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ABSTRAK 

 
Nama  : Fitriani 

Nim  : 30500119084 

Judul  : Uma Lengge: Integrasi Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal                    

      di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima 

 
Skripsi ini bertujuan membahas tentang adaptasi dengan budaya Lokal 

Uma Lengge di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Penelitian ini 

ingin mengetahui pertama sejarah munculnya Uma Lengge di Desa Mbawa 

Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Kedua bagaimana bentuk kepercayaan 

masyarakat Mbawa terhadap Uma Lengge di Desa Mbawa Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima. Ketiga bagaimana sikap masyarakat Mbawa terhadap 

kepercayaan Uma Lengge di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. 

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (filed research) 

yang berlokasi di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dengan 

menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Adapun teknik pengumpulan, 

pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, 

dokumentasi, reduksi kata, penyajian data serta penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Pertama sejarah Uma Lengge, Uma 

Lengge  adalah dalam bahasa Bima terdiri dari dua kata yaitu Uma yang berarti 

rumah dan Lengge berarti kerucut jadi Uma Lengge merupakan bangunan 

tradisional dengan gaya arsitektur pada zaman Ncuhi  suku Mbojo pada abad ke 

12 masehi hingga tahun 1960. Kedua Bentuk kepercayaan atau aturan bagi 

pengunjung situs Uma Lengge tersebut: pertama tidak diperbolehkan seorang 

wanita mengalami halangan (haid) untuk masuk di kompleks Uma Lengge, kedua 

tidak boleh masuk dalam kompleks Uma Lengge untuk bermesraan (pacaran), 

ketiga tidak boleh menjelekkan Uma Lengge ketika berada di kompleks Uma 

Lengge tersebut.  Ketiga sikap kepercayaan masyarakat Desa Mbawa terhadap 

Uma Lengge yaitu mempunyai peranan yang sangat penting dalam identitas 

budaya lokal Desa Mbawa, seperti dalam pernikahan, naik haji yang di mana 

masyarakat nonmuslim dapat berkunjungi atau saling silatuhrahmi. Dalam hal ini  

peran Uma Lengge pada masyarakat merupakan sebuah simbol agama dan 

budaya dalam kerukanan yang terjalin selama ada hubungan antara ketiga agama 

yaitu, Islam, Katolik, Protestan. 

Implikasi penelitian ini adalah pertama, diterapkan tradisi Uma Lengge 

tetap eksis sebagai warisan budaya pada masyarakat Mbawa, kedua hendaknya 

pada seluruh masyarakat Mbawa tidak membenturkan antara agama Islam, 

Katolik dan Protestan dengan trdisi Uma Lengge karena mereka berjalan secara 

toleransi, ketiga diharapkan dengan melaksanakan upacara ritual dan mampu 

menanamkan nilai-nilai filosofis yang bertolerans 

xvi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Uma Lengge, secara teoritis dibangun dan didukun, beradaptasi dengan 

iklim dan lingkungan, sedangkan komunitas dibangun bersama, menyesuaikan 

dengan kemampuan masyarakat dan menggunakan bahan-bahan alami (Ropopot, 

1969). Kajian terhadap rumah adat Indonesia, dimana rumah menjadi pusat 

perhatian sebagai tempat upacara, menunjukkan bahwa rumah adat terutama 

tempat supply and demand (sesajikan atau untuk tempat permohonan). 

Lengge digunakan sebagai rumah adat bangunan upacara. Hal ini menjadi 

kebanggaan bagi masyarakat Mbawa Kunon nenek moyang telah meninggal 

puluhan atau berabad-abad yang lalu masih tinggal di Uma Lengge, namun harus 

melalui tokoh adat.
1
 

Lengge secara etimologi berarti Ede Du Dumu Dou, Ina Mpu’u Baweki Ma 

Rimpa, Ndei Batu Weata Lelena, Nadei Deret Weata Nggawona. (Lengge berarti 

orang yang paling penting/mulia, pemimpin masyarakatasli, yang melanjutkan 

jalan diagonal dalam bayangan). Lengge berasal dari bahasa Bima (Nggahi 

Mbojo) artinya awal kehidupan yang diwakili oleh Dumu Dou Ina Mpu’u Na 

Baweki Marimpa atau ketua masyarakat asli yang tersebar di tanah Bima. 

                                                             
1
Repoport, A. House and Culture, London: Prantince-Hall Internasional, Inc.Tahun 

(1969).  H. 
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Unsur-unsur ruang dan bahan rumah tradisional ini di ciptakan sebagai 

tempat beradaptasi dengan kondisi iklim tropis untuk diperlukan perancangan, 

bangunan yang dapat menghangatkan suhu ruangan pada musim hujan dan 

mendinginkan suhu ruangan pada musim kemarau untuk menciptakan kondisi 

termal bangunan yang nyaman. 

Arsitektur sasak Provinsi Nusa Tenggara Barat masih dapat dilihat di desa 

Mbawa di kecamatan Donggo, khususnya di Uma Lengge. Uma Lengge adalah 

contoh klasik bangunan yang disesuaikan dengan iklim setempat. Studi ini 

mencoba mengevaluasi bangunan Uma Lengge berdasarkan kriteria fisiknya, 

khususnya yang berkaitan dengan kenyamanan termal. Hal  Ini dimulai dengan 

penyelidikan fitur dasar yang mengukur iklim Uma Lengge, dengan penyelidikan 

faktor fisik seperti panas, kelembaban, kecepatan angin, dan isolasi. Hal untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perlu dilestarikan dan dikembangkan 

nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita.  

Nilai pembangunan daerah,yang dapat dilihat pada karya seni adalah 

memadukan budaya, terutama pada objek keindahan dan kesenangan. Jika melihat 

berbagai karya seni tradisi yang tergolong kearifan lokal atau keunikan budaya 

Uma Lengge.
2
 

Bentuk-bentuk bangunan Uma Lengge tidak sembarangan dibangun tetapi 

dirancang untuk tujuan tertentu dan menyampaikan makna dan filosofi menurut 

kepercayaan setempat.Ini menunjukkan bagaimana Islam menanggapi kebutuhan 

lokal. Dan nenek moyang yang telah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun 

                                                             
2
Dewi Sartika, (2016) Budaya Uma Lengge. 
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yang lalu masih tinggal di Uma Lengge. Namun adat dan budaya Bima dan 

Donggo berbeda dalam bahasa dan adat istiadat. 

Menurut kajian antropologi (Albert, 1909: 11), orang Bima atau (Dou 

Mbojo) adalah campuran suku Malayau. Desa Mbawa merupakan salah satu desa 

adat yang ada di Kab. Bima.Didesa Mbawa memiliki karakter yang unik sehingga 

sangat menarik bagi pengunjung karena pemukiman atau kondisi cuaca yang 

sangat sejuk, struktur dan bangunan dua lantai (2) masih tetap seperti aslinya. 

Bagian atas berbentuk prisma segitiga dengan atap, sehingga fungsi atap 

dapat dianggap sebagai tempat berlindung bagi ruang bawah dengan ketebalan 

yang berbeda. Jika melihat berbagai karya seni tradisi yang tergolong kearifan 

lokal atau keunikan budaya Uma Lengge. Di sini, Uma Lengge adalah contoh 

rekonsiliasi antara sebagian besar Muslim dan non-Muslim. 

Budaya tradisional pada umumnya dicirikan oleh penggunaan pola gaya 

tradisional yang sama merupakan bagian integral dari masyarakat. Bentuk 

bangunan Uma Lengge tidak sekedar dirancang dan dibangun, melainkan 

dirancang sebagai tujuan tertentu dan membawa makna filosofis menurut 

kepercayaan setempat. Dalam kepercayaan agama kunon masyarakat Mbawa 

Donggo, arwah nenek moyang bersemayam di atap rumah yang disebut Wanga. 

Di sana, mereka percaya bahwa arwah nenek moyang melindungi pemilik rumah 

yang disebut sando (dukun). 

Prinsip dasar yang melekat dalam hubungan manusia dengan makhluk 

lain, termasuk alam, dan keharmonisan hubungan tersebut adalah tujuan dari 

semua etika agama. Adanya keterkaitan antara agama dan budaya didukung oleh 
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salah satu klaim para ilmuwan budaya di negeri ini. Kesenian, khususnya tari, 

yang di sebut dengan tarian Toja Desa Mbawa, tarian yang bernuansa Katolik 

dibawakan pada saat upacara adat untuk mengusirroh masa lampau, sehingga 

penari harus mengikuti tata cara dan teknik tarian tersebut. Di sisireligi, Mbawa 

Donggo memiliki budaya yang sangat tua seperti Larung Sasaji di kaki Gunung 

Donggo. Budaya ini bisa dilihat sebagai tandas yukur kepada Sang Pencipta.
3
 

Agama adalah sebagai stimulus universal, banyak praktisi menggabungkan 

bukti dan mentransfernya ke dalam budaya, sehingga agama tertanam dalam 

budaya yang bermanfaat yang menjadi basis yang sangat populer dan digunakan.  

Tradisi ini merupakan bagian dari proses panjang pembelajaran budaya 

yang dapat diwariskan dalam masyarakat, khususnya budaya masyarakat Donggo. 

Sementara Uma Lengge hamper semua etnisminoritas di Bima, Nusa Tenggara 

Barat memiliki interpretasi simbolik rumah adat yang sangat kuat dimana Uma 

Lengge dapat melakukan ritual serta berbagai dengan nilai yang religius. Untuk 

upacar aadat dan pertemuan tertua adat dan penduduk setempat masyarakat 

cenderung melestarikan budaya leluhurnya. Salah satu perbedaan yang paling 

menonjol adalah gaya arsitektur pada Uma Lengge, namun saat ini bentuk rumah 

Donggo sudah jarang terlihat bentuk aslinya. Pada zaman dahulu rumah 

tradisional Donggo memiliki keunikan karena bentuknya yang menyerupai 

puncak gunung. di dalam piramida (limas).  

                                                             
3
Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kristis dan Refleksi Historis, 

(Jogjakarta: Dadang Titian Illahi Press, 2000), hlm. 126.  
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Konsep adat Uma nilai religi adalah aturan hidup manusia yang disepakati 

oleh penduduksuatu wilayah Peraturan perilaku anggota atau kelompoknya 

sebagai kelompok sosial yang berkembang. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus sebagai kelompok Sosial yang 

berkembang.  

1. FokusPenelitian 

Dalam penelitian ini lebih fokus pada Uma Lengge: Integrasi Nilai 

Keagamaan dan KearifanLokal di Desa Mbawa Kec. DonggoKab. Bima. 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian mendeskripsikan focus penelitian, guna memperjelas 

kata kunci dari judul penelitian 

a. Uma Lengge 

Uma Lengge salah satu bangunan adat suku Bima di desa Mbawa, 

kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Bangunan ini adalah salah satu 

rumah yang ada ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Meski terlihat 

sederhana, bangunan Uma Lengge membutuhkan keahlian artistik yang 

unik dan keahlian yang sangat terkenal untuk membuatnya. Semua bahan 

bangunan di Uma Lengge adalah kayu, bambu, dan rumputan atau ilalang 

digunakan sebagai bahan atap dan dinding. 

b. Keagamaan 

Agama adalah system kepercayaan dan mengatur pemujaan dewa-

dewa dan mengatur manusia dan Uma Lengge. Agama dapat dipengaruhi 

oleh adat istiadat dan agama ini dapat mempengaruhi lingkungan 
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setempat. Pada zaman dahulu, adat merupakan salah satu sarana untuk 

menyampaikan klaim anti agama terhadap Uma Lengge, dalam budaya 

religi budaya lain dapat di identikkan dengan kearifan lokal.  

c. Kearifan lokal 

Kearifan lokal merupakan tradisi dan adat istiadat yang diwariskan 

secara turun-temurun oleh sekelompok masyarakat dan masih dilestarikan 

oleh sebagian masyarakat setempat di Kecamatan Donggo. Dalam 

pemikiran kedaerahan, kearifan lokal merupakan nilai-nilai baik yang 

diamalkan dan dipegang teguh oleh anggota masyarakat itu sendiri, dan 

dari sudut pandang kearifan daerah, masyarakat bersikap dan bertindak 

sesuai dengan perubahan lingkungan fisik dan budaya. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sejarah Uma Lenge di Desa Mbawa Kec. Donggo Kab. Bima ? 

2. Bagaimana bentuk kepercayaan masyarakat  terhadap Uma Lengge di 

Desa Mbawa Kec. Donggo Kab. Bima ?  

3. Bagaimana sikap masyarakat  terhadap kepercayaan Uma Lengge di Desa 

Mbawa Kec. Donggo Kab. Bima ? 
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D. Kajian Pustaka 

Uma Lengge: Integrasi Nilai Keagamaan Dan Kearifan Lokal, yang 

dimana dan di lakukan oleh peneliti dan dapat juga mengarah beberapa penelitian 

terdahulu menurut peneliti dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta dianggap 

relavan.  

Pertama Budihardjo R, Rumah (Uma) merupakan arsitektur asli yang 

diwujudkan dalam bentuk kreatif dan memberi makna bagi kehidupan 

penghuninya. Selain itu, rumah merupakan cerminan “status", dan kesuksesan 

seseorang tercermin dalam keadaan rumah dan kehidupannya.Lengge adalah 

rumah adat yang digunakan sebagai bangunan upacara. 

Kedua Dewi sartika, Uma Lengge merupakan contoh khas bangunan yang 

disesuaikan dengan iklim setempat.Studi ini mencoba mengevaluasi bangunan 

Uma Lengge dari segi kriteria fisik bangunan, khususnya yang berkaitan dengan 

kenyamanan termal. Uma Lengge dimulai dengan survei fitur dasar pengukuran 

iklim, mengeksplorasi faktor fisik seperti panas, kelembaban, kecepatan angin, 

dan radiasi matahari. 

Ketiga Ropopot, Kajian terhadap rumah adat Indonesia, dimana rumah 

menjadi pusat perhatian sebagai tempat upacara, menunjukkan bahwa rumah adat 

terutama tempat supply and demand (sesajikan atau untuk tempat permohonan). 

Keempat Dr. Syarifuddin, Islamisasi dan penetaan ulang identitas 

masyarakat Bima. Semangat islamisasi begitu kuat berkembang di berbagai 

daerah pasca jatuhnya Orde Baru, selain iklim politik yang semakin terbuka, juga 

didukung oleh otonomi daerah yang membuka peluang bagi upaya penguatan 
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identitas lokal masing-masing daerah. Umat Islam sebagai penguasa politik 

mayoritas di Bima dengan kesadaran sejarah dan tuntutan menjalankan ajaran 

Islam secara totalitas sebagai realisasi keimanan mengambil peran untuk 

menerjemahkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam rumusan kebijakan politik 

daerah.  

E. Tujuandan ManfaatPenelitian 

1. tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui sejarah masyarakat Donggo Mbawa tentang nilai-

nilai religi Uma Lengge: Integrasi Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal.  

b. Menemukan bentuk kepercayaan masyarakat Donggo Mbawa terhadap 

kepercayaan kearifan lokal Uma Lengge. 

c. Bagaimana sikap Integrasi Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal 

masyarakat terhadap Uma Lengge di Desa Mbawa Kec. Donggo. 

2. Manfaat penelitian 

a. Kegunaanteoritis 

1. Hasil penelitian ini dapat mengimplementasikan berbagai konsep 

dan teori yang diperlukan dunia ilmu pengetahuand alam kajian 

agama.  

2. Realitas sosial, khususnya tentang titipan leluhur kemarin. 

3. Memperluas cakrawala pemikiran holistik dan melengkapi konsep 

kognitif yang terkait dengan warisan karyaseni masa lalu dengan 

fondasi yang dalam. 

b. Kegunaan praktis 
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1. Hasil penelitian ini dapat memperluas keragaman budaya Indonesia 

khususnya arsitektur Uma Lengge: integrasi nilai religi dan 

kearifan lokal, tradisi lokal desa Mbawa di wilayah Donggo dan 

konstruksinya. Itu dibuat oleh Uma Lengge, sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk penelitian serupa. 

2. Kajian Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk bentuk-bentuk tersebut.kebijakan dalam upaya 

menjaga dan melestarikan Rumah tradisional, terutama dalam 

wujud pemeliharaan dan perbaikanya. 

3. Bagi masyarakat dan lingkungan, gagasan ini dapat menjadi solusi 

untuk mengatasi situasi alam semesta pