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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke huruf Latin dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta T Te خ

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ز

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 Ra r Er س

 Zai z Zet ص

 Sin s Es ط

 Syin Sy es dan ye ػ

    xi 



 
 

 ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik„ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ن

 Lam l El ي

َ Mim m Em 

ْ Nun n En 

ٚ Wau w We 

ٖ Ha h Ha 

 hamza ' Apostrof ء

ٜ Ya Y Ye 

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

apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ʼ). 

2. Vocal 
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasaIndonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 Dammah u U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َٜ  َ  Fathah dan ya Ai a dan i 

 َٚ  َ  Fathah dan wau Au a dan u 

Contoh: 

يَ  فَ و    : Kaifa 

يَ   ٛ  ٘   : Haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harkat dan huruf Nama  Huruf dan tanda Nama  

 َٜ  fathah dan Alif atau ...ا َ | ...

yā‟ 

Ā a dan garis di atas 

ٜ  َ  kasrah dan yā Ī i dan garis di atas 

ٯََ   dammah dan wau Ū u dan garis diatas 

 

4. Tā‟marbūṭah 

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

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā‟marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

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

tā‟marbūṭah  itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ف ايَ َ ا لآ ط  حَ  ض   ٚ س   : raudah, al-atfal  

ٍ ح َا ََ ٌ ف اَض  ا  ي ٕ حَ  ذ   ّ  ٌ  : al-madinah alfadilah 

ح ََ  ّ ى  ٌ ح  ا    : al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 
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Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

tanda tasydīd ( ََ)َ َ , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

Contoh: 

تَّٕ ا  rabbanā : س 

إ َيَ جََّٔ َ  : najjainā 
كَ  ٌ ح   al-haqq : ا 

 َُ  nu“ima : ٔ ع  

 َٚ ذ   aduwwun„ : ع 

Jika huruf  ٜ  ber-tasydīd di akhir kata dan di dahului oleh huruf kasrah (ٜ  َ ), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

ٍ يَ   Ali (bukan „Alyy atau Aly‟)„ : ع 

 َٝ ت  Arabi (bukan „Arabyy atau Araby‟) : ع ش 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال  (alif 

lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang distransliterasikan 

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

    xv 



 
 

 

Contoh: 

ح ٌَ َضَ ٌَ ٌضََّا َ   :al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
ح َف َغَ ٍَ ف ٌَ اَ َ   :al-falsafah 

ٌ ث لا د َ  al-bilādu:  ا 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof („) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengan dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak  Di 

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

Contoh: 

 َْ  ٚ ش   ِ  ta‟murūna : ذ أ 

ع َ  ٛ َّٕ  ‟al-nau : اٌ 

ءَ   syai‟un : ش ي 
خَ  ش   ِ  umirtu : أ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atai kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau 

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

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

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

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

al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
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tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. 

 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

9. Lafz al-zalālah (َ الل) 

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh:  

َالل َ  ٓ ي  ََت الل َ dīnullāh د   billāh 

Adapun tā‟marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh  :  ََالل ح   ّ ح  َس  َف ي   ُ  ٘ hum fi raḥmatillāh. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
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tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

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

sama juga berlaku untuk huruf awal judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, 

dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallazī bi Bakkata mubāraka 

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur‟ān 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiz min al-Ḍalāl 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walīd 

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

  Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi : Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd,    

Naṣr Ḥamīd Abū) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.      =   subhānahū wa ta‟ālā 

saw. = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

as. = „alaihi al-salām 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

w. = Wafat Tahun 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

HR = Hadis Riwayat 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 
 

Nama  : Srinaini 

NIM  : 30400114030 

Judul : EKSISTENSI KALEMBO ADE PADA MASYARAKAT BIMA 

(Studi Kasus Masyarakat di Desa Simpasai Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima) 

Permasalah pokok pada penelitian ini memfokuskan pada persoalan krusial 
kearifan lokal yang mulai menurun di tengah-tengah masyarakat. Peneliti hanya 
membahas makna kalembo ade yang sekarang mengalami kehilangan relevansinya 
dalam ruang publik dan kehidupan sosial, sehingga banyaknya konflik yang terjadi di 
tengah-tengah masyarakat setempat. Permasalahan tersebut menimbulkan sub-sub 
masalah, yaitu: 1) Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Simpasai terhadap 
eksistensi kalembo ade ?, 2) Bagaimana eksistensi kalembo ade dalam kehidupan 
masyarakat di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ?, 3) Apakah yang 
menyebabkan nilai budaya kalembo ade mulai menurun di tengah-tengah masyarakat 
Desa Simpasai?  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti 
melakukan pengamatan dan terlibat langsung dengan objek yang diteliti di lokasi 
penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan, yaitu : masyarakat yang ada 
di desa Simpasai kecamatan Lambu setempat. Melalui beberapa metode 
pengumpulan data yaitu: Observasi, Interview, dan dokumentasi. Dengan 
menggunakan pendekatan Sosiologis, pendekatan Historis, dan Pendekatan 
Fenomenologi, data yang di peroleh kemudian diolah dengan metode analisis data 
yaitu: deduktif, induktif, dan komparatif. Tahap terakhir adalah tahapan penulisan 
hasil penelitian yang kemudian dijabarkan.  

Berdasarkan hasil penelitian, maka pemahaman masyarakat mengenai 
kalembo ade merupakan kata syarat makna yang sering digunakan dalam berbagai 
segi kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalembo ade memiliki arti secara umum yaitu 
bersabar, lapang dada, memaafkan, rendah diri, menerima kenyataan. kalembo ade 
juga merupakan kata yang dipakai untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi 
dalam masyarakat. Kekayaan makna kalembo ade ini dapat melibatkan berbagai 
konteks, kapan, dimana, dan dalam situasi apa ungkapan tersebut diungkapakan. 
Kalembo ade dalam kehidupan masyarakat Bima menjadi ungkapan penyejuk hati di 
kala resah dan gelisah bahkan menjadi penenang hati dikala marah dan sakit. Adapun 
yang menyebabkan nilai budaya kalembo ade mulai menurun di tengah-tengah 
masyarakat Desa Simpasai ialah disebabkan oleh bergesernya kecenderungan 
masyarakat dari nilai-nilai keagamaan dan budaya Islam karena dipengaruhi oleh 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Implikasi dari penelitian ini, bahwa ungkapan kalembo ade mengajak kita 
semua agar memahami nilai-nilai yang dikandung di dalamnya, menyikapi setiap 
pesan moral sebagai penyeimbang kehidupan yang harmonis. Maka untuk mencapai 
keharmonisan, kebudayaan adalah salah satu jalan yang harus diperhatikan dalam 
pembangunan suatu bangsa. Hal ini didasari bahwa kebudayaanlah yang seharusnya 
mampu menjadi alat untuk menafsirkan konsep-konsep dalam kehidupan kita. 

    xx 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara yang terkenal kekayaan budayanya. 

Wilayahnya terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dengan beragam suku dan 

ras sehingga menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam pula. Menurut Soerjono 

Soekanto, kebudayaan bersifat universal, tetapi perwujudan kebudayaan mempunyai 

ciri-ciri khusus yang sesuai situasi maupun lokasinya.
1
 Hal ini mengakibatkan setiap 

masyarakat mempunyai ciri khas kebudayaan. Perbedaan kebudayaan dapat dirasakan 

ketika seseorang dari masyarakat lain berinteraksi dengan seseorang yang menjadi 

anggota masyarakat yang berlainan. Sehingga, masyarakat pendukung kedua 

kebudayaan tersebut mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda satu dengan 

yang lainnya. 

Mempelajari kebudayaan yang mengandung norma-norma serta nilai-nilai 

kehidupan keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia yang senantiasa 

dijaga dan dilestarikan secara turun temurun adalah merupakan gambaran kekayaan 

bangsa Indonesia menjadi modal dan landasan pembangunan dan kebudayaan 

nasional. Pengembangan kebudayaan nasional berarti memelihara, melestarikan, 

                                                             
1
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar  (Ed. 1; Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 

160. 
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menghadapkan, memperkaya, menyebarluaskan, memanfaatkan, dan meningkatkan 

mutu serta daya guna kebudayaan. Mengingat hal tersebut, kebudayaan juga adalah  

 
merupakan warisan nasional yang akan dapat dimiliki oleh setiap warga masyarakat 

pendukungnya dengan cara mempelajarinya. Nilai atau pegangan dasar dalam 

kehidupan adalah sebuah konsepsi abstrak yang menjadi acuan atau pedonam utama 

mengenai masalah mendasar dan umum yang sangat penting dan ditinggikan dalam 

kehidupan suatu masyarakat, bangsa, atau bahkan kemanusiaan. 

Sistem nilai dalam literatur sosiolog disebut nilai inti (score value) dari 

masyarakat seperti dalam buku Ilmu Sosial Budaya Dasar yang dikutip oleh Esti 

Ismawati bahwa menurut Williams sistem nilai tidak tersebar secara sembarangan 

tetapi berbentuk hubungan timbal balik yang menjelaskan keberadaan tata tertib di 

masyarakat. Esti Ismawati juga mengutip pendapatnya Koentjaraningrat bahwa 

sistem nilai berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Keberadaan 

sistem nilai di masyarakat yang telah mengakar dalam budayanya akan sulit sekali 

diganti atau diubah dalam waktu yang singkat.
2
  

Banyak orang yang membicarakan soal kebudayaan dalam kehidupan sehari-

hari, karena dalam kehidupan kita berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiap 

hari orang melihat, mempergunakan, dan bahkan ada yang merusak kebudayaan itu 

sendiri.
3
 Bangsa yang tak memiliki kesadaran sejarah berpotensi menjadi bangsa yang 

                                                             
2
Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Yogyakarta: Pustaka Ombak, 2012),  h. 70. 

3
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Ed, 4; Cet. 27; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1999),  h. 187. 
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lemah dan mudah dijajah dengan berbagai modus, yaitu politik, ekonomi, dan 

budaya.
4
 

Kehidupan budaya masyarakat Indonesia sangat kental dengan agama 

(Religius). Masyarakat menerima ajaran Islam terutama dari gaya hidupnya dan 

budaya yang diperkenalkan Islam itu sendiri, sehingga negara Indonesia terkenal 

dengan negara yang berpenduduk muslimnya terbesar di dunia, begitupun dalam 

penyebaran Islam di negeri tercinta ini.
5
 

Mengingat bahwa budaya Bima mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang 

sangat penting bagi pembangunan mental, spiritual dan material dan nilai-nilai yang 

mengacu pada nilai-nilai kerukunan, kebersamaan gotong-royong, persatuan dan 

kesatuan yang harus diteladani karena sangat relevan dengan kehidupan sekarang ini. 

Masyarakat Bima terutama pada masa lalu memiliki sistem nilai yang mampu 

dijadikan norma dalam sistem kehidupannya. Nilai tersebut pada dasarnya bersumber 

pada ajaran Islam.
6
 Sistem nilai yang sarat dengan nilai Islam itu digambar dalam 

satu ungkapan yang sangat sederhana yaitu “kalembo ade”. 

Kalembo ade bagi masyarakat Bima pada masa lalu, merupakan warisan 

budaya yang amat berharga untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan, guna 

mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat. Pada masa kesultanan, kalembo ade menjadi 

                                                             
4
Edi Sedyawati, Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah (Ed. 1; Jakarta: 

Rajawali Press, 2010),  h. 384. 

5
M.C Rickles, Sejarah Indonesia Modern (Cet. I; Yogyakarta : Gajahmada Univercity Press , 

1998),  h. 76. 

6
Mariati, “Maja Labo Dahu” Dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Bima, Skripsi 

(Makassar : Fak. Adab Dan Humaniora UIN Alauddin, 2013),  h. 2. 
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sumber kekuatan batin bagi pemerintah dan rakyat dalam mengembangkan tugas. 

Mungkin itulah salah satu yang membuat kesultanan  Bima mengalami kejayaan pada 

waktu yang lama. Sejarah masyarakat Bima adalah sejarah peradaban yang luhur, 

ramah dan penuh dengan kesantunan.  

Nilai  dan norma dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari, terinternalisasi 

dengan sangat baik, inilah masyarakat Bima yang budi luhur. Kalembo ade bukanlah 

ungkapan spontan dan instan. Kalembo ade  telah meng-kristal dalam sendi 

kehidupan masyarakat Bima sejak berabad-abad silam. Kalembo ade lahir, dibesarkan 

dan dipelihara dalam tutur dan sikap hidup masyarakat Bima.  

Dahulu, masyarakat Bima khususnya di desa Simpasai di kenal dengan 

masyarakat yang gigih, ulet dan pantang menyerah dalam berusaha dan berjuang 

karena masyarakat Bima sangat menunjung tinggi nilai kalembo ade tersebut telah 

menjadi sikap dan semangat hidup bagi masyarakat Bima khususnya desa Simpasai 

kecamatan Lambu. Akan tetapi, seiring berkembangnya jaman, berkembang pula 

tingkah laku serta tata cara berbicara masyarakat tersebut. Masyarakat desa simpasai 

sekarang bukan lagi seperti masyarakat simpasai seperti dulu yang menunjung tinggi 

nilai kalembo ade tersebut melainkan membuat keributan, masalah setiap saat, 

bahkan sering terjadi konflik antar masyarakat setempat. Nilai kalembo ade yang 

menjadi warisan budaya nenek moyang dahulu tidak di hargai lagi oleh masyarakat 

sekarang ini. 
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Kalembo ade  secara sederhana dapat dikatakaan maknanya adalah bersabar
2
, 

itu dipahami karena ungkapan itu terbentuk dari kata Kalembo (sabar) Ade (hati). Jadi 

kalembo ade artinya bersabar juga yang berarti keikhlasan hati nurani.
3
 Islam 

mengajarkan kita untuk bersabar apabila ada kesulitan maupun cobaan yang kita 

hadapi dalam kehidupan ini, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang  yang 

berbuat kebaikan. Sebagaimana dalam ayat-ayat berikut  ini. Allah swt berfirman 

dalam QS. Hud/11 : 115. 

                    

Terjemahnya : 

“Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala 
orang yang berbuat kebaikan.”

4
 

 
Sabar merupakan sifat mulia dan baik dalam melakukan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan ibadah dan dalam segala cobaan atau kesusahan. Sabar merupakan 

sikap seorang mukmin dalam mencegah dan menahan dirinya dari perbuatan yang 

menuruti hawa nafsunya dan meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah swt. 

Berikut Hadits yang berkaitan dengan Sabar dan ikhlas. 

َ شَّذ  َاٌ  :ٌَ ي ظ  َل اي   ُ  ٍ ع   ٚ َ  ٗ ٍ ي ى ع  َاللَ  ٍَّٝ َالل َص  ع ٛي  َس  َّْ أ   َٗ ٕ ع  َاللَ   ٝ ض  س  جَ  َي ش  َ٘ ش  َأ تٝ   ٓ ع   ٚ

.  ٗ َط ي ى  ر ف ك   ِ َ. ٌ غ ض ة  ٕ ذ ا ع  َٔ ف غ َٗ  ٍ ه   ّ َٜي  ي ذ اٌَّز  ثَّذ  ااٌ   ّ َّ ,َإٔ  ع د  م ش  ت اٌ  ي ذَ 
5

  

Terjemahnya: 

                                                             
2
Muhammad Sahrain, Kalembo Ade: Transformasi Nilai Masyarakat Bima-Dompu (Cet. I; 

Mataram: PenerbitGENIUS, 2018), h. 6. 
3
http://bimaitumbojo.blogspot.com/2012/02/di-balik-ungkapan-kalemboade.html?m=1 

4 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Solo: Tiga Serangkai, 

2014), h. 234. 
5
 Salim Bahreisj, Tarjamah Raidhus Shalihim  (Cet, IX; Bandung: PT. Alma‟arif Bandung, 

1986), h. 71. 
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  “Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw, bersabda: Bukannya ukuran 
kekuatan seseorang itu dengan bergulat, tetapi orang yang kuat yaitu orang 
yang dapat menahan hawa nafsu pada waktu marah.” 

