
 

 

 

 

MAKAKAMBA MAKAKIMBI: STUDI ATAS JEJAK ANIMISME  

DAN DINAMISME PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA SIMPASAI 

KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA 

 

 

 

Skripsi  

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  

Sarjana Agama (S. Ag) Program Studi Agama-Agama  

pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  

UIN Alauddin Makassar 

Oleh: 

NURMAJEDAH 

NIM. 30500118020 

 

JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERIALAUDDIN MAKASSAR 

2022 

 



 

 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Nurmajedah 

NIM    : 30500118020 

Tempat dan Tanggal Lahir : Simpasai, 13 Juni 1999 

Jurusan/ Prodi/ Kosentrasi : Studi Agama-agama 

Fakultas/Program : Ushuluddin Filsafat dan Politik/Studi Agama- 

agama 

Alamat    : Desa Simpasai, Kecamatan Lambu,  

menyatakan skripsiini benar hasil karya penulis sendiri. Apabila dikemudian hari 

terdapat duplikat, tiruan, serta dibantu oleh orang lain, seluruhnya atau sebagian 

dari isi skripsiini, maka skripsiini dianggap batal demi hukum. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. 

Makassar,   

Penyusun, 

 

 

NURMAJEDAH 

   NIM. 30500118020 

 

 

 

 

  



 

 

iii 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

Skripsi yang berjudul, “Makakamba Makakimbi: Studi atas Jejak 

Animisme dan Dinamisme pada Masyarakat Muslim Desa Simpasai 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”, yang disusun oleh Nurmajedah, NIM: 

30500118020, mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang 

Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum‟at, tanggal  November 2022 M, 

bertepatan dengan 21 Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag), pada 

Prodi Studi Agama-Agama (dengan beberapa perbaikan). 

Gowa,  November 2022 M 

  1444 H 

DEWAN PENGUJI: 

Ketua                         :   (Sitti Syakirah Abu Nawas, M.Th.I) 

Sekretaris :  (…………………….) 

Munaqisy I :  (…………………….) 

Munaqisy II :  (…………………….) 

Pembimbing I :  (…………………….) 

Pembimbing II :  (…………………….) 

 

 Diketahui oleh: 

 Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

 UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

 Dr. Muhsin, S.Ag., M.Th.I 

 19711125 199703 1 001 



 

 

iv 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah Swt Tuhan semesta alam,  Yang Maha pengasih 

tanpa memilih kasih dialah Allah yang telah menciptakan langit, bumi beserta 

seluruh isinya dan mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua 

sehingga Alhamdulillah sampai pada hari ini, kita bisa melakukan aktivitas 

sebagaimana semestinya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. Nabi yang telah 

mengantarakan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang 

benderang, Nabi pembawa rahmat bagi seluruh alam. 

Proses panjang dalam meyelesaikan skripsi ini telah banyak menyita 

waktu, tenaga dan juga biaya, serta tidak terlepas dari berbagai kendala, namun 

berkat pertolongan Allah swt. Serta optimisme sehingga skripsi ini bisa 

diselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua 

saya yang mampu membawa samapai posisi sekarang, menjadikan penulis sebagai 

seorang sarjana tentunya dengan perjuangan dan perngorbanan sehigga penulis 

jadikan sebagai motivasi dalam belajar. Maka dari itu penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyusun tugas akhir ini, Terutama penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada kedua orang tua penulis, yaitu Sirajuddin dan Marfuah Yang selama ini 

telah memberikan motivasi dan biaya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan 



 

 

v 

 

dengan baik.  Dan juga perlu bagi penulis mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak antara lain: 

1. Prof. Drs. H. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar dan Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag., Dr. H. Wahyudin Naro, M. 

Hum., Prof. Dr. Darusalam M. Ag., Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag., 

masing-masing sebagai Wakil Rektor I, II, II, dan IV yang telah mengelola 

UIN Alauddin Makassar serta memberikan kemudahan bagi dalam 

menempuh studi di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

2. Prof. Dr. H. M. Ghalib M. M.A., dan Dr. H. Andi Aderus, Lc., M. A., selaku 

Direktur dan wakil Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang 

telah memberikan pelayanan akademik dan memotivasi sehingga 

terselesaikannya skripsiini. 

3. Dr. Muhsin Mahfudz, S. Ag., M. Th.I.  selaku dekan Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 

4. Dr. Rahmi D, M. Ag., Dr. Hj. Darmawati H, M. HI., Dr. Abdullah, S. Ag. 

M. Ag. Selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Uin Alauddin Makassar. 

5. Sitti Syakirah Abu Nawas, M. Th.I. dan Syamsul Arif Ghalib, MA. Selaku 

ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Studi Agama-agama. 

6. Dr. Abdullah, S. Ag. M. Ag. dan Dr. Santri Sahar, M. Si. Selaku 

pembimbing I dan II yang telah meluangkan banyak waktu dalam 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 



 

 

vi 

 

7. Drs. Wahyuddin H, M. A., Ph.D. dan Syamsul Arif Ghalib, MA. Selaku 

penguji I dan II yang telah memberikan masukan dan kritikan terhadap isi 

skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.  

8. Ucapan terima kasih kepada staff dan pegawai perpustakaan dalam lingkup 

UIN Alauddin Makassar dan Pascasarjana yang telah menyiapkan referensi 

bagi penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaiakan dengan baik.  

9. Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen-dosen yang telah mengajarkan 

penulis mulai dari semester awal sampai akhir sehingga penulis bisa 

meyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Pemerintah Desa Simpasai dan seluruh komponen masyarakat yang telah 

bersedia menjadi informan dalam melakukan proses wawancara dilapangan. 

11. Ucapan terima kasih kepada keluarga besar yang ada di kampung yang 

selama ini memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti sehingga 

menjadi kekuatan bagi peneliti. 

12. Ucapan terima kasih kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Sangga, 

Simpasai, Lanta (HIMASSILA) Makassar yang telah memberikan semangat 

dan motivasi kepada peneliti sehingga itu menjadi kekuatan bagi peneliti. 

13. Ucapan terima kasih kepada kakak-kakak, teman-teman peneliti yaitu, 

Muhammad fajrin, Salahudin, satiama yang selama ini membantu dan 

memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan.  

 

 

 



 

 

vii 

 

 

Penyusunan skripsi ini telah dilakukan semaksimal mungkin, dengan 

penuh kesadaran serta kerendahan hati, penulis merasa bahwa skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari 

berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsiini 

bermanfaat bagi pembaca dan bernilai pahala di sisi Allah swt. Amin. 

 

 

 

 

                                                                                Makassar,  November 2022 

 Penyusun, 

 

 

NURMAJEDAH 

           NIM. 30500118020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

 

DAFTAR ISI  

JUDUL  ................................................................................................................. i 

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

PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................................. iii 

KATA PENGANTAR  ....................................................................................... iv 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................... vii 

ABSTRAK .......................................................................................................... xi 

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

 A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1 

 B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ............................................. 5 

 C. Rumusan Masalah ............................................................................ 7 

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................ 7 

 E. Kajian Pustaka .................................................................................. 8 

BAB II  TINJAUAN TEORITIS ................................................................... 13 

 A. Animisme dan Dinamisme ............................................................ 13 

 B. Tradisi Lokal .................................................................................. 21 

 C. Tradisi Lokal dalam Pandangan Islam ........................................... 32 

 D. Teori Fenomenologi Alfred Schuzts .............................................. 33 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN ...................................................... 38 

 A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian ........................................... 38 

 B. Pendekatan Penelitian .................................................................... 39 

 C. Sumber Data .................................................................................. 40 



 

 

ix 

 

 D. Metode Pengumpulan Data ........................................................... 41 

 E. Instrumen Penelitian ...................................................................... 43 

 F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ........................................... 44 

 G. Pengujian Keabsahan Data ............................................................ 45 

BAB IV HASIL PENELITIAN ...................................................................... 48 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .............................................. 48 

B. Sejarah Kepercayaan Makakamba Makakimbi di Desa Simpasai 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima .................................................. 56 

C. Bentuk Ritual Makakamba Makakimbi pada Masyarakat Desa 

Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima .................................. 63 

D. Makna Ritual Makakamba Makakimbi bagi Masyarakat Muslim 

Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ......................... 74 

BAB V PENUTUP ......................................................................................... 81 

 A. Kesimpulan .................................................................................... 81 

 B. Implikasi Penelitian ....................................................................... 82 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 84 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................... 86 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... 87  



 

 

x 

 

ABSTRAK 

Nama :  Nurmajedah 

NIM :  30500118020 

Judul : Makakamba Makakimbi: Studi Atas Jejak Animisme dan Dinamisme 

pada Masyarakat Muslim Desa Simpasai Kecamatan Lambuka Bupaten 

Bima 

   

Penelitian ini membahas tentang Makakamba  Makakimbi: studi atas Jejak 
Animisme dan Dinamisme pada Masyarakat Muslim Desa Simpasai kecamatan 
Lambu Kabupaten Bima. Penelitian ini dibagi dalam beberapa Pokok masalah 
yaitu: 1.) Bagaimana Sejarah kepercayaan makakamba makakimbi pada 
masyarakat Muslim Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 2.) 
Bagaimana bentuk ritual makakamba makakimbi pada masyarakat Muslim Desa 
Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 3.) Bagaimana makna ritual 
makakamba makakimbi bagi masyarakat Muslim Desa Simpasai Kecamatan 
Lambu Kabupaten Bima? 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menggunkan pendekatan 
Fenomenologi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data ialah observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yaitu purpositive sampling. 
Kemudian dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan dan tahapan pengecekan keabsahan data. 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa: 1.) sejarah kepercayaan terhadap 
Makakamba Makakimbi merupakan kepercayaan asli masyarakat Bima sebelum 
Islam datang. Makakamba Makakimbi merupakan kepercyaan terhadap roh-roh 
dan benda ghaib, kepercayaan tersebut masih dilestarikam sampai sekarang yang 
termanfestasi dalam ritual Doa Dana dan  Toho Dore. 2.) bentuk ritual 
Makakamba Makakimbi dilakukan dalam bentuk Doa Dana yang dilakukan untuk 
menolak bala dengan bacaan wirid, doa-doa disudut gang dengan menyiapkan 
beberapa sesajean yaitu: daun sirih, pinang, hati dan limpa ayam, kembang 7 rupa. 
sedangkan Toho Dore dilakukan untuk meminta keturunan serta meminta untuk 
mendapatkan keinginan yang diharapakan. 3.) Makna ritual makakamba 
makakimbi yang termanifestasikan dalam bentuk Doa Dana dan Toho Dore 
merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat  
khususnya Desa Simpasai, ada yang menganggap bahwa Toho Dore merupakan 
bagian dari ajaran Islam karena memanjatakan doa-doa, dan ada juga yang 
menganggap itu sebagai bentuk praktik kesyirikan karena memberikan sesajen 
kepada hal yang gaib. 

Implikasi penelitian ini adalah: dengan adanya penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan untuk prodi studi Agama-agama 
serta bermanfaaat bagi pembaca umumnya. Harapan penulis dengan adanya 
penelitian ini dapat menjadi bahan masukan terhadap masyarakat yang melakukan 
ritual makakamba makakimbi khususnya masyarakat Islam yang meyakini dalam 
bentuk ritual do‟a dana dan toho dore.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan  negara yang menunjukkan keanekaragaman kondisi 

geografis dan corak kehidupan serta sifat masyarakat yang multi etnis. Corak dan 

sifat masyarakat yang majemuk merefleksikan atau menceritakan begitu banyak 

ragam kebudayaan dan tradisi yang tersebar di seluruh Indonesia.
1
 Indonesia juga 

merupakan negara yang luas dan padat penduduk yang memiliki berbagai macam 

suku, tradisi, budaya, dan adat istiadat yang tidak pernah habis untuk dibicarakan.  

Salah satu kekayaan dan daya tarik bumi Nusantara dalam keberagaman 

budaya. Keberagaman corak pesan dan makna yang terekspresikan dalam bentuk 

tradisi lokal yang tersebar di Nusantara sudah pasti menjadi sumber utama dari  

kekayaan budaya bangsa.
2
  Salah satu kekayaan  Nusantara adalah kepercayaan 

masyarakat di berbagai daerah yang berbeda serta memiliki ciri khas masing-

masing. Kepercayaan tersebut erat kaitannya dengan tradisi lama yang dilakukan 

secara turun temurun yaitu berupa kepercayaan animisme dan dinamisme. 

Animisme baerasal dari kata anima, animae; dalam bahasa latin, „Animus`, 

dan bahasa yunani „Avepos‟, dalam bahasa sanskerta di sebut „prana, dalam 

bahasa Ibrani di sebut „Ruah‟ yang artinya napas atau jiwa. Animisme di artikan 

                                                 

1
H.R. Warsito, Antropologi Budaya, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 94.  

2
Gunawan Monoharjo dkk, Seni Tradisional Kekayaan Budaya Yang Tiada Tara 

(Makassar: Lamacca Press. 2003), h. xiv. 
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sebagai ajaran atau doktrin tentang realitas jiwa.
3
 Yang di maksud dengan 

animisme adalah kepercayaan kepada roh  atau makhluk halus yang dapat 

memberikan efek kepada seseorang.
4
 

Keberadaan kekuatan gaib tidaklah tetap, ia dapat berpindah-pindah dari 

satu tempat ke tempat lainya. Di samping itu, kekuatan gaib tersebut tidak dapat 

di lihat yang dapat dilihat hanyalah efek atau bekas dan pengaruhnya. Harun 

Nasution menyebutkan bahwa dalam bahasa ilmiah, kekuatan gaib itu di sebut 

dengan “mana” dan dalam bahasa Indonesia di sebut “Tuah” atau sakti. 

Kepercayaan animisme dan dinamisme juga dianut oleh masyarakat Bima, 

sebelum masuk dan penyebaran Islam di Kabupaten Bima, kepercayaan animisme 

dan dinamisme sudah ada dan menjadi sebuah kepercayaan Asli. Umumnya 

dikenal dengan nama makakamba  makakimbi.  

Makakamba di dalam M. Hillir Ismail tidak di jelaskan secara etimologi 

dan terminologi. Mungkin kata ini berasal dari kata dasar kakamba yang 

mendapat awalan ma, sehingga terbentuk kata jadian makakamba, kemudian 

berubah menjadi makamba. Arti dari makamba adalah cahaya yang memancar 

(pancaran cahaya). Setelah mendapat awalan ma artinya berubah menjadi “beda 

yang memancarkan cahaya”. Sebenarnya pancaran cahaya hanyalah symbol dari 

kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan gaib yang di miliki oleh benda-benda 

tertentu. Benda-benda yang di percayai memiliki kekuatan gaib yang di simbolkan 

sebagai benda yang mampu memancarkan cahaya yang dalam bahasa Mbojo di 

                                                 

3
Zakiyah Darajat, Pebandingan Agama I (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 24.  

4
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2008), h. 70. 
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sebut makakamba. Dengan demikian sebenarnya penegertian dari agama 

makamba sama dengan dinamisme, yaitu agama yang mempercayai adanya 

benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada 

kehidupan sehari-hari. Agama makamba mulai di kenal pada masa Naka dan terus 

berkembang pada masa Ncuhi dan masa kerajaan, bahkan sampai sekarang masih 

ada anggota masyarakat Islam yang percaya terhadap kekuatan gaib yang di miliki 

oleh benda-benda tertentu.
5
 

Definisi makakimbi berasal dari kata dasar “kakimbi” yang mendapat 

awalan ma, sehingga menjadi makakimbi kemudian berubah menjadi makimbi. 

Arti harfiah dari kata ini adalah cahaya yang berkelap-kelip atau yang berkemilau, 

seperti kelap-kelip cahaya bintang atau kunamg-kunang pada malam yang gelap. 

Setelah mendapat awalan ma, artinya berubah menjadi sebuah benda yang 

mengeluarkan cahaya yang berkelap-kelip. Arti lain dari kakimbi adalah gerakan 

denyut jantung yang membuktikan bahwa manusia atau binatang masih bernyawa, 

atau masih hidup, roh atau jiwanya belum meninggalkan jasad. 

Kepercayaan makakamba makakimbi sudah dianut oleh seluruh 

masyarakat Bima di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Lambu. Desa 

Simpasai merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 

Namun permaslahan yang muncul sekarang adalah Masyarakat Desa Simpasai 

masih mempercayai kepercayaan makakamba makakimbi, dengan adanya skiripsi 

atau peneitian 3andarah. Saya akan menjelaskan atau memberi tau kepada 

                                                 

5
M. Hilir Ismail, kebangkitan Islam di Dana Mbojo (CV Binasti, 1540-1950), h.36-38. 
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masyarakat bahwasannya kepercayaan makakamba makakimbi adalah 

kepercayaan yang melenceng dengan syariat dalam agama islam.  

Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fenomena yang 

terjadi belakangan ini, masyarakat Bima cenderung telah kehilangan gairah untuk 

mempelajari kembali, bahkan cenderung telah melupakan sejarah makakamba 

makakimbi sebagai warisan sejarah yang wajib diketahui dan dipelajari. Generasi 

sekarang lebih suka menyibukan diri dan waktunya untuk aktifitas yang kurang 

bermanfaat, seperti bermain game, berselancar di media sosial. Padahal seharusya, 

sejarah makakamba makakimbi ini harus terus di ingat dan tanamkan kepada 

generasi selanjutnya sebagai salah satu kepercayaan asli masyarakat Bima, 

sekaligus sebagai identitas asli masyarakat Bima. 

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat fakta menarik 

bahwa, sekalipun prakter kepercayaan murni makakamba makakimbi telah 

ditinggalkan. Paling tidak masih ada sisa-sisa kepercayaan tersebut masih 

dilestarikan hingga sekarang dan dipadukan dengan ajaran Islam. Prakter 

makakamba makakimbi yang masih di lakukan antara lain yaitu Toho Dore, do‟a 

dana. 

Gambaran yang konkrit tentang jejak-jejak kepercayaan makakamba 

makakimbi yang masih tersisa dan terlihat dari kebiasaan masyarakat Desa 

Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Mengingat pengaruh ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin maju dan berkembang, 

peneliti perlu menguatkan kembali pemahaman dan pengetahuan masyarakat 

Bima pada khususnya melalui skripsi yang berjudul ”Makakamba Makakimbi: 
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studi atas jejak animisme dan dinamisme dalam masyarakat Muslim Desa 

Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penelitian ini berfokus pada jejak 

makakamba makakimbi pada masyarakat Muslim Desa Simpasai Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima. Penelitian ini hanya terbatas pada wilayah masyarakat 

Desa Simpasai Kecamatan Lambu kabupaten Bima.  

