mengucapkan salam 

c.) Mengucapkan istighfar 3x 

d.) Membaca syahadat 

e.) Membaca sholawat 

f.) Membaca surah Al-fatihah 

g.) Membaca surah Al-ikhlas 3x 

h.) Membaca surah al-falaq 3x 

i.) Membaca Surah an-nas 3x 

j.) Membaca Ayat kursi 

k.) Membaca Surah al-baqarah ayat 284-286 

l.) Ziki kapanca 

m.) Membaca Do‟a 

Dalam tata cara pelaksanaan upacara peta kapanca mengandung makna 

akan nilai kebersihan serta kesucian, Sebagaimana yang sangat diharapkan 

oleh masyarakat Bima pada umumnya dan khususnya masyarakat di desa 

Rupe yaitu: 

1) Mengutamakan kesucian hati dari kedua calon mempelai laki-laki dan 

perempuan untuk menghadapi hari esok, memasuki bahtera rumah tangga, 

melepas masa gadis dan remajanya (masa lajangnya). 

2) Kapanca yang apabila ditempelkan pada kuku, maka akan memberikan warna 

merah dan sangat sulit untuk dihilangkan. Dengan adanya warna merah ini 

dapat ditarik suatu makna atau pengharapan bahwa kedua mempelai akan 

menjalani hubungan yang langgeng dalam membina mahligai rumah tangga. 

3) Malam peta kapanca merupakan acara khidmat yang penuh dengan doa dan 

restu dari para undangan, para keluarga untuk kedua calon mempelai.  

4) Untuk melaksanakan tradisi upacara  peta kapanca akan melibatkan tujuh atau 

sembilan wanita yang terdiri dari istri kepala desa, istri lebe, tokoh agama dan 

pemuka adat.
49
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Setelah upacara peta kapanca ini berakhir, maka akan dilanjutkan dengan 

tadarusan alqur,an dan juga atraksi atau pertunjukan kesenian yang dinamakan 

dengan jiki hadra. Di halaman rumah akan diramaikan oleh atraksi permainan 

rakyat seperti mpa‟a sila, mpa,a gantao, dan buja kadanda. Selain itu ditampilkan 

pula permainan rakyat yang bernama “Lanca” yaitu adu kekuatan betis 

dikalangan kaum laki-laki. Pada malam itu calon pengntin laki-laki tidak boleh 

berada di atas uma ruka.  

Dia hanya boleh berada di halaman rumah bersama para anggota keluarga. 

Larangan tersebut sesuai dengan ketentuan adat. Adapun makna pernikahan atau 

Nika ra Neku dalam tradisi pernikahan Bima-Dompu memiliki aturan yang baku. 

Aturan itu sangat ketat sehingga satu kesalahan bisa membuat rencana pernikahan 

(nika) menjadi tertunda atau bahkan bisa batal. Dulu, seorang calon mempelai 

laki-laki tidak diperkenankan untuk berpapasan dengan calon mertuanya, akan 

tetapi seorang lelaki harus menghindari jalan berpapasan.  

Jika secara kebetulan seorang laki-laki berpapasan dengan calon mertua, 

maka calon laki-laki dianggap tidak sopan. Untuk itu, harus ditolak untuk 

dijadikan sebagai seorang menantu. Namun kini, aturan yang ketat seperti itu 

sudah ditinggalkan karena dianggap akan merugikan calon mempelai laki-laki 

yang hendak melakukan pernikahan. Kata nika ra neku terdiri dari dua kata yaitu 

nika dan neku. Istilah kata nikah berasal dari bahasa Indonesia (bahasa melayu) 

nikah. Karena masyarakat Bima-Dompu tidak mengenal konsonan akhir, sehingga 

kata nikah menjadi “nika”. Adapun pengertian nika ra neku adalah serangkaian 

upacara adat yang dilakukan seb elum dan sesudah lafa (akad).  

Setiap orang tua yang memiliki anak akan merasa berbahagia apabila dapat 

melaksanakan sunnah Rasul yang menganjurkan kepada muslim dan muslimah 

untuk melaksanakan pernikahan. Oleh sebab itu, maka tidaklah mengherankan 

apabila dalam pelaksanaan nikah diawali serta diakhiri dengan berbagai macam 

upacara adat sebagai luapan rasa bahagia serta rasa syukur kepada Allah Swt. 
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D. Nilai Islam Dalam Proses Tradisi Upacara Peta Kapanca Dalam Pernikahan 

di Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 

Nilai merupakan suatu konsepsi abstrak yang tidak dapat dilihat apalagi 

disentuh. Konsepsi abstrak dari sebuah nilai, sudah melembaga dalam pikiran 

manusia baik secara individu maupun secara sosial dalam masyarakat. 