 
  

Oleh karena itu, hendaklah senantiasa mengingat Allah swt, ingat kekuasaan 

Allah swt, dan kehendak-Nya yang tidak ada seorang pun atau apa pun yang dapat 

menghalangi-Nya. Dikehendaki dengan sabar dalam seluruh ayat-ayat al-Qur‟an, 

ialah kekuatan memantapkan diri dan menanggung penderitaan yang karena itu 

mudahlah menerima apa yang terjadi, apa yang mendatangi, di dalam upaya 

menegakkan kebenaran. Objek studi Vierkandt adalah kekuatan, dan fakta-fakta 

kehidupan sosial yang memunculkan pola-pola bebas perubahan historis yang 

dihasilkan oleh karakter masyarakat. 

Tugas utama para sosiolog menurut Vierkandt adalah melakukan sistematisasi 

atas fenomena sosial. Hal tersebut bisa dicapai dengan mereduksi fenomena sosial 

pada bentuk a priori nya yang paling puncak. Metode fenomenologi Vierkandt adalah 

dengan melakukan pengujian terkontrol atas proses kesadaran. Hal ini membutuhkan 

fokus perhatian pada spek-aspek pengalaman kesadaran dan tidak pada manifestasi 

eksternal. Fenomenologi menghadirkan satu bentuk refleksi imanen dan konsentrasi 

pada makna yang dikandung oleh sesuatu. Metode fenomenologi, dengan 

menganalisis berbagai pengalaman, berusaha untuk menyingkap dasar tertentu dari 

suatu disposisi sosial yang diasumsikan terdapat dalam fondasi kehidupan umum. 

Esensi-esensi disposisi sosial tersebut hanya bisa disingkapkan dengan metode 
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diskriminasi dan reduksi.
6
 Fenomena akhir-akhir ini dapat dilihat bahwa 

perkembangan zaman terus bergeser menuju peradaban global. Dimana hiruk pikuk 

manusia ada yang kehilangan arah mengikuti arus zaman, perubahan perilaku negatif 

mendominasi, konflik-konflik sosial mewarnai peradaban, akan menambah catatan 

usang untuk negeri ini.  

 Kondisi masyarakat Bima sekarang bukan lagi dikenal dengan keramahan 

dan kesantunannya melainkan konflik, bentrok, kekerasan atau bahkan perang antar 

suku, kelompok, maupun ras. Masyarakat Bima tidak mengenal lagi kesabaran atau 

kalembo ade, makna kalembo ade tersebut telah berubah menjadi balas dendam dan 

saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainya terhadap konflik yang ada di 

masyarakat tersebut. Padahal dalam ayat-ayatnya Allah swt telah menegaskan dalam 

QS. Al-Anfal/8 : 46. 

                           

        

 

Terjemahnya :َ

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-
bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu 
dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

7
 

 
Hal ini sudah pasti berpengaruh pada pembangunan daerah. Kerugian dari 

segi materi maupun non materi akan menjadi akibat dari konflik tersebut. Sikap 

                                                             
6
Wardin Bachtiar, Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Parsons (Cet.I ;Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006),  h. 144. 
7
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 183. 
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kalembo ade terus mengalami degradasi dan penggerusan dimana-mana. Generasi 

kalembo ade sudah tidak lagi memiliki kelapangan hati. Amarah dan benci diluapkan 

dalam bentuk kekerasan, pembunuhan sadis, perkelahian, tawuran dan saling 

menghujat. Ungkapan kalembo ade yang dititipkan para tetua untuk saling 

mengingatkan, sabar dan tabah serta pemaaf, telah digantikan dengan benci dan 

dendam. 

Konflik yang sering muncul dikalangan masyarakat Bima harus sama-sama 

carikan solusinya. Salah satu hal yang bisa dioptimalkan yaitu membangkitkan 

kembali makna keramahan masyarakat dengan merekonstruksikan hikmah kata lembo 

ade sebagai upaya untuk meredam konflik. Makna lembo ade sangat dalam dan 

meyentuh, ini merupakan warisan peradaban masyarakat Bima yang harus senantiasa 

dijaga dan dirawat oleh generasi selanjutnya sehingga hikmah dari makna lembo ade 

ini bisa mendarah daging dalam setiap jiwa masyarakat Bima yang ramah dan penuh 

toleransi.  

Kalembo ade yang telah menjadi tauladan sikap masyarakat pada masa lalu 

hendaknya diaktualisasikan kembali pada saat ini untuk meredam sikap dan tindakan 

destruktif yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Kalembo ade yang telah 

lama menjadi tata karma pergaulan dalam masyarakat perlu terus disosialisasikan 

dalam berbagai kesempatan sehingga ungkapan dan sikap kalembo ade senantiasa 

tercermin dalam tata kehidupan masyarakat Bima kini dan akan datang.
8
 

 

                                                             
8
https://alanmalingi.wordpress.com/2017/03/21/membedah-kalembo-ade/ 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penelitian 

dengan judul “Eksistensi kalembo ade pada Masyarakat Bima : Studi kasus 

Masyarakat di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”, Dengan 

demikian peniliti akan memfokuskan diri pada persoalan-persoalan krusial kearifan 

lokal yang mulai pudar. Diantara nilai lokal yang ada pada masyarakat Bima,  dalam 

hal ini peneliti hanya membahas makna kalembo ade yang sekarang mengalami 

kehilangan relevansinya dalam ruang publik dan kehidupan sosial, sehingga 

banyaknya konflik antar masyarakat setempat. 

2. Deskripsi Fokus 

Agar tidakَ terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah “kalembo ade”, 

maka peneliti mendeskripsikan apa yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian 

ini. Istilah kalembo ade yang secara sederhana diartikan oleh sementara orang sebagai 

istilah yang memiliki makna “kesabaran” sudah mulai dirasakan menurunnya 

kesadaran masyarakat. 

Belakangan masyarakat dan budayawan Bima mulai melihat menurunnya nilai 

kearifan lokal yang selama ini menjadi pegangan dalam ruang publik sebagai 

masyarakat yang dianggap masih tradisional. Nilai kesopanan dan  kesabaran yang 

merupakan hal yang cukup urgen dalam berhubungan sosial antara yang satu dengan 

lainnya, sekarang ini secara perlahan-lahan nilai kesopanan, kesabaran atau kearifan 

lokal tersebut mulai bergeser dengan sikap permisif dan berbagai macam patologi 
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sosial lainnya (penyakit sosial yang muncul belakangan), hal yang demikian itu perlu 

dicarikan solusinya serta  apa yang mempengaruhi dan sebab menurunnya kesadaran 

akan nilai-nilai kebudayaan yang sejak lama dianut oleh masyarakat setempat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka yang 

menjadi sub-sub masalah tersebut mudah dikaji, maka di rumuskan menjadi beberapa 

sub permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Simpasai terhadap eksistensi 

Kalembo Ade? 

2. Bagaimana Eksistensi Kalembo Ade dalam Kehidupan Masyarakat di Desa 

Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 

3. Apakah yang menyebabkan nilai budaya Kalembo Ade mulai menurun di 

tengah-tengah masyarakat Desa Simpasai? 

D. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, diantaranya: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Simpasai terhadap 

eksistensi kalembo ade. 

b. Untuk mengetahui bagaimana Eksistensi kalembo ade dalam kehidupan 

masyarakat di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 

c. Apakah yang menyebabkan nilai budaya kalembo ade mulai menurun di tengah-

tengah masyarakat Desa Simpasai. 
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2. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai melalui kegiatan penelitian ini adalah: 

a. Manfaat teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman 

terhadap ilmu pengetahuan khususnya pada mata kuliah Sosiologi Agama yang 

merupakan salah satu rumpun ilmu sosial yang mengkaji hubungan antar manusia, 

manusia yang satu dengan manusia yang lain, serta dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan masalah bergesernya 

makna kalembo ade atau bersabar sehingga di dalam masyarakat sering terjadi 

konflik. Karena kalembo ade itu tidak diterapkan dengan baik. 

b. Manfaat praktis 

Manfaat praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan 

masyarakat, diantaranya: 

1) Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat sebagai dasar untuk lebih membentuk pola pikir 

khususnya bagi peneliti, selanjutnya menggembangkan pengetahuan sekaligus untuk 

mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu-ilmu sosial dan ilmu 

Agama yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada jurusan Sosiologi Agama.  

2) Manfaat bagi masyarakat 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang kalembo ade yang sebenarnya kepada masyarakat Bima 

khususnya di kecamatan lambu kabupaten bima, sehingga tidak menyalahgunakan 
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kalembo ade dalam kehidupan sehari-hari, dan supaya masyarakat juga menyadari 

bahwa kalembo ade itu berarti bersabar bukan membalas dendam dan main hakim. 

E. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah usaha untuk menemukan tulisan yang berkaitan 

dengan judul skripsi ini, dan juga merupakan tahap pengumpulan data yang tidak lain 

tujuannya adalah untuk memeriksa apakah ada penelitian tentang masalah yang 

dipilih dan juga untuk membantu penulisan dalam menemukan data sebagai bahan 

perbandinngan agar supaya data yang dikaji itu lebih jelas.  

Pembahasan dalam penulisan ini menggunakan beberapa literatur dan karya 

ilmiah yang penulis anggap relevan dengan objek penelitian dan dijadikan sebagai 

bahan acuan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini antara lain; penelitian yang 

dilakukan oleh Nurhayati Jurusan Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Skripsinya yang berjudul 

Urgensi Nilai Kearifan Lokal Maja Labo Dahu  dalam Pembentukan Karakter Anak 

pada Keluarga Etnis Bima di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar (Pendekatan Sosiologi Dan Psikologi). Adapun temuan atau hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran orang tua dalam menerapkan nilai Maja Labo Dahu pada 

anak sangatlah penting mengingat orang tua yang paling dekat dengan anak-anak 

sejak dini, mengingat masyarakat Bima memiliki nilai kerifan lokal yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai keislaman. Oleh sebab itu nilai Maja Labo Dahu  merupakan alat 
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pengontrol bagi masyarakat Bima dalam bertindak.
9
 Adapun persamaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah 

sama-sama membahas tentang nilai kearifan lokal budaya Bima yang menjunjung 

tinggi nilai keislaman dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, 

sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas 

tentang nilai kearifan lokal kalembo ade dan Penelitian sebelumnya membahas 

tentang kearifan lokal maja labo dahu. 

Muhammad Sahrain, membahas dalam bukunya: Kalembo Ade “Transformasi 

Nilai Masyarakat Bima-Dompu” mempersentasikan nilai-nilai seperti: Representasi 

nilai budaya, representasi nilai moral dan representasi nilai solidaritas.
10

 Adapun 

persamaan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama 

membahas tentang kalembo ade sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu 

membahas tentang representasi nilai-nilai sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah tentang nilai kalembo ade yang mulai menurun di tengah-tengah 

masyarakat desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. 

Selain itu, pada tulisan Taufik Rahman 2017 dengan judul Tulisan Lembo Ade 

Makna Mu Tak Seindah Dulu sebagai sumber untuk mengetahui dan menggali 

pustaka yang terpendam dalam masyarakat Bima. Pembahasan tentang “Kalembo 

Ade” secara umum telah ada ditulis dan disajikan dalam sebuah buku dan karya 

                                                             
9
Nurhayati, “Urgensi Nilai Kearifan Lokal Maja Labo Dahu  dalam Pembentukan Karakter 

Anak pada Keluarga Etnis Bima”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 

2016 ), h. 78. 
10

Muhammad Sahrain, Kalembo Ade: Transformasi Nilai Masyarakat Bima-Dompu, h.87. 

    

     

 13 



 
 

ilmiah  lainya, persamaan antara penelitia sebelumnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah Sama-sama membahas tentang Makna kalembo ade 

yang mulai pudar dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yaitu penulis membahas tentang “Eksistensi Kalembo Ade” yang ada di 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang terus mengalami degradasi dan erosi 

makna, sehingga sering terjadi konflik.
11

 

Selanjutnya, pada tulisan Arif Bulan penerbit Pusmaja Mbojo-Yogyakarta 

dengan judul Bahasa Bima “Kalembo Ade”: Kajian Pragmatik. Penulisan ini Arif 

Bulan mengatakan bahwa mengkaji arti dan makna harus dilihat dari maksud, tujuan 

dan konteks dimana bahasa itu diucapkan. Mempelajari makna bahasa Bima 

“kalembo ade” perlu dilihat dari berbagai aspek stilistika, affeksi dan tema, sehingga 

arti dan makna “kalembo ade” dapat diresapi dan dipahami dari beberapa sudut 

pandang. Tulisan sebelumnya menggunakan pendekatan linguistik antropologis untuk 

dapat memehami fenomena dan keunikan makna bahasa yang diucapkan pengguna 

bahasa tersebut.
12

 Sedangkan penulis membahas tentang eksistensi kalembo ade  

yang sekarang mengalami kehilangan relevansinya dalam ruang publik dan 

kehidupan sosial.  

 

 

                                                             
11

https://alanmalingi.wordpress.com/2017/03/21/membedah-kalembo-ade/ 
12

Arif Bulan, Bahasa Bima “Kalembo Ade” : kajian Pragmatik, Jurnal (Pusmaja Mbojo-

Yogyakarta, 2015). http://jurnal.uns.ac.id > article > view 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kalembo Ade 

1. Pengertian Kalembo Ade 

Kata kalembo ade salah satu bahasa yang sangat sopan, ramah dan penuh 

kesantunan menurut Masyarakat Bima. Kalembo ade digunakan dalam komunikasi 

masyarakat Bima yang penuh dengan kasih sayang terhadap sesama, yang 

menandakan bahwa kalembo ade telah menjadi sikap dan semangat hidup masyarakat 

Bima yang dikenal gigih dan pantang menyerah dalam berusaha dan berjuang. 

Secara terminologi Mbojo, ungkapan kalembo ade adalah sebuah frase. Kata 

“Ka” pada awalannya untuk membentuk kata kerja aktif, sementara kata “Lembo” 

bermakna Lebar atau Luas. Sedangkan Ade bermakna Hati, jadi lembo ade bermakna 

Bersabarlah. Ditambah “Ka” sebagai adverbia bermakna memperlebar, memperluas. 

Jadi kalembo ade berarti harap bersabarlah. Kata lain dari kalembo ade adalah kapaja 

berarti Memperbesar atau memperluas. Secara harfiah kalembo ade  dapat diartikan 

melapangkang hati. Ditinjau dari segi terminologi dan harfiah, makna kalembo ade 

sangat terbatas pada imbuhan, kata, dan frase. Dalam kajian pragmatik makna 

kalembo ade menjadi bervariasi manakala ungkapan ini dapat mempersentasikan 

banyak makna
13

. Kekayaan makna ungkapan kalembo ade dapat 

                                                             
13

Muhammad Sahrain, Kalembo Ade: Transformasi Nilai Masyarakat Bima-Dompu, h.56.     
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melibatkan berbagai konteks, kapan, dimana, dan dalam situasi apa ungkapan tersebut 

diungkapakan. 

Ungkapan kalembo ade yang dititipkan para founding father kesultanan Bima, 

untuk saling mengingatkan, sabar dan tabah serta menjadi manusia yang saling 

memaafkan antar sesama telah digantikan dengan rasa benci dan dendam yang 

membara, bagaikan air dan minyak yang saling menggoda antara yang satu dengan 

yang lainnya, padahal kita sama rasa dan sama rata. 

Kalembo ade yang telah menjadi panutan serta tauladan masyarakat Bima pada 

masa lalu hendaknya diaktualisasikan kembali pada saat ini untuk meredam sikap dan 

tindakan destruktif yang menimbulkan benih-benih konflik yang dilakukan oleh 

sebagian kecil masyarakat yang memang secara pendidikan masih rendah.  

2. Pengertian bersabar 

Sebuah keterangan Ibnu Qayyim menjelaskan, kedudukan sabar di dalam 

iman adalah laksana kedudukan kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah 

terputus, maka tidak ada lagi kehidupan bagi seluruh tubuh. Sabar adalah bagian 

penting untuk keimanan. Seperti disebutkan dalam keterangan di atas, arti penting 

kesabaran bagi keimanan adalah seperti arti penting kepala bagi tubuh. Ketika 

seseorang kehilangan kesabaran dalam mejalankan ketaatan, dalam menjauhi segala 

yang dilarang, dan dalam menghadapi berbagai cobaan, maka sesungguhnya ia 

banyak kehilangan bagian-bagian dari keimanan. 

Sabar merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab. Istilah sabar sudah 

menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Asal kata sabar adalah dari kata “shabara”, 
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“Yashbiru”, “Shabran”. Dari segi bahasa, sabar berarti menahan dan mencegah. 

Ibnu al-Qayyim menerangkan bahwa sabar adalah menahan diri untuk tidak 

memperturut hawa nafsu, mengendalikan lisan dari berkeluh kesah, dan 

mengendalikan anggota tubuh dari perbuatan kemaksiatan.  

Pengertian sabar menurut istilah adalah kokohnya pendirian seseorang untuk 

tetap berada di jalan kebenaran, tampa terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. 

Pikirannya tidak tercemar untuk menuruti ajakan hawa nafsunya. Jiwanya menolak 

untuk berputus asa. Lidahnya tidak berkeluh kesah kecuali mengadu hanya kepada 

Allah swt semata. Sedangkan anggota badannya, bisa ia tahan dari melakukan 

perbuatan-perbuatan yang tidak di ridhai oleh Allah swt, hatinya tidak merasa gelisah, 

melainkah selalu berada di dalam keimanan. Sedangkan kebalikan dari sabar adalah 

gelisah, tergesa-gesa, pesimis, takut, putus asa, lemah dan mudah menyerah.  

Kriteria seseorang yang bersabar yaitu tidak lemah mental atau tidak menjadi 

penakut (maa wahanuu). Yaitu ketika ia berhadapan dengan suatu kondisi yang sulit 

seperti kesulitan ekonomi atau kesulitan lainya, tidak membuatnya menjadi putus asa 

dan menyerah kepada keadaan. Melainkan ia memiliki daya kontrol yang baik 

terhadap dirinya sendiri. Ia mau tetap bertahan dan bangkit untuk meraih kondisi 

yang lebih baik. Seseorang yang sabar pantang untuk menampakkan kesedihan atau 

kesulitan yang dihadapinya di hadapan orang lain. 

Imam Al Ghazali menerangkan bahwa sabar adalah sifat istimewa manusia 

yang tidak terdapat pada makhluk lainya. Kebaikan berlangsung di muka bumi karena 

adaanya kesabaran dalam diri manusia. Beras hadir dan mencukupi kebutuhan pokok 
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manusia, adalah sebagai buah dari kesabaran petani menanam dan memelihara 

padinya hingga panen. Anak-anak tumbuh sehat dan cerdas berkat kesabaran ibu dan 

ayahnya mendidik dan merawat mereka. Akan tetapi, kemaksiatan, kekacauan dan 

kerusakan terjadi di tengah-tengah kita pun itu adalah sebagai akibat dari masalah 

kesabaran manusia. Semua itu terjadi karena manusia tidak mampu dan tidak mau 

bersabar.  

Terjadinya kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang bisa disebabkan oleh 

dua hal. Yaitu, bisa jadi karena dia tidak mau bersabar terhadap sesuatu yang 

disukainya. Atau kedua, bisa jadi karena ia tidak mau bersabar terhadap sesuatu yang 

tidak disukainya. Demikianlah pentingnya kesabaran di dalam kehidupan. Kesabaran 

bisa menjadi pemicu berlangsungnya kehidupan yang aman dan tentram. Akan tetapi 

kesabaran juga bisa menjadi pemicu berlangsungnya kehidupan yang kacau balau 

penuh dengan kemaksiatan, yaitu ketika manusia tidak mampu mengendalikan 

dirinya untuk bersabar.
14 

3. Landasan bersabar dalam Islam 

Kata sabar sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata Sobaro, yasbiruu, 

yang artinya menahan. Sedangkan istilah pengertian sabar adalah menahan diri dari 

segala sesuatu bentuk kesulitan, kesedihan atau menahan diri dalam menghadapi 

sesuatu yang tidak disukai. Istilah sabar dalam Islam ada tiga bentuk, yaitu sabar 

dalam ketaatan kepada Allah misalnya sholat, zakat, puasa, haji. Sabar dalam 

                                                             
14

Abdullah Gymnastiar, Indahnya Kesabaran, (Emqies Publishing : 2017) h. 11. A gymnastiar-
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menghadapi musibah misalnya kehilangan harta, berkurangnya rezeki, musibah banjir 

dan bencana alam. Sabar dalam menjauhi perbatan maksiat yang diharamkan Allah 

misalnya tidak berjudi, tidak meminum minuman keras, dan lain-lain. 

Adapun sabda Rasulullah saw, “sabar itu adalah pelita” mempunyai arti sabar 

yang sesuai dengan syara‟ yaitu sabar untuk ta‟at pada Allah swt, sabar untuk tidak 

mendurhakai-Nya dan sabar atas beberapa musibah dan segala macam perkara yang 

tidak menyenangkan didunia. 

Ibnu Abbas r.a pernah berkata, “hakikat kesabaran dalam Al-Qur‟an ada tiga 

jenis, yaitu sabar untuk menunaikan kewajiban-kewajiban karena mengharap 

keridhaan Allah Ta‟ala, dimana kesabaran jenis ini menjanjikan keutamaan berupa 

peningkatan tiga ratus derajat kebaikan. Kedua, sabar untuk tidak melanggar 

larangan-larangan Allah Ta‟ala, dimana kesabaran jenis ini menjanjikan enam ratus 

derajat kebaikan. Ketiga, Sabar dalam menghadapi musibah
15

 pada benturan yang 

pertama, dimana kesabaran jenis ini menjanjikan Sembilan ratus derajat kebaikan 

termasuk surganya Allah swt.” Sebagaimana sabda Rasulullah saw: 

َ: ي  ُ َي مٛ  ٍَّ ع   ٚ َ  ٗ ع ٍ ي  َآللَ  ٍَّٝ َآلل َص  ع ٛي  َس  ع د   ّ :َع  ل اي   َٗ ٕ ع  َآللَ   ٝ ض  َأٔ  ظٍَس   ٓ ع   ٚ

ي ذ َ ي ش  َّٕحَ  ج   ِ اا  ّ  ٙ  ٕ  ِ  َ  ٗ ر َض  ,َع ك  ث ش  َف ص   ٗ ث ي ث ر ي  َٜت ح  َع ث ذ  ٍ  ي د  :َإ ر اآت ر َل اي  ًَّ ج   ٚ َ ع ضَّ َآللَ  َّْ َإ 

 ٌَ ا اَٖ   ٚ .ََ)س   ٗ ي ٕ ي  (ع   ٜ اس  ث خ 
16

 

Terjemahnya: 

 Anas r.a. berkata: Saya telah mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Allah 
telah berfirman: “Apabila saya menguji seseorang hambaKu dengan buta 

                                                             
15 http://rocketmanajemen.com/definisi-sabar/ 

16
 Salim Bahreisj, Tarjamah Raidhus Shalihim,  h. 62. 
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kedua matanya, kemudian ia sabar, maka saya akan menggantikannya dengan 
sorga”. (H.R. Buchary). 

 
 
Hadis diatas menjelaskan bahwa apabila Allah menguji seorang hamba 

dengan membuatnya buta kedua matanya, akan tetapi seorang hamba tersebut mampu 

menahan hawa nafsunya atau mampu untuk bersabar maka Allah akan meempatkan 

dia di surganya. 

Dikatakan demikian karena bila pada tengah-tengahnya seseorang bisa saja 

bersikap sabar karena telah terbiasa dengannya. Makna lain dari sabar ialah tidak 

menyerah pada kesulitan, tidak lari dari kesulitan, tetapi berani mengatasi kesulitan 

itu tanpa berkeluh kesah dan tanpa berburuk sangka maka engkau akan keluar sebagai 

pemenang. 

Tingkat kesabaran yang paling berat adalah ketika harus menahan keinginan 

nafsu dan melampiaskan pada saluran yang dibenarkan syari‟at. Salah satu kondisi 

yang harus disikapi dan membutuhkan tingkat kesabaran yang sangat tinggi adalah, 

ketika seseorang diganggu oleh orang lain dengan ucapan maupun perbuatan. 

Seorang sahabat pernah mengatakan, “kami tidak menganggap keimanan seseorang 

sampai pada tataran yang sempurna, sebelum ia mampu bersabar atas gangguan orang 

lain kepada dirinya.” Kesabaran jenis ini terkadang dibutuhkan pula terhadap 

perbuatan diri sendiri, yakni dengan cara tabah di dalam menghadapinya. Dan 

terkadang pula atas balasan yang ia terima, dan keduanya sama-sama menjanjikan 

kesempurnaan iman. 
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Ada pendapat yang mengatakan, kesabaran yang terbaik ialah, yang tidak 

diketahui oleh orang yang sedang terkena musibah bahwa dirinya sungguh-sungguh 

bersabar atasnya. Meski demikian, sangat sulit mencapai tingkatantersebut, kecuali 

harus didahului dengan latihan yang sangat panjang dalam waktu yang cukup lama.  

Banyak yang sering menggunakan kata sabar, tetapi mungkin hanya beberapa 

yang mengetahui pasti artinya. Pengertian sabar yaitu suatu sikap menahan diri, 

emosi, dan keinginan, dan juga bertahan dalam situasi yang sulit dan tidak mengeluh. 

Sabar merupakan pengendalian diri yang juga dipandang sebagai sikap yang 

mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa. Apabila semakin tinggi 

kesabaran yang dimiliki seseorang, maka semakin kuat pula orang tersebut dalam 

mengahadapi segala macam masalah yang dihadapinya dalam kehidupan. 

B. Teori Habitus 

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, kebudayaan merupakan pola kelakuan 

masyarakat yang bersangkutan. Cara berfikir dan bertindak bahkan cara 

mengembangkan perasaan tidak dilakukan orang tampa patokan tetapi mengikuti satu 

pola tertentu, suatu pola yang sudah dikenal dan disepakati bersama dan hendak 

dilestarikan eksistensinya. Kebudayaan menjadi perhatian para strukturalis, salah 

satunya adalah Pierre Bourdieu yang memiliki konsep habitus. Habitus bukanlah 

hasil dari kehendak bebas atau ditentukan oleh struktur, melainkan diciptakan oleh 

interaksi antarwaktu.
17

 Adapun disposisi dibentuk oleh peristiwa masa lalu dan 

                                                             
17

 http://www.academia.edu/35894184/TEORI-HABITUS-PIERRE-BOURDIEU 
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struktur yang dipersepsikan saat ini.
18

 Habitus sebagai struktur mental atau kognitif 

yang digunakan actor untuk menghadapi kehidupan sosial. Habitus juga dibayangkan 

sebagai struktur sosial yang diinternalisasikan yang diwujudkan, sebagai contohnya, 

kebiasaan makan dengan menggunakan tangan kanan yang dipelajari seseorang sejak 

kecil dari orang-orang yang ada disekitarnya, sehingga terbawa sampai mereka 

dewasa, karena kebiasaan tersebut sudah ia internalisasikan dalam diri seseorang 

tersebut. Maka seperti contoh itulah kalambo ade yang diinternalisasikan dalam diri 

masyarakat Bima.  

Cara pandang atau perspektif dibangun di atas suatu teori yang akan 

dipergunakan untuk menganalisis dan menjelaskan objek yang menjadi kajian. Teori 

habitus, ranah dan kapital merupakan teori sosial yang dikembangkan oleh Pierre 

Bourdieu yang memiliki akar kuat pada teori konstruktivisme yang dikembangkan 

oleh Max Weber dan berkoneksi dengan tradisi fenomenologi Edmund Hurssel, 

Alfred Schutz, Mead, Cooley hinggan Goffman. Pandangan kaum kontriksionis 

menekankan bahwa manusia selalu bertindak atau berperilaku sebagai agen dengan 

mengkontruksi realitas kehidupan sosial. Realitas kehidupan sehari-hari yang 

diabaikan sebenarnya merupakan realitas yang lebih penting. Manusia merupakan 

instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang obyektif melalui proses 

eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya melalui proses internalisasi (yang 

                                                             
18 Herman Arisandi, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai 

Modern (Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), h. 190. 

    

     

 22 



 
 

mencerminkan realitas subyektif).
19

 Habitus merupakan struktur kognitif yang 

menjadi perantara individu dan realitas sosial. Individu merupakan struktur subjektif 

yang terbentuk dari pengalaman individu yang berhubungan dengan individu lain 

dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial
20

.  

Habitus merupakan produk dialektika dari internalisasi struktur dunia sosial, 

habitus memiliki tujuh elemen penting, yakni : (1) sebagai produk sejarah, (2) lahir 

dari kondisi sosial tertentu, yang telah terbentuk sebelumnya atau struktur yang 

distrukturkan, (3) disposisi yang terstruktur ini melahirkan persepsi, representasi, dan 

tindakan seseorang dan arena itu menjadi struktur yang menstrukturkan, (4) meskipun 

habitus lahir dari kondisi sosial tertentu, namun habitus masih bersifat transposable 

atau dapat dialihkan ke kondisi sosial lain, (5) bersifat pra-sadar karena merupakan 

hasil refleksi, (6) bersifat teratur atau berpola tetapi bukan penundukan pada 

peraturan-peraturan, (7) dapat terarah kepada tujuan dan hasil tindakan.  

Oleh sebab itu habitus merupakan hasil atau produk dari sejarah yang 

terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan  

waktu tertentu. Habitus bukanlah kodrat dan bukan pula bawaan alamiah yang 

melengkapi manusia, tapi habitus merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, 

aktivitas bermain, dan juga pendidikan masyarakat dalam arti luas.
21

 

 

                                                             
19 Margaret M. Poloma, Sosiologi Konteporer (Ed, 1; Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2014), h. 302. 
20 Richard Harker, Cheelen Mahar Dan Chris Wilkes (Ed.), An Introductionto The Work Of 

Pierre Bourdieu: The Practice  Theory 
21 Fauzi Fashri, Menyingkap Kuasa Simbol, (Yogyakarta: Jalasutra, 2014), h. 106. 
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C. Teori Fenomenologi 

Ada dua elemen penting yang menjadi kajian sosiologi dari pernyataan 

tersebut yaitu aspek kelompok masyarakat dan aspek interaksi antar individu. 

Bagaimana sekelompok individu berperan dalam proses interaksi yang terjadi dalam 

suatu masyarakat. Posisi individu dalam suatu komunitas menjadi aspek penting 

dalam perkembangan komunitas tersebut. Pembicaraan mengenai fenomenologi 

sosial tidak bisa dilepaskan dari hubungan antar realitas fisik dan realitas psikis 

sosial. Seperti dalam uraian berikut akan dikemukakan betapa para fenomenolog 

berupaya untuk menemukan metode yang tepat untuk menganalisis realitas sosial 

yang dihubungkan dengan realitas kesadaran manusia antara dunia fisik dengan dunia 

psikis.  

Menurut Husserl fenomenologi ialah studi tentang mendeskripsikan sesuatu 

dan mengalaminya melalui indera mereka sendiri. Dengan kata lain, fenomenologi 

Husserl merupakan sebuah upaya memahami kesadaran sebagaimana dialami dari 

sudut pandang orang orang yang mengalami sendiri. Asumsi filosofinya yang 

mendasar ialah kita dapat mengetahui apa yang kita alami hanya dengan adanya 

kesadaran dan makna yang membangkitkan kita. Dari sisi istilah fenomenologi adalah 

filsafat tentang fenomen. Fenomen memaksudkan peristiwa, pengalaman keseharian, 

kecemasan, duka, kegembiraaan yang menjadi milik setiap orang.
22

 

Fenomenologi mengacu kepada analisis kehidupan sehari-hari dari sudut 

pandang orang yang terlibat di dalamnya. Tradisi ini memberi penekanan yang besar 
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pada persepsi dan interpretasi orang mengenai pengalaman mereka sendiri. 

Fenomenologi melihat komunikasi sebagai sebuah proses membagi pengalaman 

personal melalui dialog atau percakapan. Bagi seorang fenomenolog, kisah seorang 

individu adalah lebih penting dan bermakna daripada hipotesis ataupun aksioma. 

Seorang penganut fenomenologi cenderung menentang segala sesuatu yang tidak 

dapat diamati. Fenomenologi juga cenderung menentang naturalisme (biasa juga 

disebut objektivisme atau positivisme). Hal demikian dikarenakan Fenomenolog 

cenderung yakin bahwa suatu bukti atau fakta dapat diperoleh tidak hanya dari dunia 

kultur dan natural, tetapi juga ideal, semisal angka, atau bahkan kesadaran hidup.
23

 

Terdapat dua varian tentang fenomenologi, yaitu: fenomenologi hermeneutik, 

dan fenomenologi eksistensial. Fenomenologi hermeneutik terfokus pada aspek 

kolektif dari budaya, yang concern dengan bahasa. Sedangkan fenomenologi 

eksistensial berorientasi pada level individu dari budaya, ini meliputi internalisasi 

kesadaran subyektif dari individu. Setiap fenomena dapat dideskripsikan sebagai 

sesuatu yang empiris, terkait dengan kehidupa sehari-hari.
24

 

Manusia adalah makhluk yang melakukan komunikasi, interaksi, partisipasi, 

dan penyebab yang bertujuan. Kekhususan manusia terletak pada intensionalitas 

psikisnya yang ia sadari, yang dikaitkan dengan dunia arti dan makna. Fenomenologi 

                                                             
23 Wardin Bachtiar, Sosiologi Klasik: Dari Comte Hingga Parsons (Cet. I; Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2006), h. 151. 
24 I.B. Wirawan, Teori-Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma (Ed, 1; Cet. I; Jakarta: 

PRENADMEDIA GROUP, 2012), h. 148. 

    

     

 25 



 
 

berupaya mengungkap bagaimana aksi sosial, situa sosial, dan masyarakat sebagai 

produk kesadaran manusia.  

D. Nilai Sosial dan Norma Sosial 

1. Nilai sosial 

Nilai yang dimaksud dalam konsep sosiologi adalah jika dalam kehidupan 

sosial terdapat tentang sesuatu yang dianggap baik tentunya perilaku tersebut akan 

dinilai buruk, dengan demikian, nilai merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun 

anggapan terhadap sesuatu hal yang tentang baik buruk, benar salah, patut tidak patut, 

hina mulia, maupun penting dan tidak penting. Orientasi nilai merupakan salah satu 

faktor yang ikut membentuk kondisi dan kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional, dan kecerdasan spiritual setiap individu yang ingin mencapai pribadi yang 

paripurna.
25

 

Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, 

tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku salah atau benar. Nilai merupakan 

bagian dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah atau secara moral dapat 

diterima jika harmonis atau selaras dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung 

oleh masyarakat dimana tindakan tersebut dilakukan. Nilai-nilai kalembo ade adalah 

salah satu contoh bersikap baik. Nilai tersebut mengajarkan kita agar senantiasa 

berbahasa yang lurus. Kalembo ade juga mengajarkan nilai-nilai moral, nilai moral 

                                                             
25

Abd. Rasyid Masri, Mengenal Sosiologi Suatu Pengantar (Cet, I; Makassar: Alauddin Press, 

2011), h. 58. 
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dalam ungkapan kalembo ade juga penjelmaan dari sikap sosial yang baik terhadap 

sesama. Sikap sosial ini berupa teguran, menasehati, memaafkan, dan lain-lain.
26

 

Terlebih dahulu harus mengkaji dan  pahami tentang nilai. Nilai dapat dibagi 

berupa nilai budaya, nilai moral, nilai agama, dan nilai politik. Nilai dapat diartikan 

sesuatu yang penting, berguna, atau bermanfaat bagi manusia. Semakin tinggi 

kegunaan suatu hal, maka semakin tinggi pula nilai dari sesuatu hal tersebut. 

Manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya pada dasarnya dipengaruhi 

oleh nilai-nilai kemanusiaan. Nilai tersebut berupa: etika yang erat hubungannya 

dengan moralitas, maupun estetika yang berhubungan dengan keindahan. Nilai-nilai 

kemanusiaan adalah suatu hal yang dapat memanusiakan manusia atau bisa dikatakan 

juga kembali kepada fitrah manusia, itulah nilai-nilai kemanusiaan.
27

 

Nilai budaya dalam ungkapan kalembo ade merupakan serpihan dari bahasa 

Mbojo bernilai budaya, cermin pikiran dan kebiasaan masyarakatnya. Sehingga dari 

nilai-nilai ini dapat ditemukan dua fungsi yang direpsentasikan oleh kalembo ade 

yakni fungsi linguistik dan kultural. 

a. Kalembo ade sebagai fungsi linguistik dan kultural 

Fungsi linguistiknya adalah dimana bahasa ditempatkan sebagai alat atau 

sarana komunikasi masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Setiap anggota masyarakat 

dapat menyampaikan perasaan, pikiran atau gagasan-gagasannya kepada semua 

                                                             
26 Muhammad Sahrain, Kalembo Ade: Transformasi Nilai Masyarakat Bima-Dompu, h. 94. 

27 Rusmin Tumanggor, dkk., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Ed, 1; Cet. I; Jakarta: Kencana, 

2010), h. 121. 
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anggota masyarakat melalui bahasa dan melahirkan kebiasaan-kebiasaan. Kalembo 

ade adalah salah satunya.  

Sedangkan fungsi kultural adalah ketika bahasa berhubungan dengan sistem 

budaya dan sistem sosial masyarakat sehari-hari. Berkaitan dengan fungsi kultural ini, 

budaya tutur juga cenderung dimaknai berdasarkan sudut pandang sosiologis, dimana 

sistem sosial yang bersifat semiotik memungkinkan bekerjanya himpunan manusia 

dalam jaringan interaksi kemasyarakatan. 

b. Kalembo Ade sebagai identitas verbal etnis Mbojo 

Kalembo ade dalam hal ini adalah sebagai sebuah frasa, kalembo ade 

mempunyai kemampuan untuk membujuk dan meyakinkan seseorang. Di sisi lain 

peristiwa semacam ini mengidentifikasikan bahwa kesalahan dalam penafsiran ketika 

mengemas kalembo ade bisa berakibat berlainan pemahaman. Fenomena dalam 

mengemas kalembo ade berimplikasi sebagai identitas dan karakter masyarakat 

Mbojo.
28 

Bahasa dan budaya merupakan sistem nilai yang memiliki peran sangat 

penting dalam kehidupam manusia. Nilai-nilai bahasa terdapat dalam budaya, 

demikian juga nilai-nilai budaya yang terdapat dalam bahasa.  

2. Norma Sosial 

Pembahasan nilai-nilai sosial tidaklah lengkap bila tidak menghubungkan 

dengan norma-norma sosial, sebab kedua unsur tersebut saling berkaitan.
29

  supaya 

hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana 

                                                             
28 Muhammad Sahrain, Kalembo Ade :Transformasi Nilai Masyarakat Bima-Dompu, h. 92. 

29
Abd. Rasyid Masri, Mengenal Sosiologi Suatu Pengantar (Cet, I; Makassar: Alauddin Press, 

2011), h. 60. 
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diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat.
30

 Norma-norma aturan 

prosedural dan aturan perilaku dalam kehidupan sosial pada hakikatnya adalah 

bersifat kemasyarakatan, yang di maksud bersifat kemasyarakatan adalah bukan saja 

karena norma-norma tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial tetapi juga karena 

norma-norma tersebut adalah pada hakikatnya merupakan hasil dari kehidupan 

bermasyarakat. perspektif masyarakat telah mengarahkan perhatian kita pada norma-

norma sosial, karena dalam bentuk norma inilah masyarakat berhadapan dengan 

individu sebagai unsur luar dan unsur yang membatasi perilaku mereka. 

 Norma-norma sosial adalah sesuatu yang berada diluar individu. Individu-

individu mungkin tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan, karena mereka sudah 

menginternalisasi norma-norma tersebut. Norma-norma tersebut sebagai standart 

tingkah laku mereka sendiri. Proposisi umum seperti itu tidak memperhitungkan 

luasnya keragaman norma-norma dari kelompok yang berbeda-beda dalam setiap 

masyarakat, namun ia membantu memantapkan prinsip umum hakikat 

kemasyarakatan dan norma sosial. Norma-norma sosial kadang muncul karena 

sengaja dirumuskan oleh seorang individu atau kelompok individu.
31

 

 

 

 

 

                                                             
30 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 220. 

31
David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi (Ed, 1; Cet. IV; Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2003), h. 50. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Pada tahap penyelesaian, peneliti perlu menggunakan beberapa metode untuk 

memperoleh hasil lebih lanjut mengenai penelitian ini. Perlu diketahui bahwa jenis 

dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini adalah penelitian 

yang bertumpu pada keutuhan sebuah fenomena,
1
 Untuk mengetahui lebih mendalam 

perilaku atau sikap manusia di tengah lingkungan sosialnya tersebut. Lebih lanjut 

penelitian ini adalah sebuah penelitian yang mengosentrasikan penelitian ini pada 

sebuah fenomena budaya dalam masyarakat. Hal tersebut semakin menegaskan 

bahwa penelitian ini adalah penelitian budaya. 

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu peneliti langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas bagaimana 

eksistensi kalembo ade pada masyarakat di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 

Penelitian deskriptif menekankan pada keaslian data tidak bertolak dari teori dan 

menekankan pada fakta sebagaimana yang terjadi di lapangan atau dengan kata lain 

menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada masyarakat tertentu.
2
 

                                                             
1
Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: Gajah Mada 

UniversityPress, 2003), h. 16. 

2
Sayuti Ali, Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), h.69. 
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2. Lokasi Penelitian 

Fokus lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpasai Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima, adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena 

masyarakatnya dulu sangat mempertahankan makna kalembo ade tersebut, akan 

tetapi keberadaan kalembo ade tidak seperti dahulu melainkan sekarang hanya 

konflik dan berbagai masalah sosial lainya yang terjadi di masyarakat. Selain itu jarak 

lokasinya mudah dijangkau dan tidak terlalu membutuhkan banyak biaya, sehingga 

waktu penelitian dapat digunakan lebih efisien. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupeten 

Bima sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dari judul penelitian ini, namun perlu 

dijelaskan lokasi penelitian kalembo ade ini lebih dalam. 

B. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, maka penelitian 

ini akan diarahkan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan serta menganalisis 

tentang bagaimana dampak dari bergesernya nilai atau makna dari kalembo ade 

tersebut dalam kehidupan masyarakat di Desa Simpasai Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima. Sumber data diperoleh melalui studi lapangan (field research) 

dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut : 
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1. Pendekatan Sosiologis. 

Yaitu suatu pendekatan dengan melihat fakta yanng terjadi dan berkembang di 

dalam masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, metode 

pendekatan ini berupaya memahami budaya kalembo ade  dengan melihat interaksi 

antara manusia di dalamnya. Sosiologi merupakan ilmu yang menjadikan manusia 

sebagai objek utama, lebih khusus sebagai ilmu yang mengkaji interaksi manusia satu 

dengan manusia lainya.
3 

 

2. Pendekatan Historis 

Yaitu suatu pendekatan untuk berusaha mencari fakta-fakta yang pernah 

terjadi pada masa lampau terutama mengenai Islam dan tutur kata yang baik yaitu 

kalembo ade dalam interaksi sehari-hari masyarakat di Desa Simpasai  Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima, pendekatan ini merupakan rangkaian peristiwa yang di lalui 

manusia sebagai objek kajian, tentu tidak dapat dilewat dalam usaha meneliti latar 

belakang keberadaan dan perkembangan kalembo ade. Melalui pendekatan sejarah ini 

seorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan 

penerapan suatu peristiwa.
4
 

 

                                                             
3
Basrowi,  Pengantar Ilmu Sosiologi  (Cet, I; Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h. 11 

4
Abuddin Nata,  Metodelogi Studi Islam (Cet, I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 

h. 11. 

    

     

 32 



 
 

3. Pendekatan Fenomenologis 

Yaitu berhubungan dengan pemahaman tentang bagaimana keseharian dan 

dunia intersubyektif (dunia kehidupan). Fenomenologi bertujuan untuk 

menginterprestasikan tindakan sosial kita dan orang lain sebagai sebuah yang 

bermakna (dimaknai) serta dapat merekonstruksi kembali turunan makna (makna 

yang digunakan berikutnya) pada komunikasi intersubjektif individu dalam dunia 

kehidupan sosial. 

C. Sumber Data 

Penelitian ini dilakukan dengan tidak terlepas dari beberapa sumber yang 

dapat membantu proses penelitian, adapun beberapa sumber data pada penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Sumber data primer merupakan informasi yang berasal dari pengamatan 

langsung ke lokasi penelitian dengan cara observasi atau wawancara dengan 

informan. 

2. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

untuk melengkapi data-data primer. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Demi memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa 

metode dalam mengumpulkan data, di dalam field research digunakan metode 

sebagai berikut :  

1. Metode Observasi,
5
 yaitu penulis secara langsung melihat dan mengadakan 

penyelidikan dan pengamatan pada tempat yang dijadikan objek penelitian.  

2. Metode Interview,
6
 yaitu penulis mengadakan wawancara kepada orang-orang 

yang mengetahui masalah yang dibahas, dengan metode ini pula maka penulis 

memperoleh data yang selengkapnya. 

3. Metode Dokumentasi, yakni mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen 

tentang gambaran kondisi masyarakat di Desa Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima. 

E. Informan 

Informan ditentukan secara purposive sampling artinya pemilihan sampel 

secara sengaja dengan kriteria tertentu, sampel dipilih berdasarkan keyakinan bahwa 

yang dipilih mengetahui masalah yang diteliti, dan yang menjadi informan yaitu 

Tokoh Agama, tokoh masyarakat, kepala desa, serta masyarakat-masyarakat yang 

                                                             
5
Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan mengunakan 

seluruh indra. Untuk lebih jelasnya lihat, Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan 

praktek (Jakarta : Rineka Cipta. 2002), h. 133. 

6
Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara, lebih jelasnya lihat, Suharsimi Arikunto, Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 132. 
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paham tentang masalah dalam penelitian ini untuk dijadikan data pembanding atau 

data data yang mampu memberikan informasi mengenai objek yang diteliti di Desa 

Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima . 

F. Instrumen penelitian 

Dalam Penelitian ini yang menjadi instrumen dasarnya adalah penelitian 

dengan memperoleh data-data dari berbagai sumber (tokoh-tokoh masyarakat yang 

ada di Desa Simpasai Kecamatan Lambu) diperoleh baik secara tertulis maupun 

diperoleh dengan berhadapan langsung dengan beberapa masyarakat yang berkaitan. 

Selain itu beberapa instrumen yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian 

seperti alat Tulis, alat perekam, dan kamera. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriktif-kualitatif sesuai dengan jenis penelitian ini dengan mengunakan 

pendekatan sosiologis, historis dan fenomenologis.  

Teknik analisis deskriptif mengasilkan informasi tentang data sampel.
7
 Dan 

berupaya menyuguhkan data-data yang apa adanya, baik data sejarah maupun data 

yang  di dapatkan  melalui berbagai pendekatan yang digunakan. Analisis kualitatif 

adalah upaya untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menginterpretasi data-data 

melalui pendekatan yang digunakan sehingga memperoleh hasil dari pada penelitian 

ini yaitu bagaimana latar belakang keberadaan tutur kata kalembo ade hingga pada 

                                                             
7
Muhammad Arif Tiro, Metode Penelitian Sosial-Keagamaan, (Cet, I; Makassar : Andira 

Publisher, 2005), h. 20. 
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perkembangannya dan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kata kalembo ade 

tersebut. 

Pengolahan data digunakan metode-metode sebagai berikut : 

1. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak dari insur-unsur yang bersifat khusus 

kemudian mengambil kesimpulan yangg bersifat umum. 

2. Metode Deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum 

kemudian kesimpulan bersifat khusus. 

3. Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding-bandingkan 

data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik 

kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (Gambar : Peta Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, NTB) 

 Kecamatan Lambu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Bima yang berlokasi di ujung timur Nusa Tenggara Barat. Kecamatan lambu terdiri 

dari 15 Desa salah satunya adalah Desa Simpasai. 

1. Sejarah Desa Simpasai 

Sejarah Desa Simpasai, tidak dapat dipisah dengan sejarah peradaban 

Masuknya islam di Bima ketika itu, tepatnya pada abad ke 15 yang lalu seorang syeh 

Muhammad Bin Abdollah yang didampingi  oleh 44 orang pengikutnya, beliau 

datang membawa islam dari Bugis Makassar memasuki selat Sape menuju arah 

selatan  dan berpedoman pada titik cahaya di ufuk timur semenanjung  Nanga Nur 

yang sekarang disebut Naga Nuri.  
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Masyarakat pada saat itu sangat gelisah mendengar bahwa ada orang datang 

membawa agama baru yaitu Agama Islam, bagi mereka yang hendak memeluk agama 

islam diharuskan potong kepala dan potong ekor, yang sesungguhnya bermaksud 

untuk memotong rambut dan dihitan (sunat). 

Masyarakat pada saat itu enggan masuk Islam, bahkan melarikan diri dan 

bersembunyi di so Mangge Maju/ Sori Kuwu  dibagian selatan Desa Simpasai dan 

yang saat ini dikenal So Mangge Maju dan Sori Kuwu sebagai lahan pertanian 

Bawang Masyarakat. 

Selanjutnya Syeh Muhammad Bin Abdollah merasa kebingungan dan pulang 

kembali ke daerah Bugis Makassar menjemput empat orang Syeh yaitu Syeh Umar, 

Syeh Banta, Syeh Ali dan Syeh Surau dengan dua orang laki dan dua orang 

perempuan dengan berpakian adat pengantin Aceh dan nyanyian Kande, untuk 

bermain menghibur masyarakat (Mpaa Tari lenggong) yang diiringi mpa‟a sila dan 

gantau serta Hadra. 

Sementara di tengah tengah masyarakat dua orang laki-laki dan dua orang 

perempuan  yang berpakaian penganten diusung dengan sarangge (Bale-Bale),  

karena melihat orang yang diusung yang diadakan oleh para datuk datuk tersebut 

masyarakat merasa terhibur maka perlahan lahan berkeinginan masuk Islam dengan 

melalui tahapan-tahapan yaitu melakukan mandi dan potong rambut, mengucap dua 

kalimat syahadat dan di sunat, maka berkembanglah Agama Islam di kampung 

halaman tersebut. 
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Berkaitan dengan nama desa Simpasai, sesungguhnya ada seorang Tokoh yang 

Bisarguna dan Tinggiraloa (sakti), yang bernama “Ompu Simpa“ dan selain itu para 

Rombongan Sengaji Mbojo mempunyai Ratusan Ekor Kuda yang penjatannya 

dikenal bernama “Manggila” dengan tempat dan Lokasi pemeliharaannya di So 

Wangga Lambu yang saat ini dikenal Kuwu Ruma (Tempat Istirahat Sengaji) dan 

Kunjungan Sengaji Mbojo ke Lambu secara Rutin harus Singgah (Sai) dirumah 

seorang Tokoh tersebut diatas, maka kesimpulan hasil kelakar Sang Sengaji Mbojo 

dengan “Ompu Simpa“ dipadukan nama Tokoh sakti “Ompu Simpa dan Sai “ 

(Singgah) sehingga lahirlah Nama Desa “Simpasai“, dan bahasa Simpasai sudah 

menguasai Nusantara sejak abad ke 13 Masehi maka saat ini budaya dan peradaban 

Simpasai masih melekat di desa Simpasai. 

Seiring dengan perjalanan waktu berkembang pulalah ilmu-ilmu agama yang 

diajarkan oleh para mubalig dan para pendatang dari Makassar dan Banten,  

berkembang pula peradaban suku Simpasai yang disebut dengan Muma, Uba, Ama, 

dan Dae serta Ina.  

Pemerintahan di Desa Simpasai telah beberapa kali pergantian kepala Desa 

bahwa dibagian Utara jalan raya dinamai dusun Kawinda, Lakenu dan Sakolo 

dibagian selatan dikenal dusun Sori Kuwu, Sori Dungga, Mangge Maju. 

Undang undang Nomor 22 tahun 1999 yang mengamanatkan tentang otonomi 

daerah dan Desa, maka diberikan seluas luas kepada desa untuk mengatur dan 

mengurus tentang desa, termasuk didalamnya adalah memekarkan wilayah atau Dua 

desa. Melalui musyawarah, diputuskan bahwa desa Simpasai dimekarkan menjadi 
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dua dengan alasan pemerataan pelayanan, pemerataan  informasi, dan pemerataan 

pembangunan disemua bidang kehidupan. 

Hukum dasar dan hasil musyawarah seluruh masyarakat pada saat itu, maka 

yang semula Dusun Kawinda dan Sori Kuwu berubah statusnya menjadi Desa Sangga 

yang definitif  Yaitu tepatnya pada Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati 

Bima Nomor : 711 Tahun 2002  maka diangkatlah Drs. Nasrullah sebagai pejabat 

kepala Desa Sangga maka dengan hal tersebut diatas dapat kita simpulkan bersama 

keadaan sampai saat ini Desa Simpasai menjadi Empat Dusun yaitu Dusun Sori 

Dungga, Mangge Maju, Sakolo dan Lakenu.
32

 

2. Geografi dan Batas Wilayah 

a. Geografis 

1) Letak dan Luas Wilayah 

Desa Simpasai merupakan salah satu dari 15 Desa di Wilayah Kecamatan 

Lambu, yang terletak 6 Km ke arah Barat dari  kota Kecamatan Lambu. Desa 

Simpasai mempunyai luas wilayah seluas 13.235.44 Hektar. 

2) Iklim 

Iklim Desa Simpasai, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia  

mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan,  hal tersebut  mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Simpasai Kecamatan Lambu. 

                                                             
32 Sumber  Data System Informasi Kependudukan di Kantor Desa Simpasai tahun 2018. 

    

     

 40 



 
 

Adapun iklim di desa Simpasai antara lain curah hujan 4 bulan, suhu rata-rata 37
 o

C, 

tinggi tempat 4 Mdl, dan bentang Wilayah Datar. 

Tabel 1. Iklim di Desa Simpasai 

Curah Hujan 4 Bulan 

Suhu Rata-Rata 37 
o
C 

Tinggi Tempat 4 Mdl 

Bentang Wilayah Datar 

(Sumber: Kantor Desa Simpasai Tahun 2018) 

b. Batas Wilayah 

Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Bima desa Simpasai Kecamatan 

Lambu. Desa Simpasai memiliki batas-batas wilayah, pada bagian Utara desa Naru 

Kecamatan Sape, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Mangge atau Desa Hidi 

Rasa, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Monta Baru, dan Sebelah Timur 

berbatasan dengan Desa Lanta Barat. 

Untuk menempuh ibu Kota  Kecamatan harus menempuh jarak yaitu 6 Km, 

untuk menempuh jarak ke ibu Kota Kabupaten harus melewati jarak 52 Km. Dapat 

dilihat tabel sebagai berikut : 

Tabel 2. Batas Wilayah Desa Simpasai  

Batas Desa Kecamatan 

Sebelah Utara Naru Sape 

Sebelah Selatan Mangge/Desa Hidirasa Lambu 

Sebelah Barat Monta Baru Lambu 
Sebelah Timur Lanta Barat Lambu 

(Sumber: Kantor Desa Simpasai Tahun 2018) 

Desa Simpasai merupakan salah satu Desa dengan Luas tanah sawah yang 

meliputi tanah Irigasi (374,52 ha), sawah Irigasi ½  teknis ( - ha), Sawah Tadah Hujan 
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(- ha). Luas Tanah kering  meliputi Tegal / ladang (405.09 ha), dan Pemukiman  

(47.19  ha). Luas Tanah basah ; Tanah rawa (- ha), Tanah surut (-ha). Luas tanah 

perkebunan meliputi tanah perkebunan Rakyat (41,61 ha), Tanah perkebunan Negara 

(-ha), dan Tanah perkebunan Swasta (-ha). Adapun Luas Wilayah desa Simpasai 

Kecamatan Lambu dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 

Tabel 3. Luas Wilayah desa Simpasai 

Luas Tanah Sawah 

 

 

 

tanah Irigasi 374,52 ha 

sawah Irigasi ½  teknis - Ha 

Sawah Tadah Hujan - Ha 

Tanah Kering Tegal / ladang 405.09  ha 

Pemukiman 47.19  ha 

Tanah Basah Tanah\ rawa - Ha 

Tanah surut - Ha 

Tanah Perkebunan tanah perkebunan Rakyat 41,61 ha 

Tanah perkebunan Negara - Ha 

Tanah perkebunan Swasta - Ha 

(Sumber: Kantor Desa Simpasai Tahun 2018) 
 

3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

a. Jumlah Penduduk 

Desa Simpasai memiliki jumlah penduduk yang terbilang padat, adapun 

jumlah penduduk di Desa Simpasai menurut data yaitu Jumlah Laki-laki adalah 1799 
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Orang, Jumlah Perempuan adalah 1804 Orang, jumlah KK adalah 1512 KK, dan 

Jumlah Penduduk miskin adalah 316 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah 

penduduk desa Simpasai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel. 3 

berikut: 

 Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Simpasai. 

Jumlah laki-laki 1799 Orang 

Jumlah perempuan 1804 Orang 

Jumlah KK 1512 KK 

Jumlah penduduk Miskin 316 Orang 
(Sumber: Kantor Desa Simpasai Tahun 2018) 

b. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

menunjang proses terjadinya mobilitas Sosial, sebab dengan tingginya pendidikan 

yang dimiliki oleh anggota masyarakat maka akan semakin luas pula pengetahuannya 

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa 

Simpasai. 

Tingkat pendidikan  Jumlah 

Belum Sekolah  73 Orang 

Usia 7  -  45 tidak pernah sekolah   117 Orang 

Pernah sekolah SD tetapi tdk Tamat  335 Orang 

Tamat SD / Sederajat  1170 Orang 

Tamat SLTP  815 Orang 

Tamat SLTA  376 Orang 

Tamat D 1  31 Orang 
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Tamat D 2   17 Orang 

Tamat D 3  26 Orang 

Tamat  S 1  152 Orang 

Tamat S 2  5 Orang 

(Sumber: Kantor Desa Simpasai Tahun 2018) 
 
 

4. Kelembagaan 

a. Lembaga pendidikan 

Lembaga pendidikan sangatlah penting karena merupakan tempat anak-anak 

bangsa ini bisa memperleh pengetahuan guna mencerdaskan anak-ak bngsa ini. 

Pemerintah dan masyarakat sebagai pendorong mutu kualitas lembaga pendidikan. 

Hal ini dapat dilihat seperti pemangunan dan pemberian fasilitas pendukung 

pendidikan seperti buku-buku, alat peraga, dan lain-lain. Ini dapat dilihat adanya 3 

lembaga pendidikan yang terdiri atas 1 unit TK, 2 unit Paud, dan 1 unit SD. 

Tabel 6. Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Simpasai 

Lembaga Pendidikan  Jumlah (Unit) 

TK  1 Unit 

Paud  2 Unit 

SD  1 Unit 

(Sumber: Kantor Desa Simpasai Tahun 2018) 

b. Lembaga Keamanan 
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Lembaga keamanan adalah hal yang paling penting dalam sebuah wilayah 

atau desa karena keamanan merupakan hal yang selalu diharapkan dan untuk 

menjamin dan menjaga ketentraman maupun kedamaian dibutuhkan adanya pelayan 

yang bertugas menciptakan ataupun menjaga suatu wilayah, sebagaimana di Desa 

Simpasai ini telah ada para pengaman yang berupa 6 unit Pos Kamling, dan 12 

Hansip/sejenisnya. 

 Tabel 7. Jumlah Lembaga Keamanan di Desa Simpasai 

Lembaga Keamanan  Jumlah/Unit 

Pos Kamling  6 Unit 

Hansip/Sejenisnya  12 Orang 

(Sumber: Kantor Desa Simpasai Tahun 2018) 

c. Lembaga Pemerintahan Desa 
Desa merupakan sebuah wilayah administrasi yang berada di bawah tingkat 

kecamatan, yang merupakan kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang disebut 

dengan dusun, kampung, banjar, maupun lorong. Pemerintah desa berfungsi untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Masing-masing desa 

memiliki struktur atau susunan yang berbeda-beda, hal ini tergantung pada kebutuhan 

serta keadaan masing-masing desa, berikut adalah penjelasannya. 
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 Tabel 8. Jumlah Lembaga Pemerintahan Desa Simpasai 

Jumlah Aparat Desa 12 Orang 

Pendidikan Kepala Desa D3 

Pendidikan Sek – Des S1 

Jumlah RW  /  RT 008/016 

Jumlah  Kepala Dusun 4 Orang 

Nama Dusun dan Pendidikan akhir 

Kadus 

Dusun Sori Dungga SLTA 

Dusun Mangge Maju SMP 

Dusun Sakolo SLTA 

Dusun Lakenu PAKET C 

Pendidikan Kabid Kabid keuangan SLTA 

Kabid Umum dan Aset PAKET C 

Kabit Perencanaan dan 

Pelaporan 

SLTA 

Pendidikan Kasi Kasi Pemerintahan SLTA 

Kasi Pembangunan PAKET C 

Kasi Kesra SLTA 

(Sumber: Kantor Desa Simpasai Tahun 2018) 
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Tabel 9. Masyarakat yang pernah bermasalah karena kurangnya nilai Kalembo Ade, 
padaTahun 2018 

No. Nama & Umur Pekerjaan Masalah yang di alami 

1. Hasnun (67 Tahun) Petani Hutang Piutang 

2. Bapak Gali (30 Tahun) Pedagang Hutang Piutang 

3. Satiama IRT Masalah Keluarga 

4. Usman Mahasiswa Kehilangan Motor 

5. Siti  Pedagang Masalah Anak-anak 

6. Amnah  Pedagang Masalah Anak-Anak 

7. Sri Wahyuni Pengangguran Masalah Anak-Anak 

8. Abidin Petani Masalah Anak-Anak 

(Sumber: Hasil olahan dari wawancara dengan Informan pada Tahun 2018) 

 

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Eksistensi Kalembo Ade 
Masyarakat Bima memiliki adat Istiadat yang diwarisi secara turun temurun 

oleh warga masyarakat, warisan budaya yang menjadi nilai dan norma dalam 

menjunjung tinggi kehidupan sehari-hari. Salah satu warisan budaya masyarakat 

Bima tersebut adalah Nilai kalembo ade yang memiliki arti Bersabar, lapang dada, 

dan bisa juga menerima kenyataan atau fakta. Frase kalembo ade merupakan sebuah 

konsep yang sudah terkonstruksi sejak lama dalam benak setiap masyarakat Bima. 

Dilihat dari kacamata Pragmatik ungkapan kalembo ade merupakan ungkapan yang 

memiliki banyak makna (multi-meaning), kapan, kenapa, kepada siapa, dalam 

keadaan seperti apa? Bergantung pada konteks penggunaanya. Sehingga ungkapan 

kalembo ade konteksnya mempengaruhi makna.  
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Adapun pemahaman masyarakat tentang makna kalembo ade tersebut yang di 

kemukakan oleh Bapak Jubair S.Ag selaku tokoh Agama di Desa Simpasai sebagai 

berikut: 

Kata kalembo ade itu sampai sekarang belum mampu kita bahasakan dengan 
baik. Sehingga kata kalembo ade ini adalah kata yang banyak mengandung 
makna, termasuk bersabar, bisa memaklumi, arif, bijak itu semua adalah 
merupakan kata kalembo ade. Contoh ucapan kalembo ade itu seperti “kalembo 
ade adek-adek atau kakak-kakak sabar dulu, jangan bertengkar, tahan dulu 
hawa nafsu mu untuk bertengkar. contoh lain juga seperti “mohon pahami dulu 
saya lagi sibuk”. Itu adalah bagian dari kata kalembo ade. Karna istilah kalembo 
ade dalam agama adalah lapang dada, legowo kalau dalam bahasa politiknya, 
siap menerima fakta, sebenarnya lebih pada itu. Jadi siap menerima fakta. 
Contohnya kita lagi kecelakaan tertabrak motor kita harus terima baik, jangan 
marah-marah itu sudah takdir, misalnya begitu, itu artinya harus bersabar atau 
kalembo ade. Jadi kelembo ade itu siap menerima kenyataan atau fakta. Tapi 
kalau misalnya untuk wawancara seperti ini kata kalembo ade sangat 
bermanfaat dan menjadi kata kunci dalam banyak segi kehidupan. Kata 
kalembo ade ini merupakan kata syarat makna yang sering digunakan dalam 
berbagai segi kehidupan sosial kemasyarakatan (seperti yang digunakan apabila 
terjadi pertengkaran, di rumah, keluarga, semua yg menyangkut kehidupan 
sosial kemasyarakatan) dan keagamaan di desa Simpasai khususunya dan di 
Kabupaten Bima pada umumya. Kata yang paling penting adalah kata syarat 
makna. Kalembo ade bagi masyarakat simpasai menjadi penyejuk hati di kala 
resah dan gelisah bahkan menjadi penenang hati dikala marah dan sakit. Nah 
inilah yang kita bahas ini.

33
  

Berdasarkan penuturan dari informan tersebut bahwa kalembo ade 

mempunyai arti yang sangat banyak atau merupakan kata syarat makna. Untuk 

penggunaan kata tersebut tergantung dari kondisi dan situasi yang di hadapi oleh 

masyarakat. Apabila kondisi dalam masyarakat terjadi pertengkaran, konflik, atau 

percekcokan,  kata kalembo ade biasa dijadikan sebagai penengah, penenang, maupun 

penyejuk hati di kala ada masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, supaya 

masalah-masalah tersebut tidak melahirkan dendam antar sesama masyarakat 

tersebut. Kalembo ade juga dapat digunakan sebagai sebuah identitas dan kekayaan 
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 Jubair (50 Tahun), PNS, Wawancara pada tanggal 30 juli 2018 di Desa Simpasai. 
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budaya selalu tercermin dalam tindak tutur masyarakat Bima. Hal ini dapat dilihat 

dari basa-basi yang membentuk harmoni bertutur, sopan santun dengan ciri khas (Ta, 

atau Santabe)
34

, seperti yang jelaskan oleh salah satu informan yang merupakan 

Tokoh Budaya di Desa Simpasai yaitu Ibu Hj. Raodah (Umi Radu), mengatakan: 

“Istilah kalembo ade sudah ada sejak masuknya Islam di Tanah Bima (Dana 
Mbojo). Istilah kalembo ade, biasa digunakan dalam skala kehidupan sehari-
hari. Ungkapan kalembo ade itupun bervariasi tergantung dari kondisi dan 
situasi keseharian masyarakat, contohnya seperti: Kalembo ade, wa‟ura 
karepo ma ndaiku (kalembo ade sudah merepotkan); kalembo ade aina ipi 
sedie (kalembo ade, jangan terlalu bersedih); kalembo ade, ede wa‟upa mori 
ke (kalembo ade, begituulah hidup ini); kalembo ade, mori ma dawara 
(kalembo ade, hidup yang susah); kalembo ade karawi ma tani (kalembo ade, 
kerja yang berat-berat); kalembo ade, lao aka rasa dou (kalembo ade, apabila 
pergi atau merantau di kampung orang). Dan masih banyak lagi untuk 
ungkapan-ungkapan yang di gunakan dalam kehidupan sehari-hari.”

35
 

Hasil penelitian tersebut peneliti dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwa 

setiap aspek dalam aktifitas masyarakat Mbojo selalu ditemui kata kalembo ade. 

kalembe ade sudah mendarah daging dan menjadi budaya tutur kata (kearifan 

berbahasa). Sehingga secara tegas, ungkapan ini adalah kekayaan kearifan yang harus 

diperkaya setiap komunikasi. Ungkapan sederhana ini merupakan alat untuk Ice 

Breaking dalam kondisi ketegangan dan dalam hubungan yang dingin guna 

mencairkan suasana. 

                                                             
34

 Ta  adalah sebuah tuturan bahasa Mbojo dan menjadi  standar kesopanan yang digunakan 

kepada orang tua, sebaya, dan orang seumurnya di bawah penutur (contoh: Ta ngaha”Makan”). 

Semetara Santabe memiliki arti silahkan juga digunakan untuk segala umur agar terkesan sopan 

(contoh: Santabe ta ngaha “Silahkan makan”). Santabe ini sama dengan Tabe dalam ungkapan orang 

Makassar. 
35

Raodah (75), masyarakat (Tokoh Budaya), Wawancara pada tanggan 12 Februari 2019 di 

Desa Simmpasai. 
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 Penjelasan yang sama juga yang di utarakan oleh satu mahasiswa bernama 

Buslin, sama-sama mengatakan bahwa kalembo ade berarti sabar, ikhlas, lapang dada 

dan lain sebagainya, lebih lanjut informan mengatakan bahwa: 

Kalembo ade dilihat secara umum, kalembo ade itu yang pertama dilihat secara 
universal adalah ketika orang mengungkapkan kalembo ade terhadap yang 
lainnya, maka itu dalam bentuk penafsiran ternyata itu mengarah kepada 
keikhlasan, ketabahan, lapang dada, ikhlas, itulah kemudian yang diterima oleh 
sebagian orang bahwa makna eksistensi dari pada kalembo ade itu ketika kita 
berbicara bahwa tabah, sabar , ikhlas, menerima apa adanya, dan tidak menilai 
apapun. Kalau secara definisi kalembo ade itu adalah kata atau kalimat yang 
menghubungkan seseorang dengan orang lain yang memberikan sebuah 
motivasi, membangkitkan semangat, kemudian selalu mengarahkan orang 
orang lain kepada kebaikan, dan seakan-akan ketika orang tersebut 
medengarkan kata kalembo ade dari ucapan orang lain maka seakan-akan itu 
adalah sebuah kalimat yang luar biasa sehingga dengan kesadaran orang itu 
jelas mengarah kepada hal-hal yang positif, karena kata kalembo ade ini 
menujuk kepada ketabahan, keikhlasan , kesabaran, lapang dada dan mengarah 
kepada kebaikan. Sedangkan keberadaan kalembo ade ini dalam kehidupan 
masyarakat adalah kata yang luar biasa artinya secara eksistensi sudah 
membudaya dalam masyarakat. Karena setiap orang yang berpapasan selalu 
saja ungkapan kata kalembo ade itu selalu disampaikan seseorang terhadap 
orang lain karena orang lain juga membalasnya dengan ungkapan kalembo ade 
sama. Dalam artian “ausih ndi katuka kai ade” (untuk apa berkecil hati) dan 
sebagainya. Inilah yang kemudian sya katakan sebagai budaya adat istiadat, 
bukan hanya masyarakat Simpasai melainkan khususnya masyarakat Bima, 
Dompu karena itu sudah meluas. Pokoknya orang sudah memahami bahasa 
Bima maka kata kalembo ade adalah hal utama yang mereka ketahui, karena 
kata kalembo ade ini adalah yang menjadi motivasi yang mendorong dan 
kekuatan bagi masyaakat bima pada umumnya. Sedangkan kalau dikaitkan 
dengan masalah-masalah atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 
itu tergantung dari sisi emosional seseorang, artinya secara sederhana inilah 
yang kemudian kata kalembo ade ini tidak dinilai dari pada sisi esensi atau sisi 
eksistensi dari pada apa itu kalembo ade. Jadi sehingga kalembo ade itu 
istilahnya hanya dipahami dalam makna secara lahiriyah yang tidak secara 
bhatiniyah dalam srtian secara fitrahnya. Kalau dilihat daripadanya sama seperti 
halnya dalam budaya  “Siri‟ Napasse” Malu dan Takut”  yang ada di Makassar, 
kalau di Bima ”Maja labo Dahu” yang  berarti “Malu dan Takut”. Nahh tidak 
ada bedanya, cuman beda Teks bahasa. Jadi dilihat secara sisi konflik artinya 
kata kalembo ade ini bagi mereka yang tidak memahami eksistensi atau sesensi 
dari pada kalembo ade jelas sisi emosional pandangan negatif terhadap objek 
yang mereka istilahnya tidak mereka terimai seperti haknya ada seseorang yang 
pernah meminjam uang kepada kita namun ternyata orang itu menjanjikan 
bahwa akan membayar satu minggu kedepan , namun ternyata orang itu tidak 
membayarnya, dan akhirnya pasti orang yang dihutangi itu pasti marah, dan 
kata kalembo ade di situ artinya tersingkirkan. Kata kalembo ade itu hilang 
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secara eksistensinya. Kata kalembo ade ini juga digunakan oleh masyarakat 
bima yang meratau, bukan hanya orang-orang yang tetap di Bima saja.

36
 

 

Hasil penelitian sebagaimana pembahasan awal, kalembo ade adalah sikap 

berbahasa yang berusaha memposisikan diri sejajar atau setara dengan lawan tuturnya 

disegala situasi. Kalembo ade  pula telah telah dimaknai sebagai harapan, 

pemakluman, permohonan maaf, belasungkawa, dan lain-lain.  

Bapak Hamzah selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Simpasai juga 

berpendapat bahwa makna yang dikandung kalembo ade menjadi nilai lebih dalam 

mengkajinya sebagai sebuah bahasa kemanusiaan, dikatakan bahasa kemanusiaan 

karena disebabkan kandungan maknanya cenderung memberi kesan positif dalam 

setiap peristiwa, untuk lebih jelasnya berikut ungkapannya : 

Kalembo ade itu adalah Sabar, dan  ikhlas. Maksudnya adalah bersabar bila 
ada masalah yang kita hadapin, karna kita orang Bima tidak bisa lepas dari 
kata kalembo ade yang menjadi nilai budaya yang paling berharga bagi kita. 
Karena saya juga menggunakan kata kalembo ade tersebut sebagai kata 
penenang untuk masyarakat yang bermasalah atau yang berkonflik dalam 
masyarakat desa simpasai ini.

37
 

Hasil penuturan informan di atas bahwa nilai kalembo ade sangat dijunjung 

tinggi oleh masyarakat di Desa Simpasai bahkan seluruh masyarakat yang ada di 

Kota maupun Kabupaten Bima secara umum. Apabila di dalam lingkungan 

masyarakat terjadi suatu masalah atau konflik maka mereka menggunakan kata 

kalembo ade sebagai penenang hati di kala marah. 
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 Buslin (23 Tahun), Mahasiswa, Wawancara pada tanggal 26 Juli 2018 di Desa Simpasai. 
37

 Hamzah (70 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara pada tangga 22 Juli 2018 di Desa 

Simpasai. 
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Pemahaman masyarakat terhadap eksistensi kalembo ade juga diutarakan oleh 

Nur af‟idah salah satu masyarakat desa Simpasai, mengatakan: 

Kalembo ade itu perlu ada dalam diri masyarakat Bima umumnya, karena 
dengan berkalembo ade atau bersabar tersebut maka masalah seperti 
berantem, perselisihan, permusuhan dan lain-lain itu mampu teselesaikan 
dengan baik dan dengan kepala dingin. jadi kalembo ade itu menjadi 
menenang antara kedua belah pihak yang mempunyai masalah tersebut. 
Supaya masalah-masalah tidak berlarut-larut maka kita harus meciptakah hati 
yang tenang dengan bersabar dan berlapang dada dalam menghadapi suatu 
masalah, apabila masalah ada dalam kehidupan kita pasti hidup kita tidak akan 
tentram, tidak akan tenang yang ada hanya rasa dendam antar sesama. Maka 
dengan itu kita perlu menciptakan rasa kalembo ade atau  bersabar dalam diri 
dan kehidupan kita. Kalembo ade itu sangatlah penting bagi kita orang Bima 
pada umumya.

38
 

 
Kehadiran kalembo ade ini dapat menempatkan manusia sebagai manusia 

apabila dalam suatu masyarakat terjadi konflik karena dengan menggunakan kata  

Kalembo ade terhadap sesama, maka hati lawan bicara kita akan merasa luluh. Itulah 

perlunya kata ini ada dalam diri kita khusunya masyarakat Bima. 

Sejalan dengan penuturan informan di atas, bahwa Abdullah juga menjelaskan 

hal yang senada dengan informan di atas berkaitan dengan pemahamannya tentang 

eksistensi kalembo ade. Adapun penuturan Abdullah sebagai berikut : 

Kalembo ade ini dijadikan sebagai alat dalam bentuk bahasa untuk saling 
menghargai ketika masyarakat dalam keadaan susah ataupun senang.  Dalam 
suatu pekerjaan, kalembo dde merupakan spirit dan semangat masyarakat 
untuk tetap teguh dalam suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-
sama.

39
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Nur Af‟idah (29 Tahun), Masyarakat, Wawancara pada tanggal 26 Juli 2018 di Desa 

Simpasai. 
39 Abdullah (28 Tahun), Masyarakat, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2018 di Desa Simpasai. 
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Senada dengan apa yang telah diutarakan oleh informan di atas Kepala Desa 

Simpasai bapak Burhan BA juga mengutarakan pendapatnya tentang pemahaman 

eksistensi kalembo ade, sebagai berikut : 

Kalembo ade itu adalah bahasa yang sama artinya dengan kalau di 
Indonesiakan itu seperti bersabar, dengan kesabaran itu kita ini akan selalu 
diberi pertolongan oleh Allah. Karena dalam kehidupan itu kalau tidak ada 
kesabaran (wati wara kalembo ade), segala sesuatu akan menimbulkan 
kekacauan, kegalauan, dan tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan 
dalam kehidupan. Makanya dalam hidup ini kita harus selalu kembali 
mengingatkan antar satu sama yang lain dengan kata kalembo ade. Kata 
kalembo ade itu membuat kita dan teman slalu akrab, selalu rukun, selalu 
damai dalam kehidupan. Dan kenapa dalam masyarakat ada perkelahian dan 
lain sebagainya, yahhh tentu saja memang kurangnya bersabar, kurang 
kalembo ade kalau bahasa Bimanya. Maka dalam kehidupan kita perlu selalu 
memperbanyak bersabar atau kalembo ade , baik dalam bentuk apapun, baik 
bentuk Musibah, bencana, perkelahian, dan lain sebagainya. Supaya kita 
mendapatkan kehidupan yang layak, aman, damai, dan sentosa.

40
 

Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari beberapa informan di atas, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang kalembo ade adalah 

memiliki arti yang sangat banyak, dan merupakan kata syarat makna.  Penggunaan 

kata kalembo ade tersebut tergantung kondisi dan situasi yang terjadi. Dari semua 

informan yang di wawancarai mengatakan bahwa kalembo ade tersebut memiliki arti 

atau makna Bersabar, rendah diri, terima kenyataan, ikhlas, dan lain-lain. Cara 

berfikir dan bertindak bahkan cara mengembangkan perasaan tidak dilakukan orang 

tampa patokan tetapi mengikuti satu pola tertentu, suatu pola yang sudah dikenal dan 

disepakati bersama dan hendak dilestarikan eksistensinya. Habitus bukanlah hasil dari 

kehendak bebas atau ditentukan oleh struktur, melainkan diciptakan oleh interaksi 
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Burhan (55 Tahun), Kepala Desa Simpasai, Wawancara pada Tanggal 10 Agustus 2018 di 

Desa Simpasai. 
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antarwaktu. Adapun disposisi dibentuk oleh peristiwa masa lalu dan struktur yang 

dipersepsikan saat ini. 

 Kata kalembo ade merupakan kata yang paling penting dalam kehidupan 

sehari-hari, yang menjadi alat komunikasi dan spirit maupun semangat masyarakat 

Bima. Karena dengan Bersabar atau kalembo ade tersebut masyarakat Bima mampu 

menyelesaikan setiap masalah yang terjadi, karena memang kalembo ade telah 

tertanamkan dalam diri masyarakat Bima. Eksistensi Nilai kalembo ade sangat 

dijunjung tinggi oleh masyarakat Bima pada umumnya. 

Kata kalembo ade itu adalah kata atau kalimat yang menghubungkan 

seseorang dengan orang lain yang memberikan sebuah motivasi, membangkitkan 

semangat, kemudian selalu mengarahkan orang orang lain kepada kebaikan, dan 

seakan-akan ketika orang tersebut medengarkan kata kalembo ade dari ucapan orang 

lain maka seakan-akan itu adalah sebuah kalimat yang luar bias sehingga dengan 

kesadaran orang itu jelas mengarah kepada hal-hal yang positif, karena kata kalembo 

ade ini menujuk kepada ketabahan, keikhlasan, kesabaran, lapang dada dan mengarah 

kepada kebaikan. Sedangkan keberadaan kalembo ade ini dalam kehidupan 

masyarakat adalah kata yang luar biasa artinya secara eksistensi sudah membudaya 

dalam masyarakat. Karena setiap orang yang berpapasan selalu saja ungkapan kata 

kalembo ade itu selalu disampaikan seseorang terhadap orang lain karena orang lain 

juga membalasnya dengan ungkapan kalembo ade sama. 
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Kalembo ade bisa merepresentasikan terimakasih sebagai bentuk rasa syukur 

terhadap pemberian seseorang, merepresentasikan sabar dalam keadaan bela 

sungkawa dan kesedihan, merepresentasikan permintaan maaf dalam keadaan tidak 

dapat memenuhi kebutuhan lawan tutur atau mengutarakan keadaan apa adanya, 

ungkapan saat perpisahan merepresentasikan nilai rasa yang positif 

merepresentasikan penghormatan dan penghargaan, dan lain-lain. Namun frase 

kalembo ade juga dapat merepresentasikan nilai rasa yang negatif bergantung pada 

ucapan dan juga tidak terlepas dari konteksnya. Itu artinya dapat juga berorientasi dua 

nilai.  Semisal, dapat merepresentasikan sebuah ancaman, apabila diungkapakan 

dengan titik nada yang tinggi terhadap orang yang dianggap lawan, dapat pula 

sebagai peredam ancaman dari lawan. Namun pemaknaan secara umum oleh 

masyarakat bahasa Mbojo, ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang halus dalam 

penuturanya. 

C. Eksistensi Kalembo Ade dalam kehidupan masyarakat 

Masyarakat Bima telah memposisikan kalembo ade sebagai kekayaan dan 

warisan cipta, rasa dan karsa para leluhur yang sangat berarti, dijaga eksistensinya 

dan direfleksikan nilai-nilai kearifan yang dikandungnya. Masyarakat 

mengekspresikan berbagai hal dalam bahasa, hal ini dapat dilihat melalui pola 

interaksi masyarakat Mbojo dengan konsep bahasa yang lama terkontruksi dalam 

kehidupan berkelompok. Pola interaksi masyarakat Mbojo selalu melibatkan kalembo 

ade dalam tindak tuturnya. Kehadiran ungkapan ideologi ini telah menempatkan 
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manusia sebagai manusia.
41

 Dalam kehidupan masyarakat Bima yang setiap 

penuturannya selalu melibatkan kata kalembo ade setiap penutur dan mitra tuturnya 

agar saling memahami, mengerti, maupun memaklumi kondisi lawan interaksinya, 

baik dalam Bidang pertanian, politik, agama, dan lain-lain. 

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari informan yang telah di 

wawancarai oleh peneliti terkait dengan Eksistensi kalembo ade  dalam kehidupan 

masyarakat desa Simpasai khususnya, bahwa kata kalembo ade digunakan untuk 

menjadi kata penenang hati, penyejuk hati, apabila dalam kehidupan masyarakat 

terjadi konflik. Bapak Jubair, S.Ag selaku tokoh Agama di desa Simpasai 

menjelaskan sebagai berikut: 

Kalembo ade bagi masyarakat desa Simpasai khususnya, menjadi penyejuk 
hati di kala resah dan gelisah bahkan menjadi penenang hati di kala marah dan 
sakit. Contohnya seperti kalau untuk  menyejuk hati di kala resah dan gelisah 
seperti ungkapan kalembo ade saat kita tidak ada uang lalu kata kalembo ade  
lah yang berperan di situ untuk menyejukkan hati anak kita atau adek-adek 
kita atau kerabat kita, supaya mereka mengerti bahwa memang benar-benar 
tidak ada uang. Lalu contoh untuk penenang hati di kala marah dan sakit, 
nahhh inilah yang menjadi permasalahan pada skripsi atau penelitian ini, 
ketika dia atau teman kita  marah, kita hanya bisa mengatakan “kalembo ade 
lenga ndi au da balas dendam, nggara balas dendam sih wati ngawa na 
nggori masalah, ma wara naha na‟e mpa masalah” (Bersabar Kawan/Teman 
tidak usah balas dendam, kalau dibalas dendam masalahnya tidak akan selesai, 
yang ada nanti masalahnya akan bertambah besar), maka dengan kalembo ade 
atau bersabar, menahan hawa nafsu, masalah itu akan berkurang dan lama-
lama akan di lupakan dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Seperti itulah 
contoh ungkapan kalembo ade apabila ada masalah yang terjadi yang terjadi 
di tengah-tengah masyarakat.

42
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Muhammad Sahrain, Kalembo Ade :Transformasi Nilai Masyarakat Bima-Dompu, h.74. 
42 Jubair (50 Tahun), PNS, Wawancara pada tanggal 30 juli 2018 di Desa Simpasai. 
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Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari beberapa informan di atas bahwa 

kalembo ade bagi masyarakat desa Simpasai digunakan sebagai kata untuk 

menyejukan hati teman stau saudara yang bermasalah atau berkonflik dalam 

masyarakat, memberikan pengertian terhadap teman atau saudara, dan memberikan 

semangat kepada masyarakat untuk tetap teguh dalam suatu pekerjaan. 

Selain itu bapak Hamzah juga mengutarakan hal yang hampir sama dengan 

bapak Zubair, sebagai berikut yang di ungkapkan oleh bapak Hamzah : 

 Saya selaku ketua RT di sini, sekaligus sebagai penasehat apabila ada 
masyarakat atau warga saya yang mengalami permasalahan yang tidak di 
inginkan di tengah-tengah desa, seperti pertengkaran, dan lain sebagainya. 
Selama satu tahun terakhir ini saya dipercayai untuk menasehati masyarakat 
yang bermasalah. Kurang lebih 3 orang warga di desa Simpasai ini, dan 
alhamdulillah berkat kata kalembo ade yang selalu saya ucapkan untuk 
mereka, mereka pun sadar. Karena memang kata kalembo ade itu adalah kata 
penyejuk hati dan penenang hati di saat marah, gelisah, sakit dan sebagainya. 
Dan sampai sekarang masalah mereka telah selesai dan sudah kembali ke 
rumah mereka masing-masing. Setiap ada masalah yang terjadi saya selalu 
didatangi oleh masyarakat setempat, dan kadang ada yang bermalam di rumah 
karena takut untuk pulang, dan disitulah kesempatan saya untuk menasehati 
masyarakat, yang selalu saya katakan kepada mereka adalah pertama kata 
kalembo ade yang besar dalam hidup ini, terutama untuk kita orang Bima, 
bahwa kalembo ade itu sudah membudaya dalam kehidupan kita. Apabila 
tidak ada kesabaran, ketabahan, dan lain sebagainya pasti masalah itu tidak 
akan selesai, kita harus bisa menahan hawa nafsu, dan amarah ketika ada 
masalah, apabila kita tidak menahan atau tidak bisa menghapus hawa nafsu 
tersebut hidup kita tidak akan tentram dan damai, karena dalam pikiran pasti 
ingin membalas dendam dan melawan masalah tersebut. Karena ada juga 
sebagian masyarakat yang lupa akan bersabar atau Kalembo Ade tersebut, 
pada saat mereka bertindak kekerasan mereka tidak sadar diri melakukan aksi 
kekerasannya. Tipe manusia seperti itulah manusia yang kalembo ade dalam 
dirinya kurang dan lupa diri, pikirannya telah di kuasai oleh hawa nafsunya 
sehingga mereka melupakan bahwa dalam dirinya ada nilai kalembo ade yang 
tertanam yang bisa mengalahkan hawa nafsunya tersebut.

43
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Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa ungkapan 

kalembo ade digunakan sebagai ungkapan untuk menasehati antar sesama masyarakat 

yang bermasalah bertujuan untuk menyejukkan hatinya pada saat masyarakat tersebut 

marah atau gelisah. dari hasil wawancara diatas, ada masyarakat yang dapat 

ditenangkan hatinya, ada juga masyarakat tidak dapat ditenangkan hatinya karena 

keegoisan masyarakat tersebut. 

Selain dari pada itu Buslin juga mengutarakan pendapat yang sama mengenai 

eksistensi kalembo ade pada kehidupan masyarakat desa Simpasai, sebagai berikut : 

Kata kalembo ade itu sudah menjadi adat istiadat bagi masyarakat Bima pada 
umumnya. Pada kehidupan masyarakat desa simpasai kalembo ade itu adalah 
kata yang digunakan sebagai kekuatan dan pendorong motivasi seseorang 
untuk tetap selalu sabar , tabah, menerima apa adanya, selalu ikhlas, dan 
lapang dada dengan apapun yang telah terjadi. Kalembo ade secara individual 
atau secara khusus kata kalembo ade ini selalu diucap oleh masyarakat ketika 
ia berpapasan dengan orang lain. Artianya orang yang berpapasan itu selalu 
mengungkapkan kata kalembo ade, pertanda bahwa orang tersebut 
menyuruhnya untuk tabah, bangkitlahh, semangatlah, dan sebagainya, atau 
ikhlas, sabar, pasrah dan sebagainya. Artinya secara sederhana  kata kalembo 
ade ini memiliki esensi yang cukup luar biasa, secara esensi kata kalembo ade 
inilah yang kemudian selalu membangkitkan semangat, kekuatan bagi orang-
orang yang pernah mendengar kata kalembo ade itu, sehingga dengan kata 
itulah kemudian orang-orang ternyata menilai secara positif dan selalu 
mengarahkan kepada hal-hal kebaikan, dan sebenarnya kata kalembo ade ini 
secara konteks agama maka ia sama dengan halnya citra manusia, untuk selau 
mengarahkan kepada kebaikan.

44
 

Senada dengan apa yang diutarakan oleh beberapa informan diatas, Abdullah 

juga mengungkapkan hal yang senada dengan apa yang diutarakan oleh bapak Jubair, 

S.Ag, sebagai berikut: 

 Di desa Simpasai itu sendiri eksistensi kalembo ade sangatlah erat dan masih 
selalu di ucapkan oleh masyarakat sebagai perwujudan saling mendukung 
dalam melakukan pekerjaan yang ringan maupun pekerjaan yang berat atau 
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hampir semua aktivitas masyarakat selalu diiringi dengan kata kalembo ade 
antar sesama mastarakat.

45
 

 
Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dari beberapan informan tersebut 

bahwa memang benar eksistensi dari kata kalembo ade telah menjadi ungkapan 

penenang dan penyejuk hati apabila terjadi suatu masalah atau konflik dalam 

kehidupan masyarakat di desa Simpasai. Akan tetapi ada juga masyarakat yang lupa 

diri dengan kata kalembo ade tersebut, yaitu masyarakat yang emosi dan hawa 

nafsunya melebihi pikirannya. 

Di lihat dari aspek sosiologisnya, ungkapan kalembo ade ini merupakan 

kebudayaan pola kelakuan masyarakat yang bersangkutan. Cara berfikir dan 

bertindak bahkan cara mengembangkan perasaan tidak dilakukan orang tampa 

patokan tetapi mengikuti satu pola tertentu, suatu pola yang sudah dikenal dan 

disepakati bersama dan sudah disepakati bersama dan hendak dilestarikan 

eksistensinya.  

D. Penyebab nilai budaya kalembo ade mulai menurun di tengah-tengah 

masyarakat Desa Simpasai 

Setelah mengkaji tentang pengertian berbagai macam tentang kalembo ade 

serta mengetahui tentang pemahaman masyarakat dan eksistensinya dalam kehidupan 

masyarakat desa Simpasai, maka dapat dikatakan bahwa nilai kalembo ade bukanlah 

sebatas ungkapan biasa yang tidak memiliki makna penting dalam kehidupan 

masyarakat Bima, tetapi kalembo ade itu merupakan simbol kehidupan bagi 
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masyarakat Bima supaya masyarakat bisa hidup tentram, damai dan sebagainya. 

Kalembo ade memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Bima seperti yang 

telah di bahas sebelumnya. Akan tetapi, kalembo ade sekarang mengalami Degradasi 

nilai, dan kehilangan relevansinya dalam ruang lingkup publik dan kehidupan sosial 

masyarakat seperti tidak berfungsinya lagi arti kalembo ade tersebut dalam kehidupan 

masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa ternyata nilai 

budaya kalembo ade itu tidak  pudar dalam kehidupan masyarakat Bima khususnya di 

Desa Simpasai, akan tetapi nilai kalembo ade di desa simpasai hanya menurun. 

Berikut adalah penjelasan dari tokoh Agama desa simpasai yaitu bapak Jubair, 

S.Ag, sebagai berikut: 

 

Sungguh nilai kalembo ade itu tidak pudar di tengah-tengah masyarakat, 
memang saya katakan tidak pudar, tapi hanya menurun degradasi nilai saja. 
Hal ini disebabkan karena bergesernya keyakinan dan kecenderungan 
masyarakat dari nilai-nilai keagamaan dan budaya islam karena di pengaruhi 
oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya bergesernya 
keyakinan dan kecenderungan tersebut bahwa masyarakat menganggap nilai 
kalembo ade itu sudah seperti barang basih untuk orang jaman sekarang, itu 
hanya perkataan-perkataan orang jaman dulu saja, dan masyarakat tidak 
percaya lagi bahwa kalembo ade itu sebagai penenang dan sebagainya. Jadi 
kalembo ade ini bergeser keyakinan dan kecenderungan masyarakat dari nilai-
nilai keagamaan dan budaya islam. Kalembo ade ini sebenarnya lebih budaya 
islam yang diadopsi, dan bisa juga dikatakan Kana‟ah atau menerima 
kenyataan, itu adalah Islam yang punya bahasa cuman diadopsi dalam kata 
kalembo ade, lapang dada , dan sabar, tetapi sabar itu adalah bahasa bahasa 
Al-Qur‟an atau bahasa Agama. Jadi kecenderungan masyarakat dari nilai 
keagamaan dan budaya islam karena dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Di tingkat ini  perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi itu sebenarnya menjadi salah satu penyebab menurunya nilai 
kalembo ade tersebut. Nilai kalembo ade itu sebenarnya tidak hilang atau 
pudar  cuman kalembo ade ini tidak ampuh lagi, sepertinya tidak mempan 
lagi, efeknya kenapa kalembo ade itu menjadi barang basih , barang tidak 
laku, dan hanya orang-orang dulu yang mengatakan kalembo ade itu sebagai 
penenang dan penyejuk hati.  Jadi menurunya nilai kalembo ade lebih di 
pengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya 
seperti ajakan untuk memakai Jilbab panjang, itu merupakan Beban bagi 
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sebagian orang, apabila kita memaksakan seseorang untuk memakai jilbab 
tetapi orang tersebut tidak mau, maka konfliklah yang terjadi. Jadi 
kesimpulannya kalembo ade ini tidak pudar dia tetap ada dan eksistensinya 
tidak kurang-kurang bangat tetap saja bertahan dengan baik. Hanya akan 
bertolak belakang dengan fakta. Pada jaman sekarang Ilmu pengetahuan 
semakin maju, maka dari itulah pola pikir masyarakt juga maju, mereka sudah 
tidak percaya lagi perkataan-perkataan orang jaman dulu yang mengatakan 
bahwa kalembo ade itu sebagai penenang, jaman sekarang yang ada hanya 
semau-maunya saja.