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarakan pengertiannya dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam 

mendefinisikan, maka penulis akan mendeskripsikan penjelasan dari judul 

tersebut, yaitu: 

1. Makakamba makakimbi adalah kepercayaan (animisme dinamisme) asli 

masyarakat primitif Kabupaten Bima dahulu, sebelum datangnya agama 

wahyu, agama samawi (Agama Islam) di Kabupaten Bima. Kondisi daerah 

bima sebelum hadirnya Islam masih di selimuti oleh kepercayaan 

makakamba makakimbi serta agama Hindu. Dalam politik pemerintah 

Bima pernah berlaku sistem pemerintahan yang di pimpin oleh naka, 

ncuhi dan kerajaan. Sejarah awal masuknya Islam di dana Mbojo (Bima) 

terjadi dalam tiga tahap yakni: pertama, terjadinya kontak pertama dengan 

para pedagang dari Demak. Kedua, perantauan di lakukan oleh para 
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pedagang pribumi sehingga sampai ke Ternate dan Tidore. Ketiga, 

kedatangan empat utusan dari kerajaan Gowa dan sampai ke pelabuhan 

Sape dan mengislamkan masyarakat setempat. Agama makakamba 

makakimbi mulai di kenal pada masa naka dan terus berkembang pada 

masa Ncuhi dan masa kerajaan, bahkan sampai sekarang masih ada 

masyarakat Islam yang percaya terhadap kekuatan gaib yang di miliki oleh 

benda-benda tertentu dan tempat-tempat yang di anggap keramat.  Maka 

dari itu makakamba makakimbi di Desa Simpasai tidak lagi diyakini 

seperti sebelum datangnya Islam serta dalam penghormatannya seperti 

dulu sebelum Islam datang akan tetapi penghormatan terhadap 

makakamba makakimbi sudah terfragmentasi kedalam ritual Doa Dana dan 

Toho Dore yang dilakukan oleh masyarakat Islam khususnya Masyarakat 

Desa Simpasai 

2. Animisme dinamisme adalah kepercayaan yang diyakini manusia di masa 

pra-sejarah, seperti zaman megalitikum. Manusia pada zaman itu 

menganut kepercayaan terhadap kekuatan di luar kuasa manusia, dan 

kepercayaan terhadap Roh nenek moyang dan benda-benda keramat yang 

dianggap memiliki kekuatan magis, yang diekspresikan melalui ritual dan 

penyembahan tertentu.  Maka dari itu animisme yang penulis maksudkan 

dalam penelitian ini yaitu kepercayaan masyarakat terhadap sosok parafu 

yang biasanya datang secara tiba-tiba masuk kedalam salah satu keluarga. 

Sedangkan yang penulis maksudkan dinamisme di sini yang berkaitan 

dengan benda-benda atau temat yang dianggap keramat yaitu adanya 
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sungai yang dianggap memiliki tah dan disakralkan oleh masyarakat serta 

dijadikan sebagai tempat ritual Toho Dore untuk meminta sesuatu yang 

diinginkan. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sejarah kepercayaan makakamba makakimbi pada masyarakat 

Muslim Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 

2. Bagaimana bentuk ritual makakamba makakimbi pada masyarakat Muslim 

Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 

3. Bagaimana makna ritual makakamba makakimbi bagi masyarakat Muslim 

Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a) Untuk mendeskripsikan asal mula keperyaan makakamba makakimbi dalam 

masyarakat muslim di Desa Simpasai kecamatan lambu kabupaten bima 

b) Untuk mengetahui bentuk ritual makakamba makakimbi dalam masyarakat 

muslim di Desa Simpasai kecamatan lambu kabupaten bima 

c) Untuk mengetahui makna ritual makakamba makakimbi dalam masyarakat 

Muslim di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan Teoritis  
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1. Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak hasil studi empiris tentang 

kepercayaan makakamba makakimbi di Desa Simpasai Kecamatan Lambu  

Kabupaten Bima. 

2. penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan 

dalam menangkap berbagai permasalahan yang muncul akibat 

kepercayaan makakamba makakimbi di Desa Simpasai Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima. 

3. penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang 

kepercayaan makakamba makakimbi 

b. Kegunaan Praktis  

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan sekaligus menjadi ilmu 

yang sangat bermanfaat bagi peneliti dan selanjutnya menjadi pengalaman 

untuk masa yang akan datang 

2. Hasil penelitian ini di harapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi 

dan masukan bagi pemerintah setempat dan khususnya pada masyarakat 

Desa Simpasai itu sendiri. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu adalah studi hasil kajian penelitian yang relevan 

dengan permasalahan yang terkait anmisme dinamisme. Beberapa penelitian di 

bawah ini dianggap berkaitan dengan judul yang diangkat penulis sebagai berikut: 

Pertama, Penelitian yang di lakukan oleh Nasifatul Syarifah (2020), 

tentang “Animisme dan Dinamisme dalam drama Roh karya Wisran Hadi serta 

kolerasinya dengan budaya di Sumatra Barat: sebuah bentuk perwujudan unsur 
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ekstrisnik drama.” Penelitia ini menggunakan Pendekatan sosiologi sastra. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa praktik animisme dan dinamisme dalam drama 

Roh karya Wirsan Hadi berupa ritual pemanggilan Roh nenek moyang oleh 

Manda dan Ibu Suri memiliki korelasi yang kuat dengan budaya di daerah 

Sumatera Barat, yaitu budaya Togak Ballian. Korelasi ini terletak pada hal-hal 

yang di percaya, seperti Roh dan suatu tempat memiliki kekuatan khusus, ritual 

yang di lakukan, peserta ritual, media ritual, dan tahapan yang di lakukan untuk 

memanggil roh-roh nenek moyang. Selain itu, tujuan pelaksanaan ritual di dalam 

drama dan pada tradisi Togak Balian bisa di artikan sebagai hal yang sama, yaitu 

ara drama Roh dan budaya Togak Balian menunjukkan adanya korelasi dan 

hubungan yang kuat sebagai bentuk perwujudan adanya unsur ekstrinsik di dalam 

drama. Dalam hal ini, unsur ekstrinsik di dalam drama secara jelas di tunjukan 

melalui Togak Balian yang mungkin sudah tidak asik bagi Wirsan Hadi selaku 

penulis naskah drama sehingga tradisi ini mengilhami naskah Roh yang telah di 

buatnya. 

Kedua, Penelitian yang di lakukan oleh Afriyani (2012) tentang, 

“Fenomena animisme dan dinamisme dalam kaba si Ali Amat saduran Edwar 

Djamaris.” Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa fenomena animisme dan dinamisme dalam kaba 

si Ali Amat saduran Edwar Djamaris, yaitu sebagai berikut. Pertama, bentuk 

Animisme yang ada dalam kaba si Ali Amat yaitu kepercayaan kepada roh yang 

bersemayam pada harimau, kepercayaan kepada roh yang bersemayam pada 

pohon atau buah sikajuik, dan kepercayaan kepada roh yang bersemayam pada 

kain merupakan contoh 9 andara yang selalu ada dalam kaba. Animisme yang di 

kumpulkan dalam kaba si Ali Amat menggunakan kekuatan yang berasal Roh. 

Kedua, kekuatan yang di ungkapkan dalam kaba si Ali Amat mengenai bentuk 
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dinamisme yang banyak di temukan di dalam kaba. Kekuatan yang di ungkapkan 

dalam kaba si Ali Amat berasal dari kekuatan yang di miliki oleh si Ali Amat 

(manusia keramat) dan benda-benda magis dan keramat, seperti kepercayaan pada 

kekuatan cincin cinto-cinto yang bisa mengabulkan semua permintaan 

pemiliknya, dan kepercayaan kepada kekuatan rencong. 

Ketiga, Penelitian yang di lakukan oleh Umrah Cahaya (2018) tentang 

“Eksistensi Animisme Masayarakat Lokal terhadap solidaritas petani di 

Kecamatan Camba Kabupaten Maros.” Berdasarkan hasil penelitian yang telah di 

lakukan maka dapat disimpul kan bahwa: penyebab animisme masayarakat lokal 

masih mempertahankan tradisi pemilihan hari baik di sebabkan berbagai faktor 

yakni menghormati nenek moyang. Ikut-ikutan dan takut mendapat musibah atau 

bala`. Yang di mana menurut kepercayaan masyarakat Desa Cenrana Kecamatan 

Camba Kabupaten Maros meyakini bahwa hari baik adalah waktu-waktu tertentu 

yang di anggap membawa keselamatan dan kelancaran apabila hendak 

menyeleggarakan sesuatu. Perhitungan tersebut di lestarikan secara turun-temurun 

dan telah menjadi kebiasaan yang melekat di Desa Cenrana. Adapun 

implementasi pemilihan hari baik yakni meyakini, menjaga dan mengamalkan 

tradisi pemilihan hari baik seperti halnya di Desa Cenrana Kecamatan Camba 

Kabupaten Maros ya  ng masih mempertahankan tradisi pemilihan hari baik dan 

terus mengamalkan tradisi tersebut dan mewariskanya kepada anak cucu mereka. 

Mereka mempercayai bahwa dengan memilih hari baik maka akan berdampak 

pada hasil panen mereka.  

Keempat, Penelitian yang di lakukan oleh Ahmad Afandi (2016), tentang 

“Kepercayaan animisme-dinamisme serta adaptasi kebudayaan Hindu-Budha 

dengan kebudayaan asli di pulau Lombok-NTB.” Menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan historis. Kepercayaan awal masyarakat sasak di pulau 
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Lombok tidak berbeda dengan perkembangan awal msyarakat pada umumnya 

yang di pengaruhi oleh kepercayaan religius magis. Pada saat itu kepercayaan 

masyarakat akan kekuatan dari kosmologi sangat kuat sehingga secara tidak 

langsung sosio-kultural yang di bangunnya dalam kehidupannya sehari-hari 

berdasarkan kepercayaannya pada kekuatan gaib tersebut. Pada masyarakat Sasak 

di Lombok-NTB pada saat itu di kenal juga kepercayaan animism, dinamisme dan 

totemisme. Kepercayaan masyarakat tersebut dapat berupa kepercayaan terhadap 

benda-benda yang memiliki kekuatan gaib (dinamisme), seperti: ketobok, makam, 

kemalik, keris, tombak dan lain sebgainya. Ada juga keoercayaan masyarakat 

pada mahluk-mahluk halus yang menguasai suatu tempat atau benda (animisme), 

seperti dalam hal pembangunan, pohon besar dan lain sebagainya. Masyarakat 

juga percaya bahwa beberapa binatang memiki kekuatan gaib (totemisme) seperti 

tikus, babi, kucing dan ular. Kebudayaan masyarakat sebelumnya, setelah 

kedatangan pengaruh Hindu-Budha terutama setelah pengaruh kerajaan Hindu 

Bali menganeksasi secara defakto kerajaan Lombok di Mataram Cakra Negara, 

beberapa kebudayaan yang di bawa orang-orang Bali mampu beradaptasi dengan 

budaya local, bahkan sampai saat ini budaya yang di kembangkannya tersebut 

menjadi salah satu budaya dari masyarakat Sasak, seperti dalam hal kesenian, 

bangunan, aksara dan lain sebagainya.  

Berdasarkan penelitian diatas terdapat kesamaan objek, yaitu sama-sama 

meneliti tentang amimisme dan dinamisme dan metode. Letak perbedaannya 

adalah, pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang jejak 

11andara dan dinamisme dalam kaitannya dengan keperyanaan makakamba dan 

makakimbi bagi mayarakat Islam Desa Simpasai Kecematan Lambu Kabupaten 

Bima, maka dari itu dari beberapa kajian terdahulu di atas belum ada yang 
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mengkaji serta membahas secara spesifik tentang jejak makakamba makakimbi 

pada masyarakat Islam di Desa Simpasai. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Animisme dan Dinamisme 

1. Pengetian Animisme 

Animisme berasal dari kata anima, animae; dalam bahasa latin, „Animus`, 

dan bahasa yunani „Avepos‟, dalam bahasa sanskerta di sebut „prana, dalam 

bahasa Ibrani di sebut „Ruah‟ yang artinya napas atau jiwa. Animisme di artikan 

sebagai ajaran atau doktrin tentang realitas jiwa.
6
  Dalam KBBI yang di maksud 

dengan animisme adalah kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda 

(pohon, batu, sungai, gunung dan srebagainya).
7
 

  Unsur utama dalam animisme yaitu Roh. Konsep pemahaman roh oleh 

masyarakat primitif berbeda dengan pemahaman masyarakat modern. Gambaran 

perwujudan roh yang bersifat tidak material tidak bisa di bayangkan oleh 

masyarakat primitif, roh terbentuk dari unsur yang sangat halus, memiliki bentuk, 

umur, dan mampu makan dan minum.
8
 Hal tersebut yang mendasari adanya 

sesembahan berupa makanan yang di sajikan oleh masyarakat primitif sebagai 

bentuk penghormatan terhadap roh. Pada perkembangannya animisme di percayai 

sebagai awal mula dari terbentuknya agama primitif, yang memuat unsur dasar 

dari suatu agama yaitu iman atau kepercayaan.  

                                                 

6
Zakiyah Darajat, Pebandingan Agama I (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 24. 

7
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2008), h. 70. 

8
Harun Hadiwijono, Religi Suku Murba di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2000), h. 46. 
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Keabsahan animisme sebagai agama masih di perdebatkan. Tylor 

mengungkapkan ada empat tahap proses yang di lalui animisme untuk bisa di akui 

sebagai agama primitif. Tahap pertama, masyarakat primitif mengkhayalkan 

adanya hantu jiwa (ghost-soul) orang mati yang mrengunjungi orang hidup. Hantu  

jiwa inilah yang mengganggu orang-orang yang masih hidup. Tahap kedua, jiwa 

menampakkan diri. Tahap ketiga, timbul kepercayaan dalam masyarakat tersebut 

bahwa segala sesuatu berjiwa. Tahap keempat, dari yang berjiwa itu ada yang 

menonjol, seperti pohon atau batu yang memiliki keanehan. Akhirnya, yang 

paling menonjol dari kesemuanya itu di sembah.
9
 

  Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud 

dengan animisme adalah kepercayaan terhadap roh atau kekuatan gaib yang hidup 

di balik benda dan dapat di realisasikan dengan beberapa ritual seperti 

membawakan sesajen di tempat yang di anggap keramat (Toho Dore), melakukan 

upacara Do`a dana. 

1. Sifat-sifat Animisme  

Sifat-sifat khas animisme terdapat beberapa bagian yaitu sebagai berikut:  

a. adanya suatu keagamaan dengan suatu rangkaian upacara dan bentuk-bentuk 

sesembahan yang menggambarkan adanya makhluk-makhluk halus, ruh-ruh 

dan jiwa-jiwa yang mempunyai keinginan dan kehendak. 

b. adanya daya kekuatan yang bekerja dalam manusia yang di sebabkan oleh 

adanya keinginan dan kehendak tadi 

                                                 

9
Asmal Bakhtiar, Filsafat Agama Wisata pemikiran dan kepercayaan Manusia, (Jakarta: 

PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 63. 
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c. adanya kepercayaan bahwa ruh-ruh dan makhluk-makhluk halus tadi berada di  

sekitar manusia, baik di hutan-hutan, pohon-pohon, gunung-gunung, rumah-

rumah, jalan-jalan dan sebagainya. 

d. sikap manusia terhadap ruh-ruh dan makhluk-makhluk halus tadi adalah 

ambivalen. Di satu pihak di takuti, dan di lain pihak manusia berusaha 

mengadakan kontak secara khususnya dengannya melalui cara-cara khusus 

pula dengan berbagai sesaji. 

e. Ruh-ruh dan makhluk halus tadi bersifat supra-manusiawi dan di percayai 

sangat mempengaruhi dan menentukan keselamatan hidup manusia. 

 Masyarakat primitif menyadari bahwa pada keinginannya sendiri ada 

keinginan lain, pada kehendaknya sendiri ada kehendak lain, pada suara sendiri 

ada suara lain, pada perbuatan sendi ri ada perbuatan lain, dan seterusnya, dalam 

berbagai aktivitas kehidupannya.
10

 

2. Teori Animisme  

Teori secara umum, (theory) adalah sebuah system konsep yang 

mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang 

membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner 

mendefinisikan teori sebagai “sebuah proses perkembangan ide-ide yang 

membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.
11

 

                                                 
 

11
Richard West, pengantar teori komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi ke3, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2008), h.49. 



16 

 

 

 

Teori animisme di munculkan pertama kali oleh E.B. Tylor (1832-1917), 

seorang antropolog asal inggris yang juga menekuni bidang etnografi dan 

arkeologi. Menurut dia, animisme adalah perlambang dari suatu jiwa atau ruh dari 

beberapa makhluk hidup dan obyek bernyawa lainnya. Segala sesuatu di dunia ini 

dapat hidup karena adanya jiwa atau nyawa, baik yang aktif ataupun yang tidak 

aktif. Dari sini manusia primitif sampai pada satu konsepsi tentang adanya 

makhluk-makhluk di luar manusia dan dapat menentukan kehidupannya.
12

 

Nyawa atau ruh tadi dapat meniggalkan manusia, baik untuk sementara 

ataupun untuk selama-lamanya, yaitu ketika manusia sedang tidur, pingsan atau 

tidak sadarkan diri dan ketika manusia mati. Begitu pula makhluk halus tadi dapat 

menampakkan diri kepada manusia dari jarak jauh. Perpaduan akan hidup dan 

makhluk-makhluk tadi akhirnya sampai pada konsepsi yang dapat di deskripsikan 

sebagai suatu jiwa atau ruh yang merupakan makhluk halus seperti hantu atau 

setan yang pada saat-saat tertentu dapat muncul secara tiba-tiba pada diri orang-

orang tertentu. Makhluk-makhluk halus tadi dapat merasuki tubuh manusia lalu 

menguasainya, juga dapat merasuki tubuh bunatang dan tumbuh-tumbuhan. 

Menurut teori Tylor, Agama primitive bersumber pada penggambaran dan 

personifikasi orang terhadap ruh dan makhluk-makhluk halus tadi pada setiap 

makhluk dan obyek-obyek di sekelilingnya, sehingga menurut Tylor lebih lanjut 

agama adalah kepercayaan manusia terhadap adanya suatu hubungan antara 

                                                 
12

Rahmat Fajri, Roni Ismail, Khairullah Zikri, Agama-Agama Dunia (Belukar, 2012), 

h.33-34. 
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dirinya dengan ruh-ruh yang di anggap “memiliki, menguasai dan berada di mana-

mana” memenuhi alam semesta ini. 

Walaupun teori Tylor sangat berpengaruh pada saat itu, namun banyak 

sekali sarjana lain yang menentangnya. Di antara yang tidak setuju dengan 

teorinya mempersoalkan bahwa apakah mungkin manusia primitif, yang tingkat 

berfikirnya masih sangat sederhana, itu mampu merasionalkan masalah mati, 

mimpi, sehingga kemudian berkembang kepada adanya makhluk-makhluk halus, 

dalam agama sebenarnya terdapat suatu aspek yang tidak kalah penting, yaitu 

sapek intusi dan emosi.
13

 

2. Pengertian Dinamisme 

Kata dinamisme berasal dari kata Yunani dynamis atau dynaomos yang 

artinya kekuatan atau tenaga. Jadi dinamisme adalah kepercayaan (anggapan) 

adanya kekuatan yang terdapat pada berbagai barang, baik yang hidup (manusia, 

binatang, dan tumbuhan), atau yang mati.  Dinamisme yang dibahas disini adalah 

berkaitan dengan kepercayaan primitif. 

Dinamisme adalah keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam zat 

suatu benda yang di yakini mampu memberikan suatu manfaat dan marabahaya. 