Melembaganya sebuah nilai maka dapat dikatakan sebagai sistem nilai. Tanpa 

adanya sebuah nilai, hal apapun tidak akan berarti apa-apa bagi manusia karena 

perwujudan dari sebuah nilai memang wajib adanya demi terjaganya eksistensi 

dari segala sesuatu.  

Oleh karena itu, dalam mewujudkan eksistensi  dari tradisi upacara peta 

kapanca maka diperlukan nilai-nilai yang tetap menjaga keberadaan tradisi 

tersebut. Maka dalam hal ini, penulis menganalisis tradisi dan kejadian yang 

terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diharapkan supaya mampu mendekati tradisi 

upacara peta kapanca dari sudut pandang masyarakat maupun mengambil suatu 

nilai  yang memiliki orientasi yang baik bagi masyarakat. Nilai islam yang 

terkandung dalam proses pelaksanaan tradisi upacara peta kapanca yang pertama, 

adalah ketuhanan yang maha esa yang meliputi nilai-nilai religius serta 

kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa. Nilai tersebut 

terkandung didalam proses pelaksanaan pada tahap djikir dan do‟a. Kemudian 

nilai yang  kedua, adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang 

terkandung pada saat pelaksanaan tradisi  upacara peta kapanca. 

Berikut ada beberapa nilai islam yang terkandung dalam prosesi djikir dan 

do,a dalam tradisi upacara peta kapanca diantaranya:  

1. Nilai Akhlak 

Dalam melaksanakan prosesi djikir pada tradisi upacara peta kapanca 

ini terdapat suatu nilai yang berupa akhlak yang baik yang di ajarkan secara 

langsung kepada kedua mempelai dan juga tamu undangan yang hadir dalam 

acara tersebut. Maksud dari djikir dalam pelaksanaan tradisi ini adalah untuk 

memuji kebesaran Allah Swt dan memuji kemuliaan akhlak dari Rasulullah 
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Saw. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh H. Abdul Muthalib Ali bahwa 

dengan adanya djikir dan do,a dalam tradisi ini, semoga dapat memberikan 

efek positif bagi kedua mempelai yang akan memulai menjalani bahtera 

rumah tangga. efek positif ini seperti rajin dalam melaksanakan sholat lima 

waktu, rajin dalam mengaji, rajin dalam bersedekah, berpuasa dan juga rajin 

dalam melaksanakan ibadah sunnah lainnya.
50

 

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa nilai islam yang 

terdapat dalam tradisi upacara peta kapanca yakni adanya pembacaan al-

quran sebagai kewajiban kita sebagai manusia, berzikir kepada Allah dan 

mengirimkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Saw sebagai bentuk 

kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini dilakukan untuk 

mengharapkan ridho dari Allah Swt dan syafaat dari nabi muhammad saw. 

Menurut penjelasan H. Abdul Muthalib Ali bahwa Baginda nabi merupakan 

manusia yang paling suci, mulia dengan kepribadian dan akhlaknya, sehingga 

dalam pelaksanaan djikir pada peta kapanca dengan mengirimkan sholawat 

kepada Nabi Muhammad Saw agar kita mendapatkan pahala dan mencontohi 

kepribadiannya. Sejalan dengan penjelasan diatas bahwa Alqur,an telah 

menjelaskan tentang kemuliaan akhlak dari Nabi Muhammad sebagaimana 

yang dijelaskan Allah Swt.  Dalam alqur,an surah Al-Ahzab/33: 21
51

 

                             

    

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.  

                                                           
50

 H. Abdul Muthalib Ali, Wawancara Kurujanga Tanggal : 12 Maret 2021 
51

 Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, Hlm.203 



 

55 
 

Dari penjelasan ayat diatas dapat diketahui bahwa nabi Muhammad 

merupakan manusia terbaik yang patut untuk dijadikan sebagai contoh 

dalam menjalani kehidupan.  

 

2. Nilai Kesabaran  

  Kesabaran merupakan suatu sikap yang terpuji dan mulia yang 

dilakukan oleh manusia dalam melaksanakan segala sesuatu, agama 

menganjurkan untuk melakukan dengan hati yang sabar, begitu juga dalam 

melaksanakan proses upacara pernikahan tentu membutuhkan kerja keras 

serta kerja sama yang harus dilakukan oleh masyarakat agar pelaksanaan 

upacara pernikahan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan 

kedua keluarga yang hendak menikahkan anaknya.  

  Dalam melaksanakan pesta pernikahan itu tidaklah mudah, tahapan 

demi tahapan yang akan dilalui merupakan suatu kelengkapan dan syarat 

agama maupun adat dalam tata cara kehidupan masyarakat. Hajatan dalam 

acara pernikahan bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, akan tetapi 

membutuhkan kerja sama dari semua masyarakat. Maka dari itu baik kedua 

mempelai, orang tua kedua mempelai, maupun sanak keluarga  menjadi 

sibuk, untuk mempersiapkan hari yang mulia itu. Pernikahan pada akhirnya 

bukan saja urusan kedua mempelai, namun juga urusan kedua keluarga besar, 

hingga masyarakat sekitar. Dengan demikian hajatan pernikahan menjadi 

suatu hal yang sangat penting mulai dari menyiapkan segala bahan yang 

diperlukan dalam pernikahan tentunya membutuhkan kesabaran dalam 

melakukannya.  

  Dalam  pelaksanaan tradisi upacara peta kapanca juga memberikan 

pelajaran bagi kedua mempelai bahwa dalam menjalani rumah tangga harus 

membutuhkan kesabaran dalam menjalani serta saling menerima keadaannya 

masing-masing. Berkaitan dengan penjelasan tentang nilai kesabaran, 

sebagaimana yang dijelaskan pula oleh H. Ahmad M. Ali bahwa kesabaran 

merupakan kunci kesuksesan bagi setiap muslim dalam menghadapi segala 
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sesuatu, dan agama sangat menganjurkan kepada manusia agar senantiasa 

bersabar dalam menghadapi segala kesulitan dan bertindak dengan bijaksana 

dalam upaya mengatasinya.
52

 Sejalan dengan penjelasan diatas, hal ini juga 

dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam QS Al-baqarah/2:153 

                              

Terjemahnya: 

 “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 

 penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”
53

 

 

Dari penjelasan ayat diatas dapat diketahui bahwa kita sebagai orang 

yang beriman tentunya harus bersabar dan sholat itu sebagai salah satu 

bentuk penghambaan kita kepada Allah Swt. melalaui kedua aspek tersebut 

kita memohon kepada Allah agar selalu dalam lindungan-Nya. Misalnya 

dalam kehidupan berumah tangga tentu tidak mudah dalam menjalaninya, 

akan   ada berbagai banyak ujian yang menguji kesabaran dan keimanan 

kita, maka melalui sabar dan sholat untuk membenterngi diri kita dalam 

menghadapi ujian dalam kehidupan. 

3. Tolong menolong  jelas merupakan nilai sosial yang terkandung dalam 

prosesi pelaksanaan tradisi ini. Sebagai makhluk sosial yang hidup ditengah 

masyarakat yang banyak tentunya kita harus hidup bersama dan saling tolong 

menolong dalam segala hal. Konsep tolong menolong tidak dapat terlepas 

dari prinsip gotong royong. Gotong royong merupakan sebuah nilai yang 

tersirat jelas dalam tradisi ini. Pelaksanaan prosesi dalam pernikahan upacara 

peta kapanca tentu membutuhkan kerja sama yang baik dari masyarakat 

setempat sehingga dalam proses penyelesaian tahapan-tahapan pada saat 

pelaksanaan pernikahan peta kapanca terbangun kerja sama yang baik antara 
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manusia sebagai individu kepada masyarakat lainnya. Sebagaimana yang 

telah di ungkapkan oleh bapak Syarifuddin bahwa pada saat masyarakat 

mendengar bahwa ada kerabatnya yang akan menikah, maka mereka pun 

akan berbondong-bondong untuk hadir ditempat kedua mempelai untuk 

memberikan bantuan, bukan hanya masyarakat dari dalam desa itu sendiri 

yang akan hadir, melainkan keluarga serta kerabat dari luar desa itu sendiri 

akan hadir demi memeriahkan acara pernkahan tersebut. Di antara 

masyarakat yang datang akan membawakan bantuan sesuai dengan 

kesanggupan dan keperluan dalam acara pernikahan. Ada juga dari 

masyarakat yang memberikan bantuan berupa kue, kelapa, beras, kambing, 

ayam, pisang, serta keperluan lainnya yang akan diperlukan dalam acara 

pernikahan tersebut. Nilai gotong royong dapat teraplikasikan dengan baik 

tentunya dapat terlaksana karena tradisi ini dilaksanakan di daerah pedesaan 

yang sangat menjunjung tinggi ikatan kekerabatan.
54

 