46
 

 

Hasil penelitian maupun hasil penjelasan dari tokoh agama tersebut dapat 

disimpulkan bahwa generasi yang ada di Desa Simpasai tidak terlalu menanamkan 

nilai kalembo ade dalam dirinya seperti yang diajarkan dan ditanamkan oleh nenek 

moyang pada jaman dahulu, mereka tidak percaya lagi dengan ungkapan-ungkapan 

para petua pada jaman dahulu. Karena pikirannya telah dikuasai oleh ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada jaman sekarang. Saifullah selaku tokoh pemuda di 

Desa Simpasai mengatakan, sebagai berikut: 

 
Generasi jaman sekarang jarang saya dengar mengungkapkan kalembo ade 
antar sesama temannya. Apalagi kalau ada temannya yang berantem, mereka 
bukannya membantu supaya tidak lagi berlanjut itu masalah-masalah, malah 
yang terjadi tambah dibesar-besarkan masalah tersebut dengan memanggil 
teman-temannya yang lain untuk membantunya melakukan kekerasan 
terhadap lawannya. Mereka juga menganggap dirinya lebih dari yang lain, 
seperti istilah dalam bahasa Bima, sikap ini terepresentasi dalam ungkapan 
Samapa Loa artinya Sama-sama Bisa, hal inilah yang menimbulkan dendam, 
dan masalah-masalah tidak akan selesai-selesai. Sebenarnya itulah perlunya 
kata atau ungkapan kalembo ade itu untuk dijadikan sebagai penengah supaya 
segala masalah yang terjadi dalam masyarakat tidak berlarut-larut.
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Dari hasil wawancara diatas bahwa memang ungkapan kalembo ade dalam 

kehidupan masyarakat desa simpasai jarang di dengar ditengah-tengah masyarakat. 

Apalagi remaja-remaja jaman sekarang banyak yang tidak paham arti kalembo ade itu 

sendiri.  

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh tokoh agama Bapak Jubair di atas, 

Buslin juga mengungkapkan hal yang serupa dengan mengenai penyebab 

menurunnya nilai kalembo ade pada masyarakat desa simpasai, sebagai berikut: 

Sebenarnya kata kalembo ade itu tidak pernah pudar, setiap orang bima 
umumnya ketika berpapasan, ketika duduk-duduk pasti saling mengatakan 
“kalembo ade teman, saudara, dan lain-lain”. Kata kalembo ade itu selalu di 
ucap , cuman dinilai dari hasil,  dimana kemudian banyak yang mengartikan 
kalembo ade ini hampir pudar, ternyata kepudaran dari pada kalembo ade itu 
bukan secara lahiriyahnya tapi secara esensial itu yang hilang. Ketika 
seseorang memahami kata kalembo ade itu secara esensial dalam artian 
sebagaimana segi positif yang paling dalam seperti halnya fitrah yang ada 
dalam diri manusia itu mengarah kepada esensi dia tidak mengarah kepada 
lahiriyah. Tapi secara lahiriyah kalembo ade itu sama halnya dengan sabarlah, 
artinya secara sederhana ketabahan, kepasrahan seseorang untuk menerima 
sesuatu dengan lapang dada itulah yang kemudian secara esensi fitrah 
kalembo ade itu lahir. Lahirnya konflik sebenarnya tidak dihasilkan oleh kata 
kalembo ade, melainkan ada konflik-konflik yang kemudian menjadi 
problematika atau faktor-faktor yang terjadi, contoh sederhananya seperti 
kasus kehilangan motor, orang kehilangan motor pasti marah karena motornya 
telah dicuri, itu artinya bukan berbicara kalembo ade, tapi ada faktor-faktor 
lain yang mempengaruhi sehingga apa yang telah kita bahas mengenai 
kalembo ade secara tidak langsung kata kalembo ade itulah yang kemudian 
hilang secara esensinya, tetapi orang pasti mengatakan dan pasti banyak orang 
yang telah memberikannya kata kalembo ade sebagai motivasi, namun karena 
ia telah marahnya telah memuncak karena faktor yang terjadi maka kalembo 
ade itu disisipkan secara esensial atau secara intinya dan secara makna yang 
paling dalam.

48
 

 
Terkait dengan apa yang telah diungkapkan oleh beberapa informan di atas 

bahwa Usman salah satu masyarakat desa simpasai yang pernah melakukan 

Perselisihan dengan saudara kandungnya yang disebabkan masalah kehilangan motor, 
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bahwa dia tidak bisa menerima dengan ikhlas dan lapang dada atas kehilangan motor 

tersebut, maka usman ini langsung mengambil senjata tajam dan hampir membacok 

saudaranya tersebut. Usman mengatakan : 

Itu motor saya hasil dari keringat saya merantau di kampung orang, tapi dia 
(saudaranya) yang kasi hilang motor saya. Jelaslah saya tidak menerima 
kehilangan itu. Pada saat itu memang emosi saya memuncak, makanya secara 
spontan saya langsung ambil parang dan hampir membacok saudara saya, 
tetapi orang tua saya yang menahan parang tersebut sehingga tangan orang tua 
yang terluka. Lalu orang tua saya mengatakan “Kana‟e pu kalembo ade mori  
ana eee, honda ke wunga ndi ngupa ra usaha, aina ipi hura hara ne‟e ncao ra 
tuba angi labo sa‟e mu, kalembo ade wa‟u samporo, kombi na wara mpa 
honda lao tio pu masyarakat ka” (bersabar dulu nak, motor mu sementara 
dicari dan diusahakan oleh masyarakat, jangan dulu tergesah-gesah untuk 
melakukan tindakan terhadap saudara mu, bersabar dulu sebentar, siapa tahu 
motormu akan ditemukan sama masyarakat). pada saat itu saya memang tidak 
ada kesabaran sama sekali, saya melupakan akan nilai kalembo ade itu pada 
diri saya, seandainya saya punya kesabaran dan menanamkan nilai kalembo 
ade itu pasti mungkin tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Tetapi setelah saya 
mendengarkan nasehat dari orang tua saya tersebut, saya merasa legah, dan 
berusaha untuk bersabar, dan alhasil Setelah semuanya agak Reda, motor 
tersebut di temukan oleh masyarakat yang telah membantu mencarikan.

49
 

 

 Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa nilai kalembo ade sudah menurun 

relevansinya, akan tetapi tidak pudar. Sebagian masyarakan dapat terkendalikan 

dengan ungkapan sederhana tersebut.  

 
Selain itu bapak Hamzah mengatakan bahwa salah satu penyebab menurunya 

nilai kalembo ade itu dikarenakan Kurang iman seseorang. Berikut ungkapannya: 

Yang merupakan salah satu penyebab menurunya nilai kalembo ade pada diri 
manusia atau masyarakat simpasai terutama dikarenakan kurangnya Iman 
pada diri mereka. Alhamdulillah masyarakat yang datang menemui saya 
selama ini selalu saya nasehatin untuk selalu bersabar dalam menghadapi 
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berbagai macam masalah, karena apabila kita membalas masalah itu, 
kapanpun masalah tersebut tidak akan selesai.

50
 

 
Dari hasil penelitian dan penuturan oleh beberapa informan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kalembo ade tidak pudar, karena dapat dilihat bahwa ungkapan 

kata kalembo ade masih digunakan oleh masyarakat Bima sampai sekarang, hanya 

saja nilai kalembo ade lah yang menurun degradasi nilai saja. Hal ini disebabkan 

karena bergesernya keyakinan dan kecenderungan masyarakat dari nilai-nilai 

keagamaan dan budaya islam karena di pengaruhi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Artinya bergesernya keyakinan dan kecenderungan 

tersebut bahwa masyarakat menganggap nilai kalembo ade itu sudah seperti barang 

basih untuk orang jaman sekarang. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang 

menggunakan ungkapan kalembo ade sebagai ungkapan sebagai kontribusi 

terhapusnya kekerasan atau konflik antar kelompok.  

Mereka menggunakan ungkapan tersebut sebagai muatan nilai apresiasif dan 

persuasif. Muatan konsep yang dikandungnya yang dapat memberi kesan 

menghargai, menghormati, mengajak, mempengaruhi. Sehingga dalam tuturanya 

memberi kontribusi dalam meredam keadaan yang berimplikasi pada kekerasan dan 

konflik. Baik itu kekerasan fisik (physical violence) maupun kekerasan psikologi atau 

juga disebut kekerasan simbolik (symbolic violence). 

Fenomenologi melihat komunikasi sebagai sebuah proses membagi 

pengalaman personal melalui dialog atau percakapan. Dalam mengatasi kekerasan 
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verbal yaitu kekerasan yang menggunakan bahasa, kata-kata, kalimat dan unsur 

bahasa lainya, yang menjadi bagian dari tingkah laku manusia bahkan sangat 

mungkin menjadi ancaman besar, sumbangsi terhadap kekerasan verbal atau simbolik 

tersebut, maka Kalembo Ade telah memberi kontribusi yang sangat aktif dan pasif 

dalam meredam konflik-konflik bagi terhapusnya kekerasan antar kelompok maupun 

individu. Selain sebagai sarana komunikasi yang meredam situasi berimplikasi 

konflik, ungkapan ini juga menempatkan nilai kesetaraan antara penutur dan lawan 

tutur dalam situasi tertentu. Inilah yang disebut humanisasi bahasa, mengangkat 

harkat dan martabat penutur dan mitra tuturnya. 

Hal ini perlu diperhatikan oleh semua kalangan terhadap eksistensi dan esensi 

dari bahasa Mbojo, baik itu oleh instansi pemerintah maupun lembaga swasta 

pemerhati budaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 65 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Dari latar belakang, kemudian muncul pokok permasalahan dan terbagi dalam 

beberapa sub-sub masalah. Diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan maka 

peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu : 

1. Pemahaman masyarakat mengenai eksistensi kalembo ade di desa Simpasai 

ialah: Kalembo ade merupakan kata syarat makna yang sering digunakan 

dalam berbagai segi kehidupan sosial kemasyarakatan (seperti yang 

digunakan apabila terjadi pertengkaran, di rumah, keluarga, semua yg 

menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan) di Kabupaten Bima pada 

umumya, 

2. Eksistensi kalembo ade dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Simpasai ialah: 

Bahwa kalembo ade merupakan Kata yang paling penting dalam kehidupan 

masyarakat Bima umumnya, kkalembo ade bagi masyarakat Simpasai menjadi 

penyejuk hati di kala resah dan gelisah bahkan menjadi penenang hati dikala 

marah dan sakit. 

3. Adapun yang menyebabkan nilai budaya kalembo ade mulai menurun dan 

hampir pudar di tengah-tengah masyarakat Desa Simpasai ialah disebabkan 

oleh bergesernya kecenderungan masyarakat dari nilai-nilai keagamaan dan  
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budaya Islam karena dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

B. Impilikasi Penelitian 

 Penelitian ini membahas tentang eksistensi kalembo ade pada masyarakat di 

desa Simpasai kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Ungkapan kalembo ade 

merupakan ungkapan khas yang di temukan dalam kehidupan masyarakat Bima. 

Ungkapan ini juga merupakan ungkapan verbal yang langsung merujuk pada hati dan 

rasa seseorang yang sulit diungkapkan atau diterjemahkan dalam bahasa yang lain. 

Ungkapan tersebut merupakan ungkapan untuk menyejukan hati, mungkin ungkapan 

khas masyarakat Bima ini lahir dari sifat orang Bima yang keras, dan terkadang 

sumbu pendek (Sadompo Nawa) yang mudah menimbulkan masalah atau konflik 

dalam masyarakat, karena itulah lahirnya ungkapan ini untuk melunakan atau 

menyejukan hati yang keras  itu. 

 Fenomena akhir-akhir ini dapat dilihat bahwa perkembangan zaman terus 

bergeser menuju peradaban global, dimana hiruk piruk manusia ada yang kehilangan 

arah mengikuti arus zaman, perubahan perilaku negatif mendominasi, konflik-konflik 

sosial mewarnai peradaban. Dengan demikian, menjadi faktor penting untuk kita 

perhatikan. Jika tidak, kita akan kehilangan harapan menuju Indonesia emas tampa 

nilai-nilai kearifan lokal, pemuda sebagai aset akan kehilangan ara, berbicara tampa 

pijakan, mengkritik tampa mempertimbangkan nilai-nilai kesopanan, sehingga 

cenderung menimbulkan konflik. 
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 Masyarakat desa Simpasai pada khususnya maupun masyarakat Bima pada 

umumnya harus mampu menjadi pelopor dalam berinteraksi sosial dengan formulasi 

bahas yang baik, menghargai dan menghormati lawan tutur. Karena sejauh ini, arah 

pembangunan kebudayaan di Bima hampir kehilangan esensi dari nilai positif bahasa 

yang menjadi bagian dari unsur kebudayaan. Esensi yang paling mendasar dalam 

pembagunan kebudayaan masyarakat Bima harus mamfokuskan diri pada trasformasi 

nilai, tampa menyampingkan fisik. Perlu disadari bahwa pembangunan fisik adalah 

penting, jauh lebih penting adalah arah pembangunan kedepannya merawat dan 

mentransfer nilai-nilai ke generasi selanjutnya. 

 Ungkapan kalembo ade ini mengajak kita semua agar memahami nilai-nilai 

yang dikandung di dalamnya, menyikapi setiap pesan moral sebagai penyeimbang 

kehidupan yang harmonis. Maka untuk mencapai keharmonisan, kebudayaan adalah 

salah satu jalan yang harus diperhatinkan dalam pembangunan suatu bangsa. Hal ini 

didasari bahwa kebudayaanlah yang seharusnya mampu menjadi alat untuk 

menafsirkan konsep-konsep dalam kehidupan kita. 
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LAMPIRAN 

DATA INFORMAN 

Tabel 10: Data Informan 

No. Nama  

Umur 

Tanggal 

Wawancara 

Keterangan Informan 

1. Hamzah 70 tahun 22 Juli 2018 Salah satu ketua RT di Desaa 

Simpasai, sekaligus sebagai 

penasehat jika ada masalah yang 

terjadi di masyarakat, yang di 

wawancarai oleh peneliti di 

tempat kediamannya. 

2.  Zubair 50 tahun 30 Juli 2018 Tokoh Agama di Desa Simpasai, 

bekerja sebagai PNS di Kantor 

Camat Lambu, di wawancarai di 

tempat kediamannya di desa 

Simpasai. 

3.  Burhan  55 tahun 10 Agustus 2018 Kepala Desa Simpasai, di 

wawancarai oleh peneliti di 

tempat kediamannya. 

4. Nur 

Af‟idah 

29 tahun 26 Juli 2018 Salah satu masyarakat desa 

Simpasai, di wawancarai di 

tempat kediamannya di desa 

Simpasai. 

5.  Buslin 23 tahun 26 Juli 2018 Salah satu mahasiswa semester 7, 

di wawancarai oleh peneliti di 

tempat kediamannya. 

6. Abdullah 28 tahun 30 Juli 2018 Salah satu masyarakat desa 

simpasai yang di wawancarai 

oleh peneliti di kediamanya di 

desa Simpasai. 

7. Usman 24 tahun 11 Agustus 2018 Salah satu masyarakat yang pernah 

menjadi pelaku Konflik di 

masyarakat Desa Simpasai. Di 

wawancarai oleh peneliti di 

tempat kediamannya di desa 

Simpasai. 

8. Raodah 75 tahun 12Februari 2019 Salah satu tokoh budaya di Desa 

Simpasai. 

9. Saifullah 27 tahun 12Februari 2019 Salah satu Tokoh Pemuda di Desa 

Simpasai. 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wawancara dengan Tokoh Agama, Bapak Jubair S.Ag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Usai wawancara dengan Kepala Desa Simpasai, Bapak Burhan., BA) 
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(Wawancara dengan bapak Hamzah, selaku salah satu ketua RT di Desa 
Simpasai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Wawancara dengan salah satu masyarakat bernama Nur Af’idah) 
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(Wawancara dengan Buslin salah satu Pemuda desa Simpasai sekaligus  

Mahasiswa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wawancara dengan Abdullah Masyarakat/pemuda di desa Simpasai) 
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(Wawancara dengan Usman, pemuda yang pernah menjadi Pelaku konflik di 
desa Simpasai) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(Foto salah satu Staf Desa Simpasai saat membaca Surat Tembusan Penelitian 

di Kantor Desa Simpasai) 
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