Unsur dinamisme lahir dari ketergatungan manusia terhadap daya dan kekuatan 

lain yang berada di luar dirinya. Manusia tersebut mencari zat lain yang akan ia 

sembah, karena mem berikan rasa tenang dan nyaman ketika berada dekat dengan 

                                                 

13
Rahmat Fajri, Roni Ismail, Khairullah Zikri, Agama-Agama Dunia (Belukar, 2012), 

h.33-34. 
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zat tersebut.
14

 Penganut paham dinamisme sering kali menyajikan persembahan 

untuk sesuatu yang di pujanya, demi mendapatkan keselamatan dan keberkahan. 

Harun Nasution menyatakan bahwa bagi manusia primitif, yang tingkat 

kebudayaannya masih relatif sangat rendah, setiap benda yang ada di 

sekelilingnya bisa mempunyai kekuatan batin yang misterius. Masyarakat primitif 

memberi berbagai nama kepada kekuatan bati itu, misalnya orang Melanesia 

menyenbutkan dengan nama “mana”, orang india “Shakti”, orang jepang “kami”, 

orang Pigmi di Afrika “oudah”, dan orang India Amerika “wakan, orenda, 

maniti”. Dalam sejarah Agama-Agama dan ilmu perbandingan Agama kekuatan 

batin ini biasanya di sebut dengan “mana”. Dalam istilah Indonesia di sebut 

dengan “Tuah”. 

T.S.G. Mulia menjelaskan dinamisme sebagai suatu kepercayaan bahwa 

pada berbagai benda terdapat suatu kekuatan atau kesaktian, misalnya dalam api, 

batu, tumbuhan-tumbuhan, hewan dan juga pada manusia. Kekuatan atau 

kesaktian ini tidak di bayangkan sebagai suatu tokoh atau pribadi. Jadi, bersifat 

abstrak. 

Singkatnya, dinamisme adalah kepercayaan kepada suatu daya kekuatan 

atau kekuasaan yang kera mat dan tidak berpribadi, yang di anggap halus atau 

berjasad, yaitu sejenis “fluidum”, yang dapat di miliki maupun tidak dapat di 

miliki oleh benda, binatang atau manusia. Di sini perbedaan animisme tampak 

jelas. Kedua-duanya berkenaan dengan “cara tanggapan manusia terhadap 

                                                 

14
Edward B. Tylor, primitive culture: Recearches into the Development of Mythology, 

philosophy, religion, language, Art and Custom 7th Edition (New York: Brentano`s publishers 

1924), h. 160. 
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kekuatan”. Tetapi dalam animisme kekuatan tersebut di anggap sebagai suatu 

kekuasaan yang mempribadi, sementara dinamisme berpangkal pada tanggapan 

terhadap kekuasaan yang tidak berpribadi.
15

 

Selanjutnya terdapat beberapa konsep dalam kehidupan manusia primitif  

 yang erat hubunganya dengan dinamisme, yaitu: mana, fetish, magi dan saman: 

a. Mana di kenal pertama kali berkat R.H. Codrington melalui bukunya, The 

Melanesians, tahun 1891. Menurut rumusannya, mana adalah suatu kekuatan 

supranatural, yaitu suatu alam gaib yang suci tempat beradanya kekuatan-

kekuatan yang melebihi kekuatan-kekuatan yang telah di kenal manusia dalam 

alam sekitarnya dan yang di hadapi manusia dengan rasa keagamaan. 

Kekuatan tersebut sama sekali berbeda dengan kekuatan fisik, karena 

kekuatan tersebut merupakan kekuatan yang luar biasa, mengatasi kekuatan 

lahir, bersifat suci, dan mengandung khasiat baik dan buruk menurut 

keperluan serta menguasai kehidupam penganutnya. Jadi, menurut pengertian 

di atas, sesuatu yanfg mempunyai mana adalah suatu yang supranatural, 

sehingga menimbulkan kebenaran, ketakutan dan rasa khidmat, karena 

memiliki keistimewaan dan rasa tertentu. 

b. Fetish asal bahasa Protugis “Feitico”, berarti jimat, juga pusaka, yaitu sesuatu 

yang mengandung daya gaib atau benda-benda yang mengandung daya gaib 

atau benda-benda yang berkualitas magi. Fetish adalah benda-benda yang 

mengandung mana, dan di sebut juga benda bertuah. Ada sejenis fetish yang 

                                                 
15

Rahmat Fajri, Roni Ismail, Khairullah Zikri, Agama-Agama Dunia (Belukar, 2012), 

h.39-40. 
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di sebut “relik”, yaitu benda-benda yang mengandung daya yang berasal dari 

manusia yang sakti. Fetish seolah-olah mendekatkan kesaktian kepada 

manusia sehingga kesaktian tersebut dapat memberi pengaruh yang baik 

kepadanya. Dalam pandangan manusia primitif fetish dapat mendatagkan 

keselamatan, seperti melindungi dari bencana, menyembuhkan penyakit, 

memberi kesuburan dan kekuatan hidup baru, misalnya di lantik dalam suatu 

tugas tertentu. 

c. Magi berasal dari bahasa Persia “maga” yang berarti iman atau pendeta dalam 

agama Zoroaster yang tugasnya adalah mengembangkan dan memelihara 

kelestarian agamanya serta memimpin segala macam upacara keagamaan. 

Atas jerih payah golongan maga ini agama Zoroaster dapat tersebar luas ke 

seluruh Persia. Magi sering di katakan erat hubungannya dengan sihir. Tetapi, 

menurut Honig kata semula berarti imam, sehingga aceh sekali bila magi 

berhubungan dengan sihir sebab sihir termasuk perbuatan yang sangat tidak 

baik. Namun magi justru berarti ilmu sihir. Hal ini kemungkinan di sebabkan 

oleh orang-orang Yunani yang mengacaukan imam-imam dengan ahli sihir. 

Lebih lanjut magi berarti penguasa segala sesuatu yang berhubungan dengan 

rohani manusia, pelopor perbuatan-perbuatan yang misterius, juga penyiksa 

manusia dengan berbagai cobaan. 

d. Saman dinamisme kepercayaan terhadap mana, fetishisme dan magi 

menghasilkan berbagai macam upacara, yang biasanya di lakukan secara 

bersama-sama dalam bentuk tari-tarian. Penanggungjawab upacara semacam 

ini adalah kepala suku. Kerena banyak di jumpai seorang kepala suku yang di 
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samping bertindak sebagai pemimpin dalam kehidupan sehari-hari, juga di 

keramatkan karena di selimuti dengan berbagai hal yang tabu. Ia juga 

menguasai hujan, musim, dan menentukan nasib seseorang. Ia adalah seorang 

raja-imam yang di kelilingi oleh berbagai tabu sehingga pemerintahan yang 

sebenarnya di kerjakan oleh seorang atau beberapa orang wakilnya. Ia 

mengandung mana di lihat dari kekuatan badanya yang luar biasa., ilmu 

pengetahuannya, kemujuranya dalam berbagai usaha, di cintai para wanita, 

juga kedahsyatan dan juga kebengisannya.
16

 

B. Tradisi Lokal  

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu “tradition” norma yang diteruskan, 

sederhanya adalah suatu yang sudah dilaksanakan semenjak lama bagi 

gerombolan warga dari suatu negeri dengan dilakukannya secara terus-menerus 

atau adanya berita yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulisan 

maupun lisan.
17

 Sebab tanpa adanya ini suatu tradisi bisa punah. Pada pengertian 

lain tradisi ialah adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun termurun 

oleh masyarakat, melalui penilaian bahwa tradisi tersebut merupakan cara  terbaik 

untuk merampungkan suatu perkara. Umumnya sebuah tradisi dilakukan untuk 

mendapatkan keberkahan. 

Pengertian tradisi dari sebagian pakar ialah secara umum merupakan 

budaya atau norma istiadat yang dilestarikan berasal dari generasi ke genarasi dan 

diimplementasikan pada kehidupan. Para pendahulu sagat mengharapkan kepada 

                                                 
16

Rahmat Fajri, Roni Ismail, Khairullah Zikri, Agama-Agama Dunia (Belukar, 2012), 

h.41-49. 

 
17

 Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya, Cet. III, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2017), h. 82. 



22 

 

 

 

para generasi penerus agar tetap menjaga keberlangsungan peninggalan mereka. 

Peninggalan tersebut bisa berupa materiil serta in materil. Peninggalan materil 

misalnya lukisan, patung dan arca. Sementara peninggalan in materil berupa 

bahasa atau dialek, upacara norma, dan adat. 

Tradisi yang dimiliki masyarakat bertujuan supaya menghasilkan hayati 

masyarakat yang kaya akan nilai budaya. Selain itu, tradisi juga akan melahirkan 

kehidupan yang harmonis antar masyarakat. Akan tetapi hal itu akan terwujud 

apabila manusia mengchargai, menghgormati, dan menjarlankan suatu tradisi 

secara baik serta benar dan sesuai tuntunan. 

Hukum serta norma yang terdapat pada kelompok masyarakat dipengaruhi 

oleh kebiasaan yang terdapat serta yang berkembang pada warga. Contohnya, 

22andar di Aceh diwajibkan untuk memakai jilbab. Tetapi, hal ini tidak berlaku 

pada daerah lain. Hal ini terjadi karena disebabkan setiap daerah memiliki 

kebiasaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masyarakat hanya akan 

mengembangkan suatu hukum dan adat istiadat yang sesuai menggunakan tradisi 

para pendahulu mereka.  

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak 

mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan 

antara individu dengan masyarakat bisa harmonis. Dengan tradisi sistem 

kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi dihilangkan, maka ada harapan 

suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga.
18
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Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni 

kebiasaan-kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan suatu penduduk asli 

yang mengenai nilai-nilai budaaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang 

saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah 

mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan 

untuk mengatur tindakan sosial.
19

 Sedangkan dalam kamus sosiologi diartikan 

sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat 

dipelihara.
20

  

Sebenarnya banyak sekali pengertian dari tradisi namun pengertian tradisi 

menurut para ahli secara garis besar adalah suatu budaya atau adat istiadat yang 

diwariskan dari satu generasi ke generasi dan diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Nenek moyang kita tentu menginginkan para generasi 

penerus tetap menjaga kelestarian peninggalan mereka. Peninggalan tersebut 

dapat berupa materiil dan non materiil. Peninggalan materiil contohnya lukisan, 

patung dan arca. Sementara peninggalan non materiil berupa bahasa atau dialek, 

upacara adat, dan norma. 

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari 

masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. 

Tardisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. 

Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara 
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kebetulan atau disengaja.
21

 Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan 

kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan hasil dari 

tradisi memiliki tiga wujud kebudayaan yaitu: 

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

norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat.  

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
22

 

Menurut Ahmad Arifi, tradisi bisa diterjemahkan menggunakan pewarisan 

atau penerusan adat. Tetapi tradisi tadi bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah. 

Tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat 

dalam keseluruhannya. Manusialah yang membuat tradisi tadi menerimanya, 

menolaknya, atau membahrui serta menciptakannya. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil benang merah bahwa sebuah 

tradisi atau tata cara harus berbentuk sebuah perilaku yang berulangkali dilakukan 

oleh orang banyak (warga) dengan aneka macam latar belakang dan golongan 

secara terus-menerus, serta norma ini, sebagai sebuah kebiasaan yang dapat 

diterima oleh logika atau akal sehat mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tadi 

merupakan adat kolektif serta lebih spesifik dari hanya sekedar norma biasa 
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 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 
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 Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup (Hasanuddin Universiti 
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karena istiadat bisa berupa adat individu serta tata cara kolektif. Tata cara yang 

lain dengan ijma‟.
23

 

Adat bentuk jamaknya adalah istiadat sebagaimana diuraikan tedahulu, 

adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata 

kelakuan. Jadi adat istiadat sebenarnya mengandung berbagai macam aturan ideal 

yang mengatur tata hubungan atau interaski yang terdapat dalam suatu 

masyarakat. Nilai adat istiadat itu telah bersemayan di dalam pikiran setiap 

individu sebagai angggota masyarakat, sehingga hubungan antara satu dengan 

yang lain nampak tertib dan teratur karena masing-masing telah memahami 

kedudukannya baik kedudukanya sebagai masyarakat biasa, pemimpin adat, 

pemimpin agama, keamanan, sebagai pemuda-pemudi dan lain sebagainya. 

Istilah adat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, dari akar kata 

aduba-ya‟dubu-adban/ada‟ban yang artinya sopan-berbudi-baradab-aturan-tata 

cara dalam pergaulan. Kalau bentuk kata benda yang ditujukan bagi kalangan 

perempuan (muannas) menjadi Ada‟batun yang lazim dalam bahasa Indonesia 

disebut Adat. Kata adab kemudian dialih bahasakan kedalam bahasa Indonesia. 

Ini pula menunjukkan bahwa selain Bangsa Indonesia dipengaruhi oleh 

penggunaan kata-kata asing seperti bahasa Arab, Inggris, Latin, Yunani dan 

Sanskerta, kata-kata ini selanjutnya berusaha dialihbahasakan menjadi bahasa 

Indonesia. Terkadang juga sekaligus menggunakan arti atau makna yang 

terkandug di dalamnya, namun ada pula kata yang hanya diambil istilahnya saja 
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akan tetapi makna kata tersebut justru berbeda atau malah maknanya mengambil 

dari andar asing yang lain.
24

 

Adat lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang 

terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan ijma‟ harus lahir dari kesepakatan 

para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat 

istiadat berbeda dengan ijma‟ maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang 

memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain 

yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan 

mereka atau tidak. Adapun ijma‟ menjadi hujjah kepada semua orang dengan 

berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari itu.  

Macam-macam tradisi meenurut para ulama ushul fiqh terbagi menjadi 

tiga macam, antara lain yaitu: 

1. Dari segi objeknya terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Al-„urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan 

masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam 

mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan 

terlintas dalam pikiran masyarakat. 

b. Al-„urf al-„amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan 

masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu‟amalah 

keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat 

dalam masalah hidupnya mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang 
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lain, seperti kegiatan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, 

kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum 

minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu 

dalam acara-acara khusus.  

Contoh: kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang yang 

dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang 

dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, 

tanpa dibebani biaya tambahan. 

2. Dari segi cakupannya „urf dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Al-„ulf al-„am (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang 

berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. 

b. Al-„urf al-khas (keebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang 

berlaku di daerah dan masyarakat tertetu. 

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara‟ „urf dibagi menjadi dua 

yaitu: 

a. Al-„urf al-shokhih (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang 

berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau 

hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa 

mudarat kepada mereka.  

b. Al-„urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang 

bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam 

syara‟. Sebuah keteraturan di dalam hidup tentunya menjadi harapan yang 

selalu dipanjatkan oleh setiap manusia. Berangkat dari interaksi-interaksi 
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tersebut diperlukan pedoman atau patokan yang memberikan wadah bagi aneka 

pandangan mengenai keteraturan yang semula merupakan pandangan pribadi.
25

 

Berbicara agama Islam dengan kebudayaan, tentu merupakan pembahasan 

yang sangat menarik. Di mana Islam sebagai agama universal merupakan rahmat 

bagi semesta alam dan dalam kehadirannya di muka bumi, Islam berbaur dengan 

budaya anda tidak bisa dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang 

saling mendukung dan melengkapi.  

Sekian banyak nilai yang ditrasformasikan nenek moyang kita, yang 

termasuk dalam sistem keagamaan adalah tradisi haul Mbah Zainal Abidin yang 

terdapat di Desa Tambak sumur, di Desa inilah pelestarian terhadap salah satu 

warisan leluhurnya tetap bertahan. Istilah tradisi mengandung pengertian tentang 

adanya kaitan masa lalu dengan mas a sekarang. Ia menunjuk kepada sesuatu yang 

diwariskan dari generasi ke generasi, dan wujudnya masih ada sampai sekarang. 

Sebagaimana dikutip oleh Pramono secara ringkas menyatakan bahwa tradisi 

adalah sesuatu yang diwariskan atau ditransmisikan dari masa lalu ke masa kini.
26

 

Adapun kebudayaan yang mengiringi tumbuhnya dan menyebarnya Islam ke 

berbagai penjuru dunia. Dengan watak, keadaan geografis, dan tatanan sosial yang 

ada maka melahirkan sejumlah definisi dari budaya atau kebudayaan itu seendiri.  

Kebudayaan berasal dari kata Sansekerta “buddhayah”, yang merupakan 

bentuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, 

kebudayaan dapat diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau 
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akal”. Culture, merupakan istilah andar asing yang sama artinya dengan 

kebudayaan, berasal dari kata latin “colore” yang berarti mengolah atau 

mengerjakan (mengolah tanah atau andara). Dari asal arti tersebut yaiu “colore” 

kemudian “culture” diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk 

mengolah dan mengubah alam.  

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. 

Herskovits dan Bronislaw Malinowaski mengemukakan bahwa segala sesuatu 

yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh 

masyarakat itu sendiri. Herskovits memandang kebudayaan sebagai suatu yang 

turun temurun dari satu kenerasi ke generasi yang lain, kebudayaan mengandung 

keseluruhan pengertian nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-

struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual 

dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Kebudayaan merupakan 

keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan 

lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. 
27

  

Kaitannya dengan istilah kebudayaan, kita juga menjumpai istilah 

peradaban. Istilah peradaban jika diambil dari ilmu pengetahuan barat berasal dari 

kata civilization yang diartikan sebagai kebudayaan yang telah mencapai tahapan 

yang tertinggi dalam kehidupan manusia, seperti seni, arsitektur, kemajuan ilmu 

pengetahua, kemajuan teknologi. Sehingga bangsa-bangsa yang pernah mencapai 

kejayaannya walaupun kini telah musnah dinamakan peradaban. Dalam hubungan 
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yang demikian kita temukan istilah sejarah peradaban Islam, sejarah peradaban 

Mesir, peradaban Babilonia dan sebagainya. Di samping itu dalam dunia andarah 

Islam kita temukan istilah adab terutama pada perguruan Tinggi Agama Islam di 

Indonesia menggunakan istilah Fakultas Adab. Arti kata adab, diterjemahkan 

kedalam andar Indonesia menjadi peradaban.
28

 

Berbicara masalah kebudayaan tidaklah mudah, sebab ada banyak 

perbedaan pendapat dari masing-masing tokoh dalam mendefinisikan kebudayaan. 

Berikut ini definisi-definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Menurut M. Jacobs dan B.J. Stern Kebudayaan mencakup keseluruhan yang 

meliputi bentuk teknologi sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda, yang 

kesemuanya merupakan warisan sosial. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan 

adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
29

 

Menurut Clifford Geertz yang dirujuk dalam buku Nur Syam, budaya 

memiliki dua komponen: budaya sebagai sistem kognitif dan sistem makna, dan 

budaya sebagai sistem nilai. Dalam situasi ini, Geertz menjelaskan bahwa upacara 

keagamaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat adalah asistem kognisi dan 

makna, sedangkan sistem nilai mengacu pada ajaran yang dipegang teguh sebagai 

landasan atau acuan untuk melakukan upacara keagamaan.
30

 

Kebudayaan, menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, 

digambarkan sebagai segala ciptaan, selera, dan kreasi masyarakat.Upaya 
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masyarakat menciptakan teknologi dan budaya material (atau budaya material) 

yang dibutuhkan manusia untuk mengatur lingkungan, memungkinkan bakat dan 

hasil mereka diabdikan untuk kebutuhan masyarakat.
31

 

Salah satu wujud kebudayaan adalah sebagai suatu kompleks aktivitas 

serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut dengan andar 

sosial atau andar budaya.
32

 

Berdasarkan berbagai gambaran para tokoh terkait kebudayaan, dapat 

dipahami bahwasanya kebudayaan itu adalah system pengetahuan yang meliputi 

sistem ide gagasan yang terdapat di dalam pikiran manusia, sehingga dalam 

kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan wujud dari 

kebudayaan terse but adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai 

makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, 

misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi andar, religi seni 

dan lain-lainnya. Dari keseluruhan wujud kebudayaan tersebut semuanya 

bertujuan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan 

bermasyarakat. 

C. Tradisi Lokal dalam Pandangan Islam  

Tradisi anda berangkat dari paradigma induktif tradisi leluhur.
33

 Ketika 

Islan masuk ke Jawa, kedua paradigma tersebut bertemu. Islam bermotif dakwah 
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(misi agama) dan tradisi anda bermotif melestarikan tradisi leluhur. Keduanya 

saling tarik ulur dalam wujud akulturasi dan sinkretisasi. Manakala paradigma 

deduktif kitab suci yang berhasil menjadi pokok pegangan, maka di situ tradisi 

lokal beralih menjadi kekayaan budaya samata-mata. Sebaliknya, jika paradigma 

induktif tradisi leluhur yang masih dominan, maka di situ tradisi anda bertahan 

menjadi budaya spiritual lokal.
34

 

Berdasarkan ciri-ciri umum Islam, Geertz menelusuri sejarah syari‟at 

meskipun kurang menyebutkan pertumbuhan Sufisme. Ketika menggambarkan 

pesan Muhammad sebagai salah satu rasionalisasi dan simplifikasi yang esensial 

meskipun kurang menyebutkan pentingnya pengalaman mistik dan teologi Islam 

mengenai ramalan. Dari sini bisa meneyimpulkan bagi Geertz, Islam adalah suatu 

agama protestan dan bahwa perkembangan Sufisme mewakili suatu kontra 

pembaharuan.
35

 

Koentjaraningrat dalam bukunya pengantar ilmu antropologi mengutip 

pendapat Talcott Parsons bersama A.L. Kroeber dan J.J. Honigman, 

mengemukakan anjurannya dari ketiga ilmuan itu untuk membedakan wujud 

kebudayaan sebagai suatu andar dari ide dan konsep dari wujud kebudayaan 

sebagai suatu rangkaian tindakan atau aktivitas manusia yang berpola, sehingga 

tiga gejala kebudayaan itu meliputi: ideas, acvities dan artifacts.  

Koentjaraningrat membagi tiga wujud kebudayaan ini sebagai berikut: 
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a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dar ide, gagasan, nilai, norma, 

peraturan dan sebagainya. 

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat.  

c. Wujud kebudayaan sebagai hasil karya berupa benda-benda, barang yang 

bersifat material.
36

 

C. Teori Fenomenologi Alfred Schuzts 

Penelitian ini menggunakan fenomenologi Alfred Schuzts, asumsi dasar 

dari teori ini adalah bahwa suatu penampakan hukonsep-konsep yang ada di 

sekitar, mendorong manusia untuk mencari pemahaman suatu makna melalui 

hubungan dengan orang lain. Makna yang di ciptakan dapat di ketahui dalam 

karya, aktivitas atau action yang di lakukan membutuhkan peran dari orang lain.  

Alfred Schuzts (1932) mengutarakan bahwa manusia mengkonstruksikan makna 

melalui proses tipikasi dan terjadi dalam sebuah pengalaman. Maka Alfred 

Schuzts mengaitkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman yang dialami 

sehari-hari dan mencari asal-usul dari pengalaman dan pengetahuan tersebut. 

Alfred Schuzts memahami dan menggambarkan tindakan seseorang dalam 

tindakan sosial dengan merujuk pada tindakan yang di lakukan pada masa lalu dan 

tindakan yang akan di capai dimasa yang akan datang. 

Konsep dari tedhak siten ini merupakan sajian budaya yang merujuk pada 

sejarah, atas pengalaman masa lalu yang orang lakukan. Pemaknaan dari simbol 

yang terkandung di dalamnya telah melibatkan banyak orang untuk menciptakan 
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kesepakatan dari arti sebuah simbol. Schuzts sering di jadikan centre dalam 

penerapan metedelogi penelitian kualitatif yang menggunakan studi 

fenomenologi. Pertama, karena melalui Schutz-lah pemikiran dan ide Husserl 

yang di rasa abstrak dapat di jelaskan dengan lebih gamblang dan mudah di 

pahami. Kedua, Schutz merupakan orang pertama yang menerapkan 

fenomenologi dalam ilmu sosial.  

Dalam mempelajari dan menerapkan fenomenologi sosial ini, Schutz 

mengembangkan juga model tindakan manusia (Human of action) dengan tiga 

dalil umum yaitu: (1) The postulate of logical consistency (dalil konsistensi logis). 

Ini berarti konsistensi logis mengharuskan peneliti untuk tahu validitas tujuan 

penelitiannya sehingga dapat di analisis bagaimana hubungannya dengan 

kenyataan kehidupan sehari-hari. Apakah dapat dipertanggungjawabkan atau 

tidak, (2) The postulate of subjective interprelation (dalil interpretasi subyektif), 

(3) menuntut peneliti untuk memahami segala macam tindakan manusia atau 

pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Maksudnya peneliti mesti 

memposisikan diri secara subyektif dalam penelitian agar benar-benar memahami 

manusia yang diteliti dalam fenomenologi andar, (4) The postulate of adequacy 

(dalil kecukupan) Dalil ini mengamanatkan peneliti untuk membentuk kontruksi 

ilmiah (hasil penelitian) agar peneliti bisa memahami sosial antar individu. 

Kepatuhan terhadap dalil ini akan agar kontruksi sosial yang di bentuk konsisten 

dengan kontruksi yang ada dalam realitas sosial. Schutz dalam mendirikan 

fenomenologi transendetal-nya telah mengawinkan fenomenologi transendetal-

nya Husserl denga konsep verstehen yang merupakan buah pemikiran weber. Jika 
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Husserl hanya memandang filsafat fenomenologi (transendetal) sebagai metode 

analisis yang digunakan untuk mengkaji `sesuatu yang muncul`, mengkaji 

fenomena yang terjadi di sekitar kita. Tetapi Schutz melihat secara jelas implikasi 

sosiologisnya di dalam analisis ilmu pengetahuan, berbagai gagasan dan 

kesadaran. Schutz tidak hanya mrenjelaskan dunia andar semata, melainkan 

menjelaskan berbagai hal mendasar dari konsep ilmu pengeahuan serta berbagai 

metode teoritis dari realitas yang ada.
37

 

Dalam pandangan Schutz memang ada berbagai ragam realitas teramsuk 

di dalamnya dunia mimpi dan ketidakwarasan. Tetapi realitas yang tertinggi itu 

adalah dunia keseharian yang memiliki sifat intersubyektif yang di sebutnya 

sebagai the life world. Menurut Schutz ada enam karateristik yang sangat 

mendasar dari the life world, yaitu pertama, wideawakeness (ada unsur dari 

kesadaran yang berarti sadar sepenuhnya). Kedua, reality (orang-orang yakin akan 

eksistensi dunia). Ketiga, dalam dunia keseharian orang-orang berinteraksi. 

Keempat, pemgalaman dari sesorang merupakan totalitas dari pengalaman dia 

sendiri. Kelima, adanya perspektif waktu dalam masyarakat.  

Dalam the life wolrd ini terjadi dielektika yang memperjelas konsep `dunia 

budaya` dan `kebudayaan`. Sealain itu pada konsep ini Schutz juga menekankan 

adanya stock of knowledge yang mengfokuskan pada pengetahuan yang kita miliki 

atau dimiliki seseorang. Stock of knowledge terdiri dari knowlwgde of skills dan 

useful knowledge. Stock of knowledge sebenarnya merujuk pada content (isi), 
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meaning (makna), intensity (intensitas), dan duration (waktu). Schutz juga sangat 

menaruh perhatiann pada dunia keseharian dan fokusnya hubungan antara dunia 

keseharian itu dengan ilmu (science), khususnya ilmu andar. Menurut Schutz, cara 

orang mengkontruksikan makna dari luar atau dari arus utama pengalaman ialah 

melalui prosestipifikasi. Dalam hal ini termasuk membentuk penggolongan atau 

klasifikasi dari pengalaman yang ada. Hubungan makna diorganisir secara 

bersama-sama, juga melalui proses tipifikasi, kedalam apa yang Schutz namakan 

“kumpulan pengetahuan” (stock of knowledge).
38

 

Penelitian ini menggunakan teori The Order to Motiv and Because to 

motiv yang pencetusnya adalah Alfred Schutz. Asumsi dasar dari teori the order to 

motiv and because to motiv, Schutz membedakan antara makna dan motif. Makna 

berkaitan dengan bagaimana aktor menentukan aspek apa yang penting dari pada 

kehidupan sosialnya. Sementara, motif menunjuk pada andara seseorang 

melakukan sesuatu. Makna mempunyai dua macam tipe, yaitu makna subjektif 

dan makna objektif. Makna subjektif merupakan kontruksi realitas tempat 

seseorang mendefinisikan komponen realitas tertentu yang bermakna baginya. 

Makna objektif adalah seperangkat makna yang ada dan hidup dalam kerangka 

budaya secara keseluruhan yang di pahami andara lebih dari sekedar idiosinkratik. 

Schutz juga membedakan dua tipe motif, yaitu motif “dalam kerangka untuk” (in 

order to) dan motif “karena” (because). Motif pertama berkaitan dengan andara 

seseorang melakukan sesuatu andarah sebagai usahanya menciptakan situasi dan 

kondisi yang di harapkan di masa andar. Motif kedua merupakan pandangan 
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retrospektif terhadap andar-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan 

andarah tertentu. 

Teori fenomenologi, Schutz memperkenalkan dua istilah motif. Motif 

yang pertama adalah motif “sebab” (because of motif). Kemudian motif yang 

kedua adalah motif “tujuan” (in order to motive). Motif “sebab” adalah yang 

melatarbelakangi seseorang melakukan andarah tertentu. Sedangkan motif 

“tujuan” adalah tujuan yang ingin di capai oleh seseorang yang melakukan suatu 

andarah tertentu. 
39
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif 

deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berupaya memberikan gambaran mengenai 

fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan kondisi 

alamiah (natural setting) dari objek penelitian, Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan yang mengandalkan data dari kondisi objektif yang terjadi di 

lapangan atau lokasi penelitian.
40

 

Berdasarkan pandangan di atas, maka dalam penelitian ini berusaha untuk 

menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang 

ditemukan. Olehnya itu, penulis langsung mengamati peristiwa-peristiwa di 

lapangan yang berhubungan langsung dengan Kepercayaan Makakamba 

makakimbi: studi atas jejak animisme dan dinamisme di Desa Simpasai 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 

2.  Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Desa Simpasai 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitia 

di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima karena beberapa 
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pertimbangan, antara lain: Kepercayaan Makakakmba makakimbi adalah 

kepercayaan yang masih dilestarikan hingga sekarang oleh masyarakat Bima, 

termasuk di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sehingga peneliti 

menganggap bahwa pemilihan lokasi sudah tepat.  

a. Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima adalah tempat peneliti 

dilahirkan dan dibesarkan, sehingga peneliti banyak mengetahui kondisi 

geografis, keadaan sosial kultural dan kondisi psikologi masyarakat Desa 

Simpasai. Tentu hal ini memudahkan sekaligus membuat peneliti lebih 

nyaman untuk mengambil data yang peneliti perlukan selama meneliti di 

lokasi tersebut. 

b. Peneliti bisa terlibat langsung untuk menanyakan terkait kepercayaan 

makakamba makakimbi atau animisme dan dinamisme dengan beberapa 

narasumber (tokoh Agama, tokoh adat, tokoh Masyarakat, Kepala Desa, 

Pemuda Desa) yang ada di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima mengingat tradisi atau kepercayaan tersebut masih berlagsung hingga 

sekarang dan peneliti sering meyaksikan dan mengikutinya. 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan 

fenomenologi digunakan sebagai panduan untuk mempelajari dan memahami 

tradisi mengenai kepercayaan makakamba makakimbi tersebut di Desa Simpasai 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dengan mengumpulkan data melalui 

observasi, wawancara dan dokumen. 
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C. Sumber Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer, sehubungan dengan tema besar penelitian ini adalah 

Makakamba makakimbi: studi atas jejak animisme dan dinamisme dalam 

masyarakat muslim di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, maka 

yang diambil sebagai informan penelitian ini yaitu kepala Desa Simpasai,  Tokoh 

Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Desa Simpasai Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi: pertama, kajian kepustakaan 

konseptual yaitu kajian terhadap artikel atau buku, majalah, koran, internet, serta 

sumber data lain yang bisa dijadikan data pelengkap yang ditulis oleh para ahli 

yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. Kedua, kajian 

kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian 

terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang 

telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah 

ilmiah. 

  



41 

 

 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Observasi  

Obeservasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang tampak pada obyek penelitian.
41

 Sutrisno Hadi dalam Sugiyono 

mengemukakan bahwa, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara  

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
42

 Jenis observasi 

dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif. Artinya, peneliti terlibat 

langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 

peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut 

merasakan suka dukanya.
43

  

Segi instrumentasi, peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur. 

Artinya, dalam melakukan observasi, peneliti tidak menggunakan instrument yang 

telah baku, melainkan hanya berupa rambu-rambu pengamatan.
44

 Peneliti  

melakukan observasi dan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu di 

Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 
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2. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara bertanya langsung kepada responden.
45

 Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data melalui komunikasi 

secara langsung melalui tatap muka (face to face), atau dengan menggunakan 

telepon. Teknik wawancara ini yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur.  

Penelitian, teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara 

semiterstruktur. Teknik wawancara semiterstruktur (semistructure interview) akan 

peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-data yang berkaitan 

dengan segala sesuatu tentang Makakamba makakimbi: studi atas jejak animisme 

dan dinamisme di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan pristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau data. Dokumen berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, peraturan, kebijakan, dokumen 

berbentuk gambar misalanya foto, gambar hidup.
46

 

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ dapat 

dipercaya kalau didukung dengan sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di 
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sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Hasil penelitian juga 

akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik 

dan seni yang telah ada.
47

 

Peneliti akan menyimpulkan data dengan teknik dokumentasi yakni 

penulis melakukan pencarian dan pengambilan informasi berupa dokumen dan 

foto serta menguraikan dengan arah penelitan.    

E. Instrumen Penelitian 

  Intrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menggali data 

primer dari responden atau informan sebagai sumber data terpenting dalam 

penelitian lapangan, instrument penelitian dalam penelitian ilmu sosial merupakan 

pedoman wawancara dan quisioner
48

 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai 

instrumen pengunci, Peneliti sendiri yang mencari data dengan cara bertanya, 

meminta, mendengar, mengumpulkan data lewat orang lain (informan) sesuai 

dengan yang dipersiapkan sebelum turun ke tempat penelitian.
49

 Adapun intrumen 

tambahan dalam penelitian ini adalah alat tulis menulis, dokumentasi, kamera dan 

alat perekam suara (handphone). 
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F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data. 

       Dalam penelitian ini teknik pengolahan data menggunakan model analisis 

data yang digunakan oleh Milles dan Hubberman (1984) bahwa aktifitas analisis 

penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas
50

. Adapun teknik pengolahan data dan analisis data model 

ini yaitu menggunakan tiga konsep utama yaitu reduksi data (data reduktion), 

penyajian data (display data), penarikan kesimpulan (Conclution) inilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya serta 

membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi atau 

yang dipilah adalah berupa buku-buku yang menjadi bahan rujukan awal serta 

hasil wawancara dari informan, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan, memilah dan 

membuang data yang tidak perlu dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Setelah 

melakukan reduksi data maka selanjutnya melakukan penafsiran terhadap data 
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yang didapatkan dari hasil wawancara. Biasannya penyajian data dalam penelitian 

kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif (deskriptif). 

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar-samar 

atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal 

atau interaktif hipotesis atau teori.
51

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Ada beberapa yang mempengaruhi keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif yaitu pada subjektifitas, metode penyimpulan, dan sumber data 

penelitian, namun banyak penelitian diragukan kebenarannya diantaranya 

subjektifitas peneliti, karena dalam penelitian kualitatif, peneliti yang paling 

dominan dalam penelitian kualitatif, alat yang digunakan menggunakan 

wawancara dan observasi boleh jadi memiliki kelemahan ketika dilakukan secara 

terbuka, serta tanpa adanya control dan sumber data yang kurang valid sehingga 

mengurangi hasil tingkat kepercayaan terhadap penelitian yang dilakukan, maka 

diperlukan beberapa cara untuk menentukan keabsahan data penelitian. 

 Keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui tahap pengecekan 

kreadibilas data dengan andar: 
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1. Persistent Observasion yaitu untuk mengetahui gejala atau peristiwa yang 

dalam. Dilakukan pengamatan secara berulang-ulang selama melakukan 

penelitian. Dengan demikian kegiatan ritual Doa Dana dan Toho Dore 

akan diamati secara terus menerus selama penelitian untuk mengetahui 

lebih detail tentang konsep kepercayaaan pelaksanaan ritual mulai dari 

awal hingga akhir. 

2. Triangulasi, mengecek ulang tingkat kevalidan informasi yang diperoleh 

dengan triangulasi sumber disini akan dicek ulang tentang aktifitas 

Lembaga Dakwah Kampus al-Jami‟ tentang sejarah, konsep pembentukan 

pemahaman Islam dan pengecekan tersebut dilakukan dengan wawancara 

dan observasi berulang-ulang sehingga mendapatkan data yang akurat 

serta melakukan kajian pustaka secara cermat. 

3. Member chek diskusi teman sejawat secara langsung pada saat wawancara 

dan secara tidak langsung dalam bentuk mendiskusikan kembali hasil dari 

penelitian. 

4. Referential Adequecy Check mengecek kecukupan reverensi dengan 

mengarsipkan data yang diperoleh dilapangan. Dalam hal ini literatur yang 

berkaitan dengan ritual makakamba makakimbi yang termanifestasikan 

dalam tradisi doa dana dan Toho Dore dikumpulkan sebanyak mungkin 

untuk mendapatkan data yang akurat. Hasilkan data yang berbeda, maka 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Simpasai 

Sejarah Desa Simpasai tidak dapat dipisah dengan sejarah peradaban 

masuknya Islam di Bima. Tepatnya pada abad ke-15 yang lalu seorang Syekh 

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 Nanga Nuri.
52

 

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  yang terletak di bagian selatan Desa 

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

pertanian Bawang Masyarakat. 