   Sejalan dengan penjelasan di atas, sebagaimana yang telah 

dijelaskan juga oleh Ibu Da‟u Mardiyah bahwa pola kehidupan sosial masyarakat 

di pedesaan masih sangat kental dengan tradisinya dalam bergotong royong, bila 

dibandingkan dengan masyarakat yang ada di perkotaan, apalagi adanya acara 

hajatan seperti acara pernikahan. Kehidupan masyarakat dikota sudah kurang 

dengan nilai gotong royong, misalnya mereka lebih suka langsung menyewa tenda 

ataupun gedung yang langsung dipakai ketimbang membuat tenda atau panggung 

melalui istilah gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat yang hidup di 

Desa.
55

 Kaitannya dengan penjelasan tentang nilai tolong-menolong, Allah Swt 

berfirman dalam Alqur‟an surah Al-maidah/5:2 
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Terjemahnya: 

 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], 

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang 

qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan 

apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan 

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 

(kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” 

 

 Dari penjelassan ayat di atas dapat diketahui bahwa manusia sebagai sosial 

(Zoon Politicon) yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maka 

manusia harus saling tolong menolong terutama dalam hal kebaikan dengan cara 

,menjalin hubungan baik dengan manusia lainnya (Hablumminannas). Barang 

siapa yang melakukan tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan, maka Allah 

akan membalasnya dnegan kenikmatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. 

Sedangkan barang siapa yang tolong menolong dalam mengerjakan keburukan 

maka Allah akan memberikan azab kepada manusia yang melakukan keburukan. 

 Sebaimana yang telah dijelaskan oleh H. Ahmad M Ali bahwa: 

 “Dalam pelaksanaan tradisi upacara peta kapanca cukup dalam membina 

masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga tradisi tersebut.” 
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Dalam acara pernikahan upacara peta kapanca tidak akan berjalan dengan 

lancar apabila tidak ada kebersamaan dari masyarakat. Kehidupan masyarakat 

sangat erat kebiasaanya dalam hal (karawi kabobu ra cua bantu cempe angi). 

Artinya bergotong royong dan tolong menolong antara satu sama lain sangat 

melekat pada masing-masing individunya contohnya seperti acara pernikahan, 

kematian, dan lain sebagainya.
56

 

                                   

                  

   

Terjemahnya:  

“Dan katakanlah, ”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta 

orang-orang mukmin akan melakukan pekerjaan itu. Dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan nyata, 

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
57

 Dari 

penjelasan ayat diatas bahwa Allah Swt hanya akan merubah nasib dan 

keadaan seseorang jika dia yang merubahnya sendiri dan setelah berusaha 

Allah Swt akan memberikan balasan atas apa yang ia kerjakan melalui 

usahanya itu. Inilah nilai yang tertanam dengan baik dan terus memotivasi 

seseorang untuk selalu giat dalam bekerja”  

Adapun makna yang terkandung pada saat pelaksanaan upacara pernikahan 

peta kapanca adalah lantunan djikir sewaktu acara berlangsung. Djikir tersebut 

sama halnya dengan djikir yang biasa kita ucapkan pada saat kita selesai 

melaksanakan shalat fardhu. Namun, yang membedakannya ialah momen waktu 

dan cara membawakannya. Djiki kapanca memiliki ciri khas tersendiri pada saat 

melantunkannya yakni dengan cara melagukan pada saat melafaskannya. Peta 

kapanca merupakan pernyataan bagi calon pengantin wanita bahwa dalam waktu 

yang tidak lama lagi ia akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Disamping itu, 

upacara peta kapanca dimaksudkan untuk memberikan contoh kepada gadis 
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lainnya yang belum menikah agar dapat mengikuti jejak pengantin yang 

mengakhiri masa lajangnya itu sehingga para wanita yang lain pun dapat 

mengambil hikmahnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah dalam skripsi ini, dan  

kaitannya dengan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti, maka di 

rumuskan kesimpulan sebagai berikut. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Ruslan Muhammad bahwa: 

“Tradisi upacara peta kapanca merupakan serangkaian upacara dalam prosesi 

pernikahan adat Bima. Tradisi ini sudah ada sebelum islam. Sebelum 

masuknya islam, masyarakat Bima telah mengenal ajaran animisme dan 

dinamisme atau dalam bahasa Bima dikenal dengan istilah makamba dan 

makimbi yaitu suatu pokok ajaran yang mempercayai cahaya. Makamba 

artinya kelap kelip atau cahaya, sedangkan makimbi adalah sesuatu kekuatan 

yang hidup didalam tubuh. Perihal tentang tradisi peta kapanca awalnya 

dibacakan mantra do,a serta pengharapan kepada Tuhan, dan masyarakat 

Bima pun mempercayai ajaran tentang ketuhanan, hal ini dibuktikan dengan 

adanya bentuk kerucut pada bangunan uma lengge bahwa ada satu kekuatan 

tertinggi yaitu kekuatan Tuhan. Namun, setelah agama islam masuk di Bima 

telah mampu merubah cara pandang masyarakat terutama dalam kegiatan 

upacara adat dengan cara mengkolaborasikan tradisi setempat dengan islam 

tanpa menghilangkan secara keseluruhan ritual itu sendiri. Salah satunya 

adalah pelaksanaan tradisi upacara peta kapanca yang dulunya memakai 

mantra-mantra kini telah diganti dengan membaca basmallah dan do,a-do,a 

keselamatan menurut syariat islam”.
58

 Sejalan dengan penjelasan diatas 

tentang sejarah peta kapanca, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh H. 

Syuaeb Hasan, bahwa : 

“Tradisi upacara peta kapanca ini ada sebelum islam hadir ditanah bima. 

Pada saat itu belum ada prosesi djikir serta do,a didalamnya, sehingga pada 

saat islam hadir dan dijadikan sebagai agama resmi oleh para raja dan seluruh 

masyarakat maka pada saat itu terjadi akulturasi budaya islam kedalam 

prosesi peta kapanca, dimana dimasukkannya djikir serta do,a dalam prosesi 

peta kapanca sehingga dikenal dengan istilah djikir kapanca. Adapun maksud 

dan tujuan dilaksanakannya tradisi upacara peta kapanca ini adalah sebagai 

penyempurna atau pelengkap dalam setiap acara pernikahan, serta respon 

baik masyarakat terhadap kebudayaan yang bernafaskan islam. Pada awalnya 

tradisi peta kapanca ini dilaksanakan oleh pemuka kerajaan sehingga diikuti 

oleh masyarakat disekitar kerajaan sehingga lama kelamaan tersebar luas 

diseluruh pelosok masyarakat bima pada saat itu dan termaksudnya adalah 

masyarakat di desa Rupe kecamatan langgudu kabupaten Bima”.
59
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B. Implikasi penelitian 

Berdasarkan pada rumusan kesimpulan yang telah di ungkapkan diatas, maka 

diajukan implikasi yang dianggap urgen demi kemajuan kebudayaan serta 

kegiatan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Dalam menjaga kelestarian serta perkembangan suatu kebudayaan memang 

seharusnya dilakukan suatu penelitian demi terjaganya nilai-nilai luhur 

dengan konsep budaya yang lebih maju dengan mengandung nilai etika yang 

baik. 

2. Untuk mahasiswa khususnya dari jurusan sejarah dan kebudayaan islam agar 

tetap aktif dalam melakukan penelitian serta mengembangkan potensinya 

untuk mengekspos lebih mendalam tentang nilai kebudayaan untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

3. Pemerintah harus meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya melestarikan 

kebudayaan dalam masyarakat demi menjaga kearifan local dikabupaten 

Bima serta mengambil langkah yang tepat demi mempertahankan 

kelangsungan kebudayaan local yang sesuai dengan ajaran agama islam. 

4. Bagi masyarakat agar tetap menjaga serta melestarikan kebudayaannya dan 

tetap memperkaya khazanah kebudayaan local bangsa Indonesia sebagai 

bangsa yang majemuk dan kaya akan kebudayaannya yang berada 

disetiapdaerah. 

5. Bagi generasi muda diharapkan agar tetap terpacu serta menanamkan 

keinginan dan sikap untuk tetap melestarikan kebudayaan yang telah turun 

temurun dari nenek moyang terdahulu yang cukup kental dengan nuansa 

tradisionalnya yang sesuai dengan ajaran agama islam dan aturan-aturan yang 

berlaku. 

6. Bagi para bidang jurusan sejarah dan kebudayaan islam diharapkan agar lebih 

memperhatikan serta memberikan kepedulian terhadap mahasiswa khususnya 

dalam pengembangan ilmu dan memberikan penulisan karya ilmiah UIN 

Alauddin Makassar. 
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