Selanjutnya Syekh Muhammad Bin Abdollah merasa kebingungan dan 

pulang kembali ke daerah Bugis Makassar menjemput empat orang Syekh yaitu 

Syekh Umar, Syekh Banta, Syekh Ali dan Syekh Surau dengan dua orang laki-
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laki dan dua orang perempuan dengan berpakaian adat pengantin Aceh dan 

nyanyian Kande, untuk bermain menghibur masyarakat (Mpa‟a Tari Lenggong) 

yang diiringi mpa,a sila dan gantau serta Hadra.
53

 

Di  tengah masyarakat dua orang laki-laki dan dua orang perempuan  yang 

berpakaian pengantin diusung dengan sarangge,
54

 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 

disunat, maka berkembanglah Agama Islam di kampung halaman tersebut.
55

 

Berkaitan dengan nama Desa Simpasai, sesungguhnya ada seorang Tokoh 

yang Bisa ra guna dan Tingiraloa (sakti), yang bernama “OMPU SIMPA“ dan 

selain itu para Rombongan Sengaji Bima (Mbojo) mempunyai Ratusan Ekor Kuda 

yang penjatannya dikenal bernama “MANGGILA“ dengan tempat dan Lokasi 

pemeliharaan di So Wangga Lambu yang saat ini dikenal Kuwu Ruma (Tempat 

Istirahat Sengaji) dan Kunjungan Sengaji Mbojo ke- Lambu secara Rutin harus 

Singgah (Sai) di rumah seorang Tokoh tersebut , maka kesimpulan hasil kelakar 

Sang- Sengaji dengan “OMPU SIMPA“ dipadukan nama Tokoh sakti “ OMPU 

SIMPA “SAI“ (Singgah) sehingga lahirlah Nama Desa “SIMPASAI“. Dan bahasa 

Simpasai sudah ada 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,  
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berkembang pula peradaban Simpasai yang disebut dengan Muma, Uba, Ama, dan 

Dae serta Ina.  

Pada jaman pemerintahan Desa Simpasai  dengan beberapa kali terjadi 

pergantian kepala Desa bahwa dibagian Utara jalan raya dinamai dusun Kawinda, 

Dusun Lakenu dan Sekolo dibagian selatan dikenal Dusun Mangge Maju, Sori 

Dungga dan Sori Kuwu. 

Dengan lahirnya 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 di dalamnya 

adalah memekarkan wilayah. Melalaui musyawarah, diputuskan bahwa Desa 

Simpasai dimekarkan menjadi dua Desa. Dengan alasan pemerataan pelayanan, 

pemerataan informasi, dan pemerataan pembangunan disemua bidang kehidupan. 

Dengan dasar hukum yang ada dan hasil musyawarah seluruh msyarakat 

pada saat itu, maka yang semula Dusun Kawinda dan Dusun Sori Kuwu  berubah 

statusnya menjadi Desa Sangga yang definitif  yaitu tepatnya pada Tahun 2012. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 711 Tahun 2012  maka 

diangkatlah Drs. Nasrullah sebagai pejabat kepala Desa Sangga maka dengan hal 

tersebut di atas dapat kita simpulkan bersama keadaan sampai saat ini Desa 

Simpasai menjadi Empat  Dusun yaitu: Dusun Sori Dungga, Dusun Mangge 

Maju, Dusun Sakolo dan Dusun  Lakenu. Batas wilayah Desa sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Naru Kec. Sape 

b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Mangge/ Desa Hidi Rasa 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sangga Kecamatan Lambu 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lanta Barat Kecamatan Lambu 
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2. Letak Wilayah 

Desa Simpasai merupakan salah satu dari 14 Desa yang berada di dalam 

lingkungan Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Adapun letak Desa Simpasai tidak jauh dari Ibu Kota Kecamatannya, yaitu 

Lambu sekitar 6 km ke arahTimur. Untuk mencapai Desa Simpasai tidak begitu 

sulit, sebab segi keadaan jalannya sudah cukup baik dan terletak dijalan raya yag 

menghubungkan Ibu Kota Kecamatan dengan Desa-Desa di bagaian Barat 

Kecamatan Lambu, bahkan menuju kecamatan lain seperti Kecamatan Sape, 

Kecamatan Wera dan Kecamatan Langgudu. Adapun batas-batas wilayah Desa 

Simpasai Kecamatan Lambu adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan persawahan 

b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan pegunungan 

c. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Kaleo 

d. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Lanta Barat.56 

Mengenai kondisi geografisnya Desa Simpasai merupakan dataran 

rendah, secara administrasi Desa Simpasai terdiri dari 4 Dusun yaitu: 

a. Dusun Mangge Maju 

b. Dusun Soridungga 

c. Dusun Sakolo 

d. Dusun Lakenu 

Untuk menuju ke lokasi dapat ditempuh dengan menggunakan 

kendaraan roda dua maupun roda empat. transportasi angkutan umum menuju 

lokasi sangat lancer terutama angkutan umum berupa kendaraan roda empat 
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(bemo) tersedia hampir tiap hari. Untuk sarana jalan khususnya jalan Kecamatan 

merupakan sarana penghubung tingkat Desa yang pada umumnya dapat dilalui 

oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Dengan kondisi jalan yang di aspal 

dari pusat Kota Bima sampai ke Desa Simpasai yang dapat memperlancar arus 

distribusi barang dan jasa dapat berjalan lacar. 

3. Luas Wilayah dan  Peruntukannya 

Tabel 1 

No Peruntukan Luas Wilayah 

1. Sawah Irigasi 374.52 Ha 

2. Sawah Irigasi 
1⁄2 

Teknis  (-) Ha 

3. Sawah Tadah Hujan (-) Ha 

4.  Tegal/Ladang 405.09 Ha 

5. Pemukiman 47.61 Ha 

6. Tanah Rawa (-) Ha 

7. Tanah Perkebunan Rakyat 41.61 Ha 

8. Tanah Perkebunan Negara (-) Ha 

9. Tanah Perkebunan Swasta (-) Ha 

10. Kas Desa 0.10 Ha 

11. Perkantoran Pemerintah 0.3 Ha 

12. Lapangan (-) Ha 

 Jumlah 869.23 Ha 

Sumber: Profil Desa Tahun 2015 
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Berdasarkan table pertama, telah tertera bahwa tingkat peruntukan 

tertinggi ditabel pertama yaitu peruntukan pada sawah irigasi dengan luas wilayah 

374.52 Ha. 

Table 2 

Data Mata Pencahrian Penduduk 

No Mata Pencahrian Jumlah 

1. Petani 2.650 Orang 

2. Buruh Tani 350 Orang 

3.                     Buruh Swasta 71 Orang 

4. PNS      37 Orang 

 5. Pengrajin      205 Orang 

6. Pedagang 150 Orang 

7. Peternak     98 Orang 

8. Nelayan - 

9. Montir 15 Orang 

10. Dokter - 

11. Para Medis 27 Orang 

 Jumlah 3.603 Orang 

Sumber: Profil Desa Tahun 2015 

Mata pencahrian selain sebagai sumber nafkah juga dapat dijadikan 

tolak ukur memenuhi ekonomi penduduk dan secara tidak langsung berkaitan etar 

dengan usaha yang digelutinya. Dan berdasarkan table 2 di atas, tergambarakan 

bahwa pada tingkat mata pencahrian sebagian besar dan mayoritas penduduk di 
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Desa Simpasai bermata pencahrian petani dengan jumlah 2.650 Orang dan 

bermata pencahrian buruh tani dengan jumlah 350 Orang. 

                                    Tabel 3 

Data Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1.              Belum Sekolah 173 Orang 

2. Usia 7-45 tidak pernah sekolah 117 Orang 

3. Pernah Sekolah SD tetapi tidak tamat 475 Orang 

4. Tamat SD/Sederajat 1.386 Orang 

5. Tamat SLTP 815 Orang 

6. Tamat SLTA 376 Orang 

7. Tamat D1  31 Orang 

8. Tamat D2 17 Orang 

9. Tamat D3 26 Orang 

10. Tamat S1 152 Orang 

11. Tamat S2 5 Orang 

 Jumlah 3.603 Orang 

Sumber: Profil Desa Tahun 2015 

Program Pendidikan merupakan program yang tidak kalah pentingnya 

bagi kebijaksanaan pengaturan masalah kependudukan. Pendidikan adalah salah 

satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM). Faktor pendidikan merupakan salah satu modal yang manfaatnya 

akan dapat dinikmati oleh penduduk untuk masa sangat panjang yang sering 

disebut dengan masa depan. Mengenai tingkat pendidikan penduduk di Desa 
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Simpasai dapat dilihat berdasarkan tabel 3 di atas, angka penduduk terbanyak 

berdasarkan tingkat pendidikan yaitu berada pada penduduk yang hanya 

memutuskan sekolah samapai tamat sekolah SD/Sederajat saja dengan jumlah 

penduduk 1.386 Orang. Seiring sarana pendidikan yang cukup banyak dari zaman 

ke zaman kemajuan mulai muncul dan bisa dilihat di Desa Simpasai dan tingkat 

pendidikannya sudah mulai meningkat dan bergabung. 

Penduduk masyarakat Desa Simpasai pada tingkat Agama 100 persen 

menganut Agama Islam, dengan jumlah keseluruhan penduduk 3.603 Orang. 

Dengan hal ini tingkat spritualitas di Desa Simpasai cukup besar, tetapi tidak 

mengurangi rasa cintanya terhadap adat istiadatnya. 

Pola perkampungan Desa Simpasai dapat dilihat adanya pola hidup 

pengelompokkan karena Desa Simpasai ini terdiri dari empat dusun yang 

mempunyai tempat yang berdekatan untuk perumahan atau pekarangan dari empat 

dusun. 

Mengenai pemukiman penduduk, rumah-rumah penduduk Desa 

Simpasai dibangun sangat berdekatan, yang dipagari dengan pagar bambu dan 

mereka lebih cenderung membangun rumah di atas tanah warisan disekitar rumah 

orang tua. Kondisi pemukiman penduduk Desa Simpasai sangat baik karena 

sebagian besar rumah penduduk adalah rumah panggung yang berdinding kayu 

atau bambu, atap terbuat dari genteng, lantai terbuat dari papan dengan bertingkat 

kayu-kayu gelondongan yang besar. Namun pada saat penulis melakukan 

penelitian sudah banyak perubahan, ada sebagian rumah yang sudah mengalami 

pergeseran yaitu rumah yang dibangun tanpa panggung dengan berdinding 

tembok dan lantai terbuat dari keramik. 

Rumah asli dari penduduk Desa Simpasai yaitu rumah panggung, 

ruangan rumah terdiriri dari tiga bagian ruang depan, ruang tengah dan ruang 
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belakang yang masing-masing mempunyai fungsi, ruang depan sebagai tempat 

menerima tamu, ruang tengah sebagai ruang tidur dan ruang belakang 

dipergunakan sebagai dapur. 

Sistem kepercayaan masayarakat Desa Simpasai 100% pemeluk Agama 

Islam. Segala sesuatu berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam, segala aktivitas hidup 

sehari-hari harus sejalan dengan ajaran-ajaran Agama Islam. Karena Islam tidak 

mengajarkan sesuatu yang buruk dan selalu menuju pada arah kebaikan. Menuju 

kebaikan dilandasi oleh akhlakulkarimah (moral yang baik sesuai tutuntan ajaran 

Agama Islam. 

Masayarakat Desa Simpasai tidak dapat memisahkan Ajaran Islam 

dengan kebiasaan hidupnya sehari-hari. Masuknya ajaran Islam di Bima tidak 

mematikan tradisi-tradisi masayarakat yang telah berkembang sejak dulu. 

Beberapa adat dan kebiasaan lokal masih tetap berjalan beriringan dengan 

pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan salah satunya adalah tradisi doa dana dan 

toho dore.kepercayaan lokal tradisional berkaitan dengan dunia supranatural 

masih ada dalam konsep hidup masyarakat Desa Simpasai. Mereka masih percaya 

akan adanya roh leluhur serta mengenal akan adanya unsur-unsur gaib dan roh 

halus sebagai sumber malapetaka dan kesejahteraan hidup manusia, awal leluhur 

dianggap tetap hidup dan memperhatikan tindakan anak cucunya. Sehubungan 

dengan kepercayaan demikian timbul sistem pemujaan dan persembahan kepada 

arwah leluhur dan makhluk halus melalui upacara maupun sesajen-sesajen. 

Desa Simpasai Mempunyai Wilayah Seluas 13.235.44 Hektar.
57

Desa 

Simpasai merupakan salah satu Desa yang berada di lingkup Kecamatan Lambu 

mempunyai suhu udara pada umumnya panas dan kering yaitu suhu maksimum 

35,2 dan minimum 19,2 (data monografi Desa Simpasai tahun 2011), mengenai 
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iklimnya tidak berbeda dengan daerah-daerah umumnya Bima yaitu memiliki 

iklim tropis yang tergantung pada 2 musim yaitu musim kemarau dan musim 

hujan. Musim kemarau terjadi antara bulan April hingga Oktober dan musim 

hujan terjadi bulan November hingga Maret.Sehingga daerah yang berlokasi di 

daerah dataran rendah, sumber mata air di sekitar Desa Simpasai cukup memadai 

untuk kepentingan pengairan. Mengenai keadaan air minum di Desa Simpasai di 

ambil dari sumur gali dan sumur bor, meskipun ada air PDAM, masyarakat Desa 

Simpasai tetap meminum air sumur bor, bagi masyarakat Desa Simpasai sarana 

irigasi yag digunakan untuk pengairan pertanian berasal dari sungai dan 

Bendungan Dam Diwo Moro yang berada di Desa Mangge yang dimanfaatkan 

dengan baik, oleh karena itu dengan adanya pengairan dari bendungan tersebut 

menyebabkan pola tanam padi, bawang merah, kedelai dan jagung menjadi 

maksimal. Sebagian besar penduduk Desa Simpasai menggantungkan hidupnya 

pada sector pertanian dan masih kental dengan pola agraris ditunjang dengan 

sector primer lain seperti peternakan dan keterampilan. 

Jadi Desa Simpasai merupakan daerah yang mempunyai suhu udara 

pada umumnya panas dan kering. Desa Simpasai Sebagian besar menggantungkan 

hidupnya pada sector pertanian dan masih kental dengan pola agraris ditunjang 

dengan sector primer lain seperti peternakan dan keterampilan. 

4. Pola Penggunaan Tanah 

Penggunaan Tanah di Desa Simpasai sebagian besar diperuntukan untuk 

tanah pertanian sawah, sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan 

bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. 
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5. Visi dan Misi Desa Simpasai 

Visi Desa Simpasai adalah Terwujudnya Desa Sejahtera, Aman dan 

Damai Serta Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Agamais. 

Misi Desa Simpasai adalah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabilitas,  Partisipatif 

dan Responsif 

b. Membangun sarana dan prasarana berbasis pada ekonomi yag produktif 

c. Meningkatkan dan memberdayakan peran wanita dan pemuda serta taraf hidup 

warga miskin 

d. Membangun pola hidup sehat dengan menciptakan lingkungan bersih 

e. Menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dan agamais.
58

 

Jadi dari poin diatas dapat dipahami bahwasanya visi dan misi Desa itu 

sangat diperlukan karenanya tanpa adanya suatu visi dan misi maka struktur Desa 

nya akan hancur dan tidak bisa terkontrolkan itulah gunanya ada visi dan misi. 

B.  Sejarah Kepercayaaan Makakamba Makakimbi di Desa Simpasai 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima  

Pada bagian ini, peneliti berusaha memaparkan secara khusus sejarah 

munculnya makakamba makakimbi di Desa Simpasai Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima. Namun sebelum itu, peneliti menguraikan terlebih dahulu 

sejarah makakamba makakimbi secara umum di Kabupaten Bima. Peneliti 

memandang hal ini perlu dilakukan, dalam rangka memberikan gambaran secara 

komprehensif kepada pembaca, mengenai sejarah makakamba makakimbi di Desa 

                                                 
58

Dokumen Profil Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, 14 Maret 2022. 



59 

 

 

 

Simpasai. Pada pembahasan ini juga, peneliti mewawancarai dua narasumber, 

yakni dari Tokoh agama Desa Simpasai. 

Sejarah kepercayaan makakamba makakimbi pada masyarakat Desa 

Simpasai sudah ada sejak masyarakat mendiami tanah Bima Dou Mbojo karna 

makakamba makakimbi merupakan aliran kepercayaan yang di anut oleh 

masyarakat Bima pra Islam yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme yakni, 

makakimbi tidak jauh berbeda dengan perkembangan Agama pra Islam di Dana 

Mbojo (Bima), sebenarnya sama dengan perjalanan sejarah agama di daerah-

daerah lain di wilayah Nusantara. Pada tahap-tahap awal, yaitu pada masa Naka 

dan Ncuhi
59

 lahir beberapa jenis agama yang berdasarkan pikiran serta hayalan 

manusia (agama budaya), bukan agama wahyu (agama samawi) seperti Islam, 

Agama budaya ini tumbuh dan berkembang ketika masyarakat berada dalam 

tingkat kehidupan yang masih sangat sederhana (tradisional), dengan kata lain 

masih primitif. Karena itu agama-agama budaya hasil pikiran serta hayalan 

mereka disebut agama masyarakat primitif. Agama-agama budaya oleh 

masayarakat Mbojo dikenal dengan istilah “makakamba” (dinamisme), dan 

“makakimbi” (animisme).
60

 Maka dari itulah masyarakat Bima meyakini bahwa 

dalam kehidupan ini, ada kekuatan yang mengatur kehidupan dari satu kesatuan 

dan mempengaruhi kehidupan masyarakat tradisonal Bima. Pada waktu itu yang 

masih memiliki keyakinan bahwa yang mempengaruhi kehidupan masyarakat 

yaitu, dengan adanya keyakinan akan roh jahat dan tempat keramat yang dianggap 
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Ncuhi merupakan pemimpin klan yang paling dihormati sebelum terbentuknya kerajaan 

Bima serta merupakan orang yang paling dihormati di Masyarakat Bima, karena berkat adanya 

Ncuhi kerajaan Bima pertama terbentuk.   
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sakral oleh masyarakat Bima seperti parafu.
61

 Sungai, kuburan, sumur, pohon 

yang dapat memberikan keberkahan serta dapat juga memberikan malapetaka, 

berdasarkan pada kepercayaan masyarakat Bima yang sampai sekarang masih 

diyakini oleh sebagian orang. 

Berdasarkan kitab BO istana Mbojo, tidak dijelaskan tentang arti 

etimologi dan terminology, namun dari berbagai sumber yang didapat kata 

makamba ini berasal dari kata dasar “kakamba” yang mendapat awalan ma, 

sehingga terbentuk kata jadian “makakamba”, kemudian berubah menjadi 

“makakamba”. Arti kata kakakamba adalah cahaya yang memancar (pancaran 

cahaya). Setelah mendapat awalan ma artinya berubah menjadi “benda yang 

memancarkan cahaya”. Sebenarnya pancaran cahaya hanyalah dari kepercayaan 

masyarakat terhadap kekuatan gaib yang dimiliki oleh benda-benda tertentu. 

Benda-benda yang dipercayai memiliki kekuatan gaib disimbolkan sebagai benda 

yang mampu memancarkan cahaya dalam bahasa Mbojo disebut makakamba. 

Dengan demikian sebenarnya pengertian dari agama makamba sama dengan 

dinamisme, yaitu suatu bentuk kepercayaan yang mempercayai adanya benda-

benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan 

sehari-hari.
62

  

Agama makamba mulai dikenal pada masa Naka dan terus berkembang 

pada masa Ncuhi dan masa Kerajaan, bahkan sampai sekarang masih ada anggota 

masyarakat Islam yang percaya terhadap kekuatan gaib yang dimiliki oleh benda-

benda tertentu. Pada masyarakat Bima sendiri meskipun sudah banyak masyarakat 
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parafu ini dating secara tiba-tiba.   
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yang menganut agama Islam, serta kepercayaan  tentang hal-hal mistik seperti 

yang diyakini oleh masyarakat dahulu terutama keyakinan masyarakat Bima 

tentang makakamba makakimbi. Sudah banyak yang berukurang disebabkan 

karena keyanian terhadap ajaran Islam itu sendiri, serta dengan perkembangan 

zaman yang semakin modern sehingga dapat dipastikan bahwa keyakinan 

terhadap hal-hal yang primitif, seperti keyakinan terhadap animisme dan 

dinamisme. Pada masyarakat Bima sudah mulai ditinggalkan, meskipun 

masyarakat sudah lama mengenal Islam akan tetapi msyarkat masih meyakini 

tentang makakamba makakimbi. Bagi masyarakat yang memang meiliki 

keyakinan, yang secara turun temurun masih meyakini karena adanya unsur 

parafu yang biasanya datang secara tiba-tiba merasuki salah satu anggota 

keluarga. 

Kepercayaan mamakamba dalam prakteknya, kekuatan gaib itu ada yang 

baik dan ada yang jahat. Benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib baik akan 

dipakai dan dimakan, agar senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh kekuatan gaib 

yang ada didalamnya. Sedangkan benda yang memilki kekuatan gaib jahat 

ditakuti, karena itu harus dijauhi. Seorang Naka, Ncuhi dan Sangaji (Raja) harus 

memiliki kekuatan gaib baik (mana), agar mampu menjadi “dou ma bisa ra 

guna” (orang sakti mandra guna). Sehingga mampu berperan sebagai “hawo ro 

ninu” (pengayom dan pelindung) masyarakat dari gangguan kekuatan gaib 

sehingga dalam hal ini seorang sangaji, atau ncuhi harus memiliki kekuatan ghaib 

atau paling tidak dapat membimbing masyarakat dalam upacara  ritual 

penghormatan pada makakamba-makakimbi, serta orang yang dirasuki dapat 

menjadi  penyembuh terhadap orang yang dirasuki oleh paraf. Serta dapat 

menjadi penghubung antara roh jahat dan orang yang ingin meminta sesuatu 

keberkahan kepada makakimbi. Maka dari itu peran ncuhi di sini sangat penting 
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sebagai pemandu karena ncuhi diyakini sebagai orang yang diangap mampu 

berkomunikasi dengan roh jahat serta meraka dianggap orang yang sakti mandra 

guna. 

Dalam keyakinan masyarakat Bima yang masih meyakini tentang aliran 

kepercaayaan animisme makakamba makakimbi, bahwa setiap pemimpin dan 

anggota masyarakat harus mempunyai benda-benda yang memiliki kekuatan gaib 

baik, yang dianggap sakti dan bertuah seperti batu permata, keris, tombak dan 

tongkat. Bila memiliki dan memakai benda-benda itu, mereka yakin akan 

terhindar dari malapetaka. Karena benda-benda tersebut ketika dibawa kemana-

mana untuk dijadikan “ai jima” (jimat) yang mampu menangkal bahaya. Setiap 

benda yang berkekuatan gaib baik, dijadikan benda pusaka yang harus dipelihara 

oleh anak cucunya dan diwarisi secara turun temurun. Harus di jaga keasliannya 

dan yang boleh memegangnya pun harus jelas, maka dari itu kesakralan terhadap 

benda-benda tertentu pada masyarakat Bima sampai sekarang masih ada.  

Menurut faham makamba, bertambah mana (kekuatan gaib) seseorang, 

bertambah jauh ia dari bencana dan bertambah selamat hidupnya. Kehilangan 

mana berarti bencana, karena itu setiap orang terutama pemimpin harus 

mengumpulkan mana sebanyak mungkin. Kalau tidak, ia bersama rakyatnya akan 

mendapat bencana. Setiap orang harus mampu menjaga mana yang dimilikinya, 

agar tidak berpindah ke benda atau ke tempat lain. Mereka harus berusaha 

menjauhkan dari segala perkataan dan perbuatan yang ditetapkan sebagai 

“pamali” (tabu) atau pantangan.  

Sebenarnya Kepercayaan makakamba makakimbi di Bima sudah mulai 

berkurang, terutama di Desa Simpasai. Akan tetapi masih ada beberapa 

masyarakat yang masih mempercayainya yang boleh jadi susah untuk 

dihilangkan, karena tradisi ini sudah dimulai dari nenek moyang terdahulu. 
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Sehingga perlu diketahui asal-usul sebenarnya. Seperti yang diungkapkan oleh H. 

Zaidi H. Landa pada saat wawancara: 

Bahwa pada mulanya Masyarakat Bima menganut kepercayaan yang 
bercorak animisme dan dinamisme, yaitu pokok kepercayaannya 
merupakan apa saja yang mereka peroleh dari warisan nenek moyangnya, 
di Desa Simpasai sendiri bentuk kepercayaannya adalah mempercayai 
mata air yang ada di kaki gunung Desa Simpasai memiliki kekuatan gaib 
yang mampu mengabulkan beberapa do‟a tergantung dari niat orang yang 
pergi berdo‟a atau melakukan ritual, bentuk ritualnya adalah dengan 
meletakkan sesajen di dekat mata air yang dipercayai memiliki kekuatan 
gaib tersebut. Dengan harapan apa yang diniatkan dikabulkan lewat 
sesajen yang telah diberikan sebagai wasilah terhadap permintaan yang di 
inginkan.
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Sejalan andarah yang dikatakan oleh Bapak Zubair yiatu: 

Bahwa berdasarkan literature dan cerita-cerita orang tua dahulu 
masyarakat Bima pada umumnya menganut faham Animisme-Dinamisme 
(makakamba makakimbi). Yaitu pokok kepercayaannya merupakan apa 
saja yang mereka peroleh dari warisan nenek moyangnya percaya pada 
kekuatan ghaib yang dapat memberikan keberkahan serta dapat 
mengancam kehidupan masyarakat serta adanya benda-benda yang 
dianggap memiliki tuah (kekuatan).
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Kepercayaan kepada makakamba makakimbi merupakan kepercayaan 

asli masyarakat Bima pada umumnya. Kepercayaan ini meliputi kepercayaan 

kepada animisme yaitu terhadap kekuatan ghaib. Yang suatu waktu dapat 

mengancam kehidupan, serta dapat membuat gagal panen serta menurunkan 

penyakit kepada seseorang yang tidak dapat dijelaskan secara medis oleh 

masyarakat Bima. Masih meyakini akan hal tersebut, meskipun masyarakat Bima 

dominan masyarakat muslim. Akan tetapi kepercayaan kepada hal ghaib tidak 

dapat dipungkiri, karena kepercayaan terhadap hal-hal ghaib masih diyakini oleh 

sebagian masyarakat Bima, terutama pada masyarakat yang hidup di pedalaman. 
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Sejak Islam menjadi panutan Dou Mbojo (orang Bima), ajaran Islam 

memberikan inspirasi sebagai sumber undang-undang dan peraturan dalam 

kerajaan yang diatur menurut tatacara Islam sehingga Dalam kehidupan 

masyarakat dalam beberapa aspek diwarnai dan dijiwai oleh ajaran Islam.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh H. Zaidi H. Landa pada saat 

wawancara: 

Jadi kepercayaan makakamba makakimbi ini dilihat dari konteks sekarang 
adalah suatu kepercayaan yang hampir punah sebenarnya, hanya saja yang 
kami ketahui masih ada sisa-sisa atau beberapa masyarakat Desa Simpasai 
yang masih mempercayainya. Seperti melakukan ritual Doa Dana, ritual 
sesajen Toho Dore untuk mendapatkan keturunan, ritual sesajen Toho 
Dore sebagai sarana untuk mendapatkan hasil panen yang berlimpah, 
ritual sesajen Toho Dore untuk menyembuhkan penyakit jiwa.

65
 

Maka dari itu kepercayaan masyarakat terhadap makakamba makakimbi  

merupakan keyakinan masyarakat Bima terhadap konsep animisme dan 

dinamisme masyarakat tentang roh, yang dapat memberikan keberkahan dalam 

hidup, serta benda-benda yang dianggap dapat memberikan keberkahan pula 

dalam kehidupan pada masyarakat Bima. Seiring dengan berjalannya waktu 

bahwa kepercayaan terhadap makakamba makakimbi masyarakat Bima secara 

berangsur-angsur mulai berkurang, disebabkan karena sistem yang ada di masa 

kerajaan Bima sudah mulai digantikan dengan sistem kesultanan Bima. Secara 

konsep kepercayaan pemerintahan sudah mulai mengikuti ajaran Islam, maka 

secara berangsur-angsur masyarakat sudah banyak meninggalkan tentang konsep 

ajaran yang lama. Dan ditambah lagi dengan kepercayaan tersebut merupakan 

suatu yang dapat bertentangan dengan ajaran Islam. yaitu membawanya pada 

praktek yang dianggap syirik bagi umat Islam itu sendiri. 
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Meskipun ajaran tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi 

jejak peninggalan terhadap kepercayaan makakamba makakimbi tersebut masih 

ada hingga sekarang, khususnya di Desa Sempasai Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima. Seperti keyakinannya terhadap kepercayaan terhadap parafu sungai, serta 

mata air yang dijadikan tempat ritual doa dana, yang secara langsung kepercayaan 

seperti ini sebenarnya keyakinan terhadap makakamba makakimbi. Akan tetapi, 

secara praktik serta isi bacaanya tidak lagi menggunakan bacaan serta ritual orang 

terdahulu, tetapi sudah tergantikan dengan konsep doa dalam ajaran Islam. 

Kepercayaan masyarakat terhadap makakamba makakimbi masih tetap ada 

mekipun secara substansinya sudah hilang karena tergantikan dengan doa-doa 

Islami. 
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C.  Bentuk Ritual Makakamba Makakimbi pada Masyarakat Desa Simpasai 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima  

Bentuk-bentuk ritual makakamba makakimbi di Desa Simpasai. Ritual 

yang dimaksud oleh peneliti yakni, beberapa bentuk peribadatan yang pernah 

masyarakat Simpasai lakukan, dimana jejak peribadatan tersebut masih ada 

sampai sekarang maupun yang sudah tidak ada. Selain itu, peneliti juga 

mengamati beberapa kebiasaan masyarakat Simpasai sekarang, khususnya 

kebiasaan unik seperti ritual tertentu, yang terindikasi diadopsi dari ritual 

makakamba makakimbi namun sudah banyak memiliki perbedaan dengan tradisi 

yang aslinya, karena tradisi yang dilakukan ada beberapa yang dihilangkan dalam 

bacaan-bacaannya. 

Adapun beberapa bentuk ritual makakamba makakimbi yang masih 

tersisa bahkan masih dilakukan masyarakat Desa Simpasai sampai sekarang yaitu:  

1. Tradisi Doa Dana 

Secara bahasa, Doa Dana terdiri dari dua kata, yakni Doa dan Dana. 

“Doa” diartikan (meminta kebaikan) dan “Dana” dimaknai dalam bahasa Bima 

berarti Tanah.
66

 Jadi, pengertian Doa Dana adalah sekelompok masyarakat yang 

berkumpul dan melakukan doa tolak bala untuk meminta perlindungan kepada 

Allah Swt. Dari bencana dengan memilih tempat di atas tanah yang datar (sudut 

gang). Do‟a merupakan kesempatan manusia mencurahkan hatinya kepada Tuhan, 

menyatakan kerinduan, ketakutan dan kebutuhan manusia kepada Tuhan. Dengan 

demikian do‟a itu dipanjatkan hanya kepada Allah, tidak dengan yang lain. 

Mengenai hal ini Allah berfirman dalam surat Al-A‟raf ayat 55 – 56. 
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عًا وَّ  مْ حَضُرُّ
ِ
دْعِيْا رَةَّك

ِ
مِعْخَدّيْنََۚ ا

ْ
بُّ ال ا يِحّ

َ
احّىَا وَادْعِيْهِ  ٥٥خِفْيَثًۗ اّنَّهٗ ل

َ
رْضّ ةَعْدَ اّصْل

َ
ا
ْ
ا حِفْسّدِوْا فّى ال

َ
وَل

مِحْسّنّيْنَ 
ْ
نَ ال ّ قَرّيْبٌ م ّ طَمَعًاۗ اّنَّ رَحْمَجَ اللّٰه  ٥٦خَيْفًا وَّ

Terjemahnya: 

55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang 

lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui 

batas. 56. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur 

dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang 

berbuat baik.
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Tradisi ini dilakukan dengan harapan agar terhindar dari bala atau sering 

diistilahkan dengan doa tolak bala, tradisi seperti ini sudah biasa dilakukan oleh 

masyarakat Desa Simpasai sejak dulu sebelum Islam. Karena hal yang seperti ini 

tidak dapat dipungkiri bahwa bahaya yang datang kapan saja dan di mana saja. 

maka dari itu perlu dilakukan Doa Dana yakni meminta agar dijauhkan dari 

bencana baik itu bencana alam maupun bencana yang dilakukan oleh manusia. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Abdul Kadir bahwa: 

Kebiasaan tradisi Doa Dana yang dilakukan ini adalah sebagai kebiasaaan 
kita khususnya masyarakat Desa Simpasai, untuk terhindar dari bencana 
yang mengancam serta membentengi diri kita dari bahaya. Misalnya saja 
bencana alam serta dari kejahatan manusia maka dari itu perlu bagi kita 
melakukan ritual Doa Dana untuk meminta perlindungan dari semesta 
yang menguasai hidup manusia agar terhindar dari marabahaya, baik 
dilakukan dirumah maupun dilakukan di tana lapang secara bersama-sama, 
salah satuh contoh yang dilakukan yaitu dengan berkumpul disudut gang 
menyimpan barang-barang sesajian seperti daun sirih 7 lembar, buah 
pinang 3 buah, wajan yang terbuat dari tanah yang terbungkus kain 
putih(roa dana), nyiru (doku), pisang, kemenyan yang dibakar (dupa), 
kembang 7 rupa, bunga melati,  untuk meminta bantuan  bahwa dengan 
adanya barang tersebut tidak menampakan mala petaka oleh sang leluhur 
kita (karaso dana ro rasa ).

68
 

                                                 
67

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Solo: PT Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2013),  h. 157. 
68

 Abdul Kadir, (60 tahun), Selaku Tokoh Agama Desa Simpasai, Wawancara Desa 

Simpasai Kecamatan Lambu, 22 Mei 2022. 



68 

 

 

 

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpasai merupakan 

salah bentuk ritual yang dilakukan dengan cara menolak bala (bahaya), yang 

terjadi baik itu bencana alam maupun kejahatan yang dilakukan oleh manusia. 

Maka dari itu dengan adanya ritual seperti ini masyarakat Desa Simpasai bisa 

terlindungi dari bahaya, bencana maupun penyakit akibat dari kemarahan semesta, 

ritual yang dilakukan harus benar-benar dipandu oleh orang yang betul-betul 

paham tentang tradisi ritual, karena sudah secara turun-temurun memimpin 

sebuah ritual tersebut.  

Maka dari itu pemandu ritual tersebut (dua) merupakan pemimpin dalam 

upacara Doa Dana, karena ncuhi, naka sebagai pemimpin spiritual sudah tidak di 

pakai lagi. maka yang akan menggantikannya adalah (dua), yang dianggap 

mampu dan mengetahui tata cara serta bacaan-bacaan doanya, untuk dipanjatkan 

kepada leluhur. Dilakukan ritual Doa Dana tersebut, dibawakan sesajian serta ada 

juga beberapa barang-barang yang disimpan disudut-sudut gang, rumah agar 

terhindar dari bahaya. 

Tujuan dilakukan ritual Doa Dana yaitu, untuk mengusir roh-roh jahat 

yang membawa bencana dan mara bahaya, yang terjadi di masyarakat Desa 

Simpasai tersebut. Dengan melakukan beberapa cara yaitu,  berdoa disudut-sudut 

gang, agar dilindungi oleh Allah Swt, dan sebagai tanda syukur atas melimpahnya 

hasil panen, umur panjang, serta menolak bala (bahaya) yang dapat mengancam 

kehidupan. Baik itu bencana alam, maupun penyakit yang diderita. Akan tetapi 

kebanyakan dari ritual yang dilakukan adalah untuk menolak bala serta untuk 

mendapatkan keberkahan dari hasil panen, karena sebagian besar masyarakat 

Desa Simpasai mengandalkan dari hasil pertanian. Maka dari bentuk sesajiannya 

kebanyakan dari hasil-hasil pertanian misalnya, pisang, pinang, daun sirih, buah-

buahan.  
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Kebiasan mempersembahkan sesajen ini sudah ada sejak zaman Jahiliyah 

sebelum Allah SWT. mengutus Rasul-Nya SAW untuk menegakkan tauhid 

(peribadatan/penghambaan diri kepada Allah SWT. semata) dan memerangi syirik 

dalam segala bentuknya. Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Jinn ayat 6, 

ّ فَزَادِوْوِمْ رَوَقًاۖ 
ن  جّ
ْ
نَ ال سّ يَعِيْذِوْنَ ةّرّجَالٍ م ّ

ْ
اّن
ْ
نَ ال  م ّ

ٌ
انَ رّجَال

َ
نَّهٗ ك

َ
ا  ٦وَّ

Terjemahnya: 

6. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari (kalangan) manusia 

yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari (kalangan) jin 

sehingga mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.
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Artinya, orang-orang di zaman Jahiliyah meminta perlindungan kepada 

para jin dengan mempersembahkan ibadah dan penghambaan diri kepada para jin 

tersebut, seperti menyembelih hewan kurban (sebagai tumbal), bernadzar, 

meminta pertolongan dan lain-lain.
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Imam al-Bukhâri rahimahullah juga meriwayatkan, dari az-Zuhri, dari 

Urwah, sesungguhnya Aisyah Radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasûlullâh 

SAW bersabda, 

يْجِ 
َ
مَ  رَأ طّمِ  جَىَنَّ يْجِ  ةَعْضًا، ةَعْضِىَا يَحْ

َ
رُّ  عَمْرًا وَرَأ   وَوِيَ  النَّارّ، فّى قِصْتَهِ  يَجِ

ِ
ل وَّ

َ
يَائّب سَيَّبَ  مَنْ  أ  السَّ

Terjemahnya: 

Aku melihat neraka jahannam sebagiannya saling membakar pada 

sebagian yang lain (apinya berkobar-kobar), dan aku melihat „Amr (bin 

Luhay al-Khuza‟i) menarik-narik isi perutnya di dalam neraka. Dan dia 

                                                 
69

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 572. 
70

 Ibnu Katsir, Luba>but Tafsi>}r Min Ibni} Katsi>r, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Tafsir Ibnu 
Katsir, vol. 4, (Cet. II; Kairo: Mu-assasah Da>r al-Hila>l, th. 1414 H-1994 M), h. 550. 



70 

 

 

 

adalah orang pertama yang memberikan persembahan berupa saa‟ibah 

kepada berhala. (HR. al-Bukhari).
71

 

Persembahan kepada berhala, jin dan makhluk yang diyakini sebagai 

penguasa tempat tertentu pada zaman jahiliyyah, tidak saja berupa hewan-hewan 

hidup yang kemudian dianggap suci, tetapi juga daging-daging dari hewan 

sembelihan atau darahnya. 

Berhala Lata, „Uzza dan Manat adalah di antara berhala-berhala yang 

selalu menerima sesajian berupa darah, daging atau lainnya. Karena itu ada 

sebagian Ulama yang mengatakan bahwa berhala Manat disebut Manat 

disebabkan banyaknya darah hewan qurban yang dialirkan sebagai persembahan 

kepadanya untuk maksud ngalap berkah.
72

 

Penyembelihan yang dilakukan dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) 

dan ibadah untuk selain Allâh SWT. merupakan perbuatan syirik besar yang 

mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik dipersembahkan kepada malaikat, jin, 

rasul, nabi, wali ataupun benda mati seperti patung dan berhala. Memakan daging 

sembelihan dengan peruntukan seperti ini juga haram, karena disembelih bukan 

untuk Allâh SWT. Allah berfirman dalam surat al-Mâidah ayat 3, 

 
َّ
وّل

ِ
نْزّيرّْ وَمَآ ا خّ

ْ
حْمِ ال

َ
مِ وَل مَيْخَثِ وَالدَّ

ْ
مِ ال

ِ
يْك

َ
مَجْ عَل ّ ةّه  حِر ّ  ٣ ....لّغَيْرّ اللّٰه
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Terjemahnya: 

3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan 

(daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah...
73

 

Sejak zaman dahulu masyarakat Desa Simpasai  telah melakukan ritual 

dalam rangka menyembuhkan orang terkena penyakit, biasanya masyarkat 

tersebut banyak yang meyakini bahwa dengan datangnya penyakit disebabkan 

oleh parafu, atau kepercayaan terhadap hal yang mistik. Masyarakat juga 

mengalami penyakit biasanya tidak terdeteksi oleh medis, meskipun dibawa 

keruamah sakit tetap saja tidak dapat terdeteksi oleh alat dokter yang digunakan 

dirumah sakit. Maka dari pada itu ketika terdapat orang atau keluarga yang sakit, 

maka mereka akan melakukan ritual menghilangkan penyakit (oro paki supu aka 

oi), yang ada dalam tubuh. Serta melakukan beberapa persiapan sebelum 

dilakukan ritual oro paki supu aka oi (membuamg penyakit pada air yang 

mengalir).
74

  

Hampir sama juga dengan tradisi Doa Dana yang memberikan kesan 

untuk menghilangkan supu ro lalehe (sakit dan huru hara) dalam masyarakat.  

Dalam hal ini doa dana lebih kepada menolak bala yaitu membentengi diri dari 

bahaya yang mengancam. Sebelum terjadinya bahaya dalam tradisi oro paki supu 

maka yang dilakukan yaitu menghilangkan atau mengeluarkan penyakit yang ada 

dalam tubuh, dengan cara mengalirkan benda tertentu dalam bentuk sesajen. 

Seperti beras yang berwarna kuning, pisang, daun sirih, daun kelapa yang sudah 

di anyam dalam bentuk ketupat, air kembang tujuh rupa, dan buah pinang. 

Setiap diri manusia sadar bahwa didunia yang fana ini, ada mahkluk 

abstrak yang tidak terlihat dan tidak nampak. Dunia itu adalah dunia supranatural 
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atau dunia gaib. Ada berbagai kebudayaan yang menganut kepercayaan bahwa 

dunia ini ditempati oleh berbagai mahluk dan kekuatan-kekuatan gaib. Kekuatan 

gaib tidak dapat dilihat, yang dapat dilihat hanyalah efek atau bekas pengaruhnya. 

Sehingga ketidakmampuan manusia menjawab fenomena kehidupannya, makanya 

dalam keterpaksaan manusia selalu mengembalikan kepada kekuatan gaib.
75

 

Kekuatan gaib itu tidak mampu dikuasai manusia dengan cara biasa, dan pada 

dasarnya dunia gaib ditakuti oleh manusia. Menurut sebagian masyarakat dengan 

media ritual adalah cara untuk berdamai dan bernegosiasi dengan hal gaib, ini 

salah satu fenomena tradisional yang terjadi pada zaman modern. Dalam hal ini 

bukan semata-mata bahwasanya kepercayaan masyarakat masih kepada hal-hal 

yang berbau mistik, akan tetapi masyarakat khususnya masih meyakini terhadap 

pengobatan yang dilakukan secara tradisional, serta jauh lebih ampuh 

dibandingkan dengan pengobatan medis. karena keprcayaan seperti ini masih 

diyakini oleh sebagaian besar masyarakat Bima. Ada pula orang yang enggan 

kerumah sakit ketika dalam keadaan sakit serta tetap memilih menjalani 

pengobatan tradisoanl masyarakat.  

Sebagaimana halnya kebiasaan dan kepercayaan yang dilakukan oleh 

sebagian masyarakat Desa Simpasai, yaitu disebut dengan tradisi Doa Dana. 

Kebiasaan masyarakat ini dilatarbelakangi dari jejak nenek moyang yang 

terdahulu dan masih dilestarikan secara turun temurun oleh masyarakat sampai 

sekarang. Sehingga kebiasaaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan cara 

Doa Dana. Ritual Doa Dana dilakukan secara bersama-sama ditempat yang 

terbuka atau dilapangan maupun di pinggir sungai yang dianggap memmiliki tuah 

(dikeramatkan). 
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Sebagaiaman yang diangkapkan oleh bapak Hamjah bahwa: 

Dalam tradisi Doa Dana atau tolak bala dilakukan oleh sebagian 
masyarakat yang masih percaya mengenai keyakinan terhadap parafu, 
yaitu semacam roh yang biasanya merasuki salah satu sanak keluarga yang 
dari dulu memang sudah kental terhadap tradisi yang seperti ini, yaitu 
kepercayaan terhadap makakambi makakimbi. Biasanya datang pada salah 
satu keluarga dan tidak mengenal laki-laki dan perempuan. Maka dari itu 
biasanya ketika sudah datang parafu biasanya sanak keluarga membuat 
sesajen dan meletakan pada pinggir sungai yang dikeramatkan.

76
 

Dalam tradisi Doa Dana maupun tolak bala merupakan keyakinan 

masyarakat tentang adanya bahaya yang dapat mengancam keselamatan 

seseorang. Baik itu berupa datangnya penyakit pada seseorang atau datangnya 

bencana alam yang mengancam kehidupan masyarakat banyak, maka dari pada itu 

ritual Doa Dana mampu mengilangkan penyakit dari badan dengan cara 

mengantarkan sesajen ke air yang mengalir. Salah satu cara yang dilakukan 

masyarakat agar terhindar dari bahaya yang mengancam, dalam hal ini keyakinan 

sebagian besar masyarakat bahwa yang mendatangkan juga penyakit itu bisa jadi 

dari makakamba makakimbi yang telah lama tidak diberikan sesajen dan merasuki 

salah satu keluarga yang menunjukan bahwa roh yang merasuki keluarga tersebut 

meminta untuk di berikan sesajen.   

Sebagaiaman yang diungkapkan oleh kepala Desa simpasai Burhan 

bhawa: 

Do‟a Dana sudah menjadi tradisi yang dijaga oleh masyarakat Bima, 
termasuk di Desa Simpasai. Pelaksanaan Doa Dana biasanya dilakukan 
secara bergilir di sudut-sudut kampung selama 4 hari. Dulunya setelah 
selesai berdoa maka akan dilakukan randa heko capi keliling kampung, 
Tapi sekarang hal itu tidak dilakukan lagi. Waktu dilakukan Doa Dana 
biasanya akhir tahun kisaran bulan 11 atau 12, dan kenapa kemudian Doa 
Dana harus dilakukan? Agar Dana Ro Rasa dijauhkan dari mara bahaya, 
supu dana ro rasa, tidak terjadi mara bencana, tolak bala, yang lebih 
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tepatnya agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diiginkan (yang buruk) dan 
didekatkan dengan hal-hal baik.

77
   

Doa Dana yang dilakukan oleh masyarakat sampai hari ini merupakan 

jejak tradisi yang dilakukan nenek moyang dahulu, yang biasa dilakukan  untuk 

mendapatkan keberkahan serta menolak bala (bahaya). Meskipun tradisi Doa 

Dana  sudah banyak di tinggalkan oleh masyarakat Bima yang sekarang, apa lagi 

masyarakat yang hidup di era modernisme serta Akultuasi budaya antara daerah 

yang satu dengan daerah yang lain menyebabkan budaya yang lama ditinggalkan.  

Seperti Doa Dana yang dilakukan sudah banyak yang meninggalkannya, akan 

tetapi masih ada juga masyarakat yang masih melakukan hal demikian, disebakan 

karena mewarisi budaya yang serta ketidak mampuan dalam mengatasi persoalan 

yang tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia (Ghaib). Seperti datangnya penyakit 

(supu), kerasukan parafu, serta bencana alam yang menurut masyarakat bahwa 

kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak bisa dijangkau oleh nalar 

manusia sehingga harus dilakukan Doa Dana untuk pembersihan dari hal-hal 

yang mengancam.   

Dilakukan tradisi Doa Dana ini dengan tujuan untuk terhindar dari 

beberapa bencana yang tidak diinginkan oleh masyarakat setempat, seperti pada 

saat covid orang tua dan seluruh masyarakat Desa Simpasai melakukan ritual Doa 

Dana dengan tujuan yang sama yaitu untuk menolak datangnya bencana, Doa 

Dana yang dilakukan ini dilaksanakan pada saat covid sedang berlangsung maka 

sebagai ikhtiar para masyarakat dilaksanakanlah upaya ini dengan harapan 

musibah yang sedang menimpa semoga segera berakhir.
78
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Maka dari tradisi doa dana ini merupakan kebiasaan yang dilakukan 

oleh masyarakat untuk membersihkan diri dari segala macam penyakit yang 

menimpa, baik itu penyakit akibat dari pandemic serta panyakit yang datang 

karena faktor alam yang menimpa banyak masyarakat. Maka dari itu dilakukan 

Doa Dana untuk membersihkan diri dari segala macam bala (bahaya) menolak 

bahaya. Sebagaimna yang diungkap oleh Kepala Desa sebagai berikut: 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu 

tokoh Adat di Desa Simpasai yang bernama Zubair mengatakan dengan bahasa 

Bima: 

“Doa Dana ke ana ededu tradisi rakarawi ba dou matua-tua ndaita ma 
uluna, wati bade bune ai pastiku ra tampu, una ake, cou mawa, ana ma 
pastire wa, ura wara ungapu nene ra waro ndaita ma uluna ededu ra batu 
Bandai sampe sa ake labo wati loana moda dei dana rasa, akeke na 
berdampak langsung labo dou sara, ana dei dana ra rasa” 

Artinya: 

Doa Dana adalah tradisi yang sudah ada sejak orang tua kita, kapan waktu 
pastinya tidak ada yang tahu tanggal bulan maupun tahunnya dan siapa 
yang melaksanakan ritual ini pertama kali, karena tradisi ini sudah ada 
sejak nenek moyang kita, yang masih kita ikuti sampai sekarang dan tidak 
bisa dihilangkan, karena akan berdampak langsung pada masyarakat 
banyak.

79
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa hadirnya 

Doa Dana ditengah-tengah masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu ada 

sejak nenek moyang, dan dijadikan sebagai ritual ataupun adat yang sangat sulit 

untuk dihilangkan ditengah kehidupan masyarakat. Maka secara umum bahwa 

masyarakat tidak mengetaui secara pasti kapan dan siapa yang melakukan Doa 

Dana secara pasti, akan tetapi Doa Dana ini dilakukan secara turun temurun dari  

nenek moyang sebelum Islam datang. Dapat dipastikan juga bahwa Doa Dana ini 
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dilakukan dengan cara menghormati leluhur, meskipun Doa Dana ini dilakukan 

oleh masyarakat Desa Simpasai mungkin tidak seperti keasliannya seperti 

dilakukan dijaman dahulu. Doa Dana seperti ini dilakukan oleh masyarakat harus 

dibimbing oleh seseorang yang mengerti betul tentang keadaan dana (tanah) atau 

tempat tinggal tersebut, yang merupakan masyarakat atau penduduk asli serta 

berasal dari keturunan dua (kepala suku). Secara keyakinan masyarakat Bima 

pada umunya memiliki kekuatan supranatural, sekarang di istilahkan dengan 

Sando dana (juru kunci) yang mengetahui seluk beluknya, kapan yang tepat 

dilakukan serta apa-apa saja yang perlu disiapkan sebelum melakukan Doa Dana 

tersebut. 

2. Ritual Sesajen (Toho Dore) yang Memiliki Penyakit Jiwa  

Toho Dore merupakan awal permintaan petunjuk oleh pasangan yang 

memiliki   asul-usul keturunan yang memiliki penyakit jiwa. Diperolehlah suatu 

rahmat dalam mimpinya bahwa yang datang dalam mimpi adalah Rasulullah 

Muhammad Saw, yang di mana awal mula adanya kehidupan dari Nabi 

Muhammad Saw dan yang membentuk terjadinya manusia dari Siti Hawa dan 

Nabi Adam. Usaha mendapatkan keturunan berikutnya dilakukanlah ritual sesajen 

(Toho Dore) tula bala penyakit jiwa (ru, u supu ringu). Maka anak yang lahir 

berikutnya tidak mengalami penyakit kejiwaan, memang dalam hal ini banyak 

mayarakat Bima yang meyakini serta adanya doa yang terkabul setelah melakukan 

hal yang demikian. Maka dari itu banyak masyarakat yang masih meyakini hal 

demikian untuk mendapatkan keturuan bagi orang-orang yang sudah lama 

menikah akan tetapi belum pernah mendapatkan keturunan. 

Sesajen (soji) untuk penyembuhan penyakit jiwa atau memohon 

diberikannya keturunan, antara lain: pisang gepok (kalo mada), harus berjumlah 1 

sisir 4 buah (sanda,a upa mbua). Dasar mulanya adanya pisang gepok (kalo 
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mada), ada salah satu keluarga yang dimana dalam keturunannya selalu 

melahirkan anak yang memiliki gangguan kejiwaan (dou ma ringu), sehingga 

pada anak ke-4 diusahakan melakukan ritual sesajen (Toho Dore), agar anak yang 

dilahirkan tidak mengidap penyakit jiwa, dalam artian sehat secara fisik dan 

psikis. Bahan yang digunakan saat ritual sesajen (Toho Dore) khusus yang 

memiliki penyakit kejiwaan yakni pisang gepok (kalo mada), ayam panggang 

yang bagian hati, jantung dan ususnya tidak terlepas dari bagian tubuh ayam, akan 

tetapi tetap utuh. Usus ayam akan dibersihkan dengan cara ditarik keluar dan 

setelah usus ayam bersih akan diputarkan pada bagian kaki. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Zubair Tokoh Adat, 

mengatakan bahwa: 

“Imbi Makakamba Makakimbi na mboto pahu na, masaramba ede du lao 
Toho Dore‟ ta, ra Imbi kai misal ne‟e raho ana, kataho supu. Ndi lao wa‟a 
ke wara isi na kalo, ro‟o nahi, afu, u‟a janga rasa, ndi wi‟i ta ese ba wadu 
ra ta awa wombo fu‟u haju, ndi wi‟I rau kompe mada oi.  

Artinya: 

“Bentuk kepercayaan Makakamba Makakimbi memiliki beberapa bentuk, 
bentuk yang pertama adalah ritual menyerahkan sesajen kepada roh yang 
dipercayai dapat mengabulkan beberapa do‟a seperti meminta keturunan, 
meminta disembuhkan beberapa penyakit. Sesajen tersebut berisi pisang, 
daun sirih, kapur sirih, pinang, ayam kampung, kemudian disimpan di 
tempat tertentu seperti di atas batu atau di bawah pohon juga di mata air 
yang diyakini terdapat roh. Bentuk ke dua adalah mempercayai jimat yang 
dipercayai dapat melindungi tubuh seseorang dari roh jahat”.

80
 

Kepercayaan kepada makakamba makakimbi sebenarnya banyak 

bentuknya yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Islam datang, akan tetapi 

karena sistem kerajaan yang sudah berubah menjadi sistem kesultanan, maka 

semua aspek kehidupan masyarakat sudah banyak yang berubah, baik dari segi 

kepercayaan serta agama yang diyakini oleh masyarakat Bima pada umumnya dan 
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Khususnya masyarakat Desa Simpasai. Meskipun saat sekarang sudah banyak 

berkembang serta penduduknya sudah banyak yang keluar daerah, serta ada juga 

beberapa masyarakat luar yang pindah ke Desa Simpasai. Akan tetapi jejak 

makakamba makakimbi masih tetap dilaksanakan bagi masyarakat yang masih 

mempercayai atau yang meyakininya sampai sekarang, terhadap tradisi 

makakamba makakimbi. Tidak terlepas juga dari kehidupan masyarakat yang 

masih memperyai terhadap kekuatan ghaib, baik itu kepercayaan animisme dan 

dinamisme yang terapliksikan dalam Doa Dana serta Toho Dore. Masyarakat 

Desa Simpasai masih memegang kuat bentuk kepercayaan atau keyakianan 

terhadap makakamba makakimbi tersebut. 

Sejalan dengan pernyataan Bapak Zubair bahwa bentuk makakamba 

makakimbi menurut Ibu Mardianti mengatakan bahwa makakamba makakimbi 

adalah suatu bentuk kepercayaan terhadap cahaya, makakamba artinya subjek 

yang bercahaya, memencarkan cahaya, dan memmberikan terang. Sesuai dengan 

kepercayaan dou mbojo, makakamba adalah ajaran yang menerangi hidup pikiran 

dan persaaannya ditengah alam dan masayarakat. Sementara cahaya yang 

menerangi itu bersumber dari maha cahaya atau cahaya di atas cahaya. 

Makakakimsbi, dapat diberi arti suatu subjek yang menggetarkan. Jadi inti dari 

dari kepercayaan makakamba makakimbi adalah puncak dari kepercayaan sebagai 

ajaran yang menerangi hidup ditengah alam dan masyarakat. 

D. Makna Ritual Makakamba Makakimbi Bagi Masyarakat Muslim Desa 

Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Ritual merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang 

terhadap suatu kebiasaan, begitu pula dengan masyarakat Desa Simpasai yang 

melakukan ritual  terhadap sesuatu  kebiasaan lama yang boleh jadi sulit unuk 

dihilangkan, karena sudah merasuk dalam jiwa sanubari yang tidak dapat 
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dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya ritual makakamba 

makakimbi yang termanivestasikan dalam sebuah ritual Doa Dana dan Toho 

Dore yang dapat memberikan kebahagiaan bagi lingkungan masyarakat 

sekitarnya. 

Masyarakat Islam memandang bahwa arti dari melakukan ritual 

makakamba makakimbi ini merupakan salah satu bentuk ungkapan rasa syukur 

kepada Allah Swt, serta tanah yang ditinggali yang diwarisi oleh orang tua 

terdahulu bersih dari malapetaka, baik itu bencana alam serta penyakit yang 

melanda. Adapun pandangan masyarakat Islam terhadap makakamba makakimbi 

dalam kaitanya dengan  ritual Doa Dana dan Toho Dore sebagaimana yang di 

ungkapakan oleh Tokoh Masyarakat Ibu Mardianti bahwa: 

“Doa Dana labo Toho Dore ke ti wara bune na di karawi, nahu setuju aja 
karena wara wirid labo doa- doa ra bun era anjurkan ba nabi ede wati 
bertentangan bo Islam, bunesi ra bade ma ndaita re samapa labo tarekat 
edere sebagai ugkupan rasa syukur atas panen ma repa, tolak bala wara 
si musibah labo hari-hari ulang tahun. Edere samata- samata di raho di 
ruma tala Namun dalam pelaksanaan dengan soji saya kurang 
sependapat dengan itu. Kalao prosesinya sesuai dengan syariat nahure 
mendukung. 

Artinya:  

Doa Dana dan Toho Dore sah-sah saja dilakukan, Saya setuju saja karena 
di dalam tradisi ini ada wirid dan doa-doa seperti yang anjurkan oleh 
Nabi, itu tidak bertentangan dengan Islam. Karena doa ini dilakukan 
sebagai eskspetasi rasa syukur kepada Allah swt mereka dari hasil Panen, 
tolak Bala jika ada musibah. Namun dalam pelaksaan dengan 
menyediakan sesajen saya kurang sependapat dengan itu. Kalau 
prosesinya sesuai dengan syariat Islam dan niatanya benar saya 
mendukung.

81
 

Hal yang sama di ungkapkan oleh tokoh adat di Desa Simpasai  bapak  

Zubair Mengenai tradisi Doa Dana. Bapak Zubair mengatakan bahwa diadakan 

tradisi Doa Dana dan Toho Dore kita masih mengigat pesan, menghormati roh-

                                                 
81

 Mardianti, (50 Tahun), Selaku Tokoh Masyarakat Desa Simp asai, Wawancara Desa 

Simpasai Kecamatan Lambu, 23 Mei 2022. 



80 

 

 

 

roh Leluhur dan mengikuti kebiasaan Nenek moyang kita terdahulu, agar kita 

terhidar dari musibah dan bencana serta mendapatkan  kesalamaatan dan 

kedamaian. Maka dari itu kebiasaan masyarakat dalam melakukan tradisi Doa 

Dana yaitu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Melakukan doa bersama adalah 

anjuran dalam ritual Doa Dana, yang awalnya merupakan kebiasaan yang 

dilakukan oleh orang terdahulu sebelum Islam datang. Akan tetapi setelah Islam 

datang kebiasaan yang seperti ini sulit dihilangkan, maka dari itu bacaan-bacaan 

yang digunakan digantikan dengan doa-doa serta wirid yang biasa dibaca oleh 

umat Islam sekarang. Dalam hal ini ritual makakamba makakimbi yang 

dilakukan oleh masyarakat merupakan upaya sinkretisme, yaitu menggabungkan 

tradisi lama dengan tradsi baru, sehingga tradisi yang lama agar tetap terjaga 

meskipun sudah bercampur dengan ajaran Islam, akan tetapi substansi dari ritual 

tersebut tetap dilestariakan sampai sekarang.  

Berikut hasil Wawancara dengan Informan bapak M. Sidik mengatakan 

bahwa: 

“Warakaina tradisi ake karena dou ma tua-tua ndaita wi.ina nggahi bahwa 
ma ne.esi do.o labo bencarna ra supu rasa bune supu kolera karawipu Doa 
Dana labo Toho Dore. Doa ake di kani ba ndaita di hormat ao kaita dou 
woro loadu da mai hakona ndita aka dana rasa‟. 

Artinya : 

Adanya  Tradisi  semacam  ini  karena  orang-orang  tua  kita  dahulu  

berpesan, jika kita ingin terhindar dari bencana mara bahaya seperti sakit 

kolera( muntah-berak- berak) kita harus melakukan Doa Dana dan Toho 

Dore.  Dalam prosesi Doa ini sebagai wujud penghormatan kepada para 

leluhur sehingga mereka tidak mengganggunya.
82

 

Tradisi seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpasai 

merupakan pesan dari para pendahulu, bahwa ketika terjadinya bencana serta 

penyakit yang ada dapat disebakan oleh penyakit faktor alam yang  harus 
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dibersihkan dari segala penyakit serta adanya nilai-nilai mistisisme dalam 

kehidupan sehingga dalam melakukan Doa Dana dan Toho Dore yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Lambu bukan secara kebetulan bahwa memang masih ada 

yang masih meyakini tentang Doa Dana dan Toho Dore sebagai upaya 

pembersihan dari bencana yang dilakukan di loksi tempat tinggal serta dilakukan 

di sudut-sudut gang serta silapangan terbuka dalam melakukan pembersihan Doa 

Dana tersebut, memang tradisi Doa Dana dan Toho Dore  ini merupakan salah 

satu ritual terhadap makakaamba  makakimbi yang disebut dengan marafu yaitu 

peribadatan yang dilakukan untuk menyembah para leluhur yang ada karena 

sekarang orang-orang khususnya Desa Simpasai sudah memeluk agama Islam 

maka dari itu ritual marafu secara khusus untuk peribadatan terhadap aliran 

kepercayaan sebelum Islam datang, sudah tidak lagi dilakukan akan tetapi tradisi 

trrsebut sudah tradisi jejak tradisi yang dilakukan itu masih bisa dilihat dari 

tradisi Doa Dana dan Toho Dore secara ritual keagamaan berbeda dengan tradisi 

penghormatan terhadap parafu akan tetapi sudah melebur ke dalam tradisi Doa 

Dana dan Toho Dore.    

Adapun makna tradisi makakamba makakimbi bagi masyarakat 

merupakan sesuatu yang harus diwarisi secara turun temurun sehingga ini 

merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan karena tradisi Doa Dana dan 

Toho Dore ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk pembersihan 

serta sesuatu yang sudah mendarah daging dikalangan masyarakat yang tidak 

dapat dipisahkan dalam kehidupan sebagaimana yang diungkapkan oleh tokoh 

masyarakat Desa Simpasai Bapak Hamjah bahwa: 

Ra karawi kai masyarakat tradisi Doa Dana akeke ra tampu,u ba dou 
ma tua name ma ulu wuna, loaku mengusir roh-roh jahat ma lu u aka 
rasa, loaku da lampa ngaro rojo na ndaita aka rasa, wausi sadia ba soji 
na re na sena ade sia dohoka, wausi doa ndaita roh ake ti du di sana hako, 
raho ke laina raho aka dana pala rahoku aka ruma, karena ma kalondo 
setan ra jin. 
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Artinya:  

Hal yang membuat masyarakat melakukan tradisi Doa Dana ini di sudut-
sudut gang, karena orang-orang tua terdahulu melakukanya agar roh-roh 
jahat yang masuk di kampung tidak berani mengusik dan menyebarkan 
mara bahaya di kampung, dilakukan doa di tanah ini bukan meminta pada 
tanah namun meminta kepada Allah swt karena dia yang menciptakan 
roh-roh.
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Maka dari itu makna  dilakukannya Doa Dana dan Toho Dore  bagi   

masyarakat di Desa Simpasai, bahwa kebanyakan masyarakat melakukan tradisi 

Doa Dana dan Toho Dore karena adanya pesan dari orang tua terdahulu, yang 

tidak terlepas dari pesan nenek moyang agar melestarikan kebudayaan 

masyarakat sehingga tidak tergerus oleh zaman, selain   kebudayaan yang masih 

lestari kita dapat melihat solidaritas masyarakat dan mengambil makna 

diadakan tradisi ini syarat akan nilai kebersamaan, karena tujuan dari Tradisi 

Doa Dana ini agar terhindar dari malapetaka dan sebagai ungkapan rasa syukur. 

Hal yang berbeda di ungkapkan oleh  Tokoh Agama Abdullah M. Amin 

mengenai tradisi Doa Dana, Adapun Wawancara penulis dengan Informan: 

ka nuntusi masalah Doa Dana ndaita jelasakan sabua-sabua wau doa 
re au dana re au. Doa re anjuran raho aka ruma sedangkan 
kacampo si labo dana laina anjuran, karena wara soji loa di nggahi kai 
bid, ah karena ake tiwara di karawi ba nabi, nahusi secara pribadi wati 
setujuku doa ma wara soji ndede kalo doa dzikir mpoa re termasuk 
anjuran sunnah, solusin reh ngoa tio kanari-nari pala indo mu loa ubah 
rawi dou waura mendarah daging‟ 

Artiinya: 

“ kalau mau bicara masalah Doa Dana maka kita jelaskan satu persatu 
doa itu apa dan dana itu apa. Doa merupakan anjuran tapi di gabungkan 
dengna tanah maka itu tidak di anjurkan, karena dalam Islam ada tempat 
yang munajab untuk berdoa. Kalau berdoa dengan menggunakan sesajen 
sebagai perantara saya sangat tidak setuju, karena menmbawa sesajen 
tidak ada dl Al-Qur‘an dan Sunnah. Solusi yang saya tawarkan adalah 
melakukan tradisi Doa Dana sesuai dengan Syariat Islam Namun 
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memberi arahan kepada masyrakat sangatlah susah karena sudah 
mendarah daging.84 

Ketika kami memahami Islam sebenarnya tidak ada dalam ajaran Islam 

tentang Doa Dana. Saya tidak setuju karena ini mengundang hal-hal yang jahat 

untuk berkumpul. Tradisi ini tidak di jelaskan dalam al-Quran. Al-Quran dan 

sunnah sudah menjelaskan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa bukan 

di tengah sudut gang apalagi menyediakan sesajen. Solusi yang bisa saya 

tawarkan dengan memberikan pehaman kepada masyarakat tidak sejalan dengan 

syariat Islam. 

Maka dari itu bahwa yang melatarbelakangi masyarakat tidak setuju 

dengan tradisi Doa Dana ini adalah tidak ada anjuran dalam Islam untuk 

melakukan doa di atas tanah yang besertai sesajen tidak di benarkan dalam Islam. 

Masyarakat di Bima umumnya adalah menganut agama Islam, mereka 

percaya kepada Allah swt., dan mereka mempercayai kerasulan Nabi Muhammad 

saw., bahkan senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat tauhid (syahadat) sebagia 

pengakuan rukun Islam yang pertama. Selain itu mereka juga melaksanakan 

kewajiban-kewajibannya sebagai umat Islam seperti melaksanakan sholat lima 

waktu dan berpuasa pada bulan suci Ramadhan. Namun demikian dalam praktek 

kehidupan sehari-hari mereka sebagian diantarannya masih mempercayai dan 

menyakini bahwa dengan Tradisi Doa Dana dapat memberikan ketenangan dan 

kebahagian dalam hidupnya. 

Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pemahaman mereka 

tentang agama.  Menurut pemahaman masyrakat bahwa antara agama dan budaya 

merupakan hal yang berbeda. Agama hanya sebatas melakukan dan menunaikan 

segala ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah swt, seperti mengucapkan dua 
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kalimat syahadat, shalat lima waktu, puasa, mengeluarkan zakat, dan naik haji 

bagi yang mampu. Sedangkan budaya merupakan bersifat turun-temurun dan 

merupakan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan oleh masyarakat. 

Maka dari itu perlu dipahami bahwa  Desa Simpasai merupakan 

masyarat yang meiliki latar belakang serta pendidikan yang berbeda pula 

sehingga dapaterhad dipastikan bahwa penilaian masyarakat serta ungkapan 

masyarakat terhadap tradisi Doa Dana ini merupakan hal yang wajar saja akan 

tetapi dalam hal keyakinan masyarakat terhadap ritual makakamba dan 

makakimbi ini yang termanifestasikan dalam tradisi Doa Dana ini yaitu makna 

yang sesungguhnya adalah bentuk rasa syukur terhadap apa yang Allah swt 

berikan kepada manusia berupa kesuburan tanah serta limpahan reski yang telah 

diberikan dan tak bisa juga dipungkiri bahwa dari hal tersebut dapat pula datang 

juga bencana alam serta penyakit maka dari itu ada upaya pembersihan serta 

menolak bala (bahaya) ini bagian dari iktiar manusia dalam menjaga aspek 

kehidupan lewat tradisi Doa Dana ini, meskipun tradisi Doa Dana merupakan hal 

yang bolah jadi bagi sebagian orang tidak perlu dilakukan cukup dengan 

mengikuti syariat Islam, akan tetapi sebagian orang yang masih meyakini 

tentang tradisi doa ini me rupakan hal yang sudah mendarah daging karena 

kepercayaan masyarakat terhadap Doa Dana ini sudah mendarah daging, akan 

tetapi hal yang demikian ini yang menyimpang dari ajaran Islam yaitu dengan 

adanya sesajen sebagai penghormatan terhadap leluhur yang boleh jadi 

menjadikan masyarakt Islam akan terjerumus ke dalam praktek kesyirikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Jejak keberadaan makakimbi dan makakamba pada masyarat Desa 

Simpasai merupan bentuk ritual yang masih ada hingga sekarang yakni 

yang ersal dari ritual makakamba dan makakimbi yang diperkirakaan 

sudah ada sejak masyarakat bima mendia mi daerah bima yakni 

kepercayaan terhadap parafu yakni roh yang biasa merasuki seseorang 

dalam keluarga tentu jejak kepercayaan terhadap makakimbi tersebut 

sudah terfragmentasi ke dalam kebudayaan islam yang 

dicampraduakannya dengan wirid-wirid, serta doa-doa yang menunjukan 

bahwa ritual tersebut bagian dari islam serta ada juga sesajen yang 

disiapkan sebagai bagian daripenghormatan terhadap leluhur.  

2. Bentuk ritual makakamba dan mak akimbi yang dilakukan masyarakat 

Desa Simpasai dalam bentuk Doa Dana merupakan sekelompok 

masyarakat yang berkumpul dan melakukan doa tolak bala untuk meminta 

perlindungan kepada Allah Swt. Dari bencana dengan memilih tempat 

diatas tanah yang datar (sudut gang). Serta Toho Dore berawal dari 

permintaan petunjuk oleh pasangan yang memiliki asul-usul keturunan  

yang memiliki penyakit jiwa. Diperolehlah suatu rahmat dalam mimpinya 

bahwa yang datang dalam mimpi adalah Rasulullah Muhammad Saw yang 

di mana awal mula adanya kehidupan dari Nabi Muhammad Saw
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dan yang membentuk terjadinya manusia dari Siti Hawa dan Nabi Adam. 

Usaha mendapatkan keturunan berikutnya dilakukanlah ritual sesajen 

(Toho Dore) tula bala penyakit jiwa (ru,u supu ringu). Maka anak yang 

lahir berikutnya tidak mengalami penyakit kejiwaan. 

3. Makna ritual Makakamba makakimbi bagi masayarakat Islam merupakan 

sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari karena 

ritual makakamba dan makakimbi ini merupakan ritual yang rutin 

dilakukan karena bagian dari islam yang memanjatkan doa serta wirid, 

serta uangkapan rasa syukur kepada yang maha kuasa atas limpahan reski 

dan rahmat yang telah diberikan yang termanifestasikan dalam bentuk doa 

dan dan Toho Dore yang merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan bagi 

masyarakat Islam di  Desa Simpasai, meskipun hal yang demikian tetap 

saja ada beberapa yang menetang terhadap ritual tersebut karena adanya 

sinkretisme terhadap ajaran iskam dan kebudayaan pra Islam. 

B. Implikasi Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memeberikan 

sumbangsih ilmu pengetahuan bagi jurusan Studi Agama-agama serta dapat 

bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi para peneliti yang akan 

melakukan penelitian selajutnya, harapan menulis semoga penelitian ini dapat 

menjadi bahan masukan terhadap masyarakat yang melakukan ritual makakamba 

dan makakimbi khususnya masyarakat Islam yang masih meyakini dalam bentuk 

Ritual Doa Dana dan tohodore yang dilakukan sejak lama serta warisan 

kebudayaan yang harus dilestarikan. 
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LAMPIRAN 1 

Daftar Informan 

No Nama Umur Pekerjaan Status 

1. H. Jaidi H. Landa 58 Tahun Petani Tokoh Agama 

2. H. Jubair 52 Tahun S.Ag Tokoh Adat 

3. Abdul Kadir 60 Tahun Petani Masyarakat yang 
Melakukan Tradisi 

4. Hamzah 60 Tahun Ketua RW  MAsyarakat yang 
melakukan tradisi 

5. Burhan 42 Tahun Kepala Desa 
Simpasai 

Tokoh Agama 

6. Mardianti 50 Tahun Ibu Rumah 
Tangga 

Masyarakat yang 
melakukan tradisi 

(Tokoh Masyarakat) 

7. Abdul Aziz 40 Tahun Sekretaris   
Desa 

Simpasai 

Tokoh Masyarakat 

8. Abdullah M. 
Amin 

58 Tahun Petani Tokoh Masyarakat  

9. Abakar 56 Tahun Petani Tokoh Masyarakat 
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LAMPIRAN 1 

Dokumentasi 

 

Prosesi Do’a Dana Yang Dilakukan Masyarakat Desa Simpasai, Kecamatan 

Lambu, Kabupaten Bima. 
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Prosesi Melakukan Ritual Toho Dore Di Sori Dungga Desa Simpasai, 

Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. 
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Wawancara, H. Jaidin H. Landa, Tokoh Agama, 22 Mei 2022, di Rumah 

Desa Simpasai. 

Wawancara, H. Zubair, Tokoh Adat, 22 Mei 2022, di Rumah Desa Simpasai. 
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Wawancara, Abakar, Tokoh Masyarakat, 21 Mei 2022, di Rumah Desa 

Simpasai. 

 

Wawancara, Abdur Kadir, Tokoh Adat, 21 Mei 2022, di rumah Desa 

Simpasai. 
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Wawancara, Abdul Aziz, Tokoh Adat, 21 Mei 2022, di rumah Desa Simpasai. 

 

 

Wawancara, Muhammad M. Amin, Tokoh Adat, 21 Mei 2022, di rumah Desa 

Simpasai. 
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Wawancara, Ibu Mardianti, Tokoh Masyarakat, 23 Mei 2022, di 

rumah Desa Simpasai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara, Ibu Rohana,Tokoh Masyarakat, 21 Mei 2022, di kantor Desa 

Simpasai. 
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Wawancara, Hamzah, Tokoh Masyarakat, 21 Mei 2022, di rumah Desa 

Simpasai. 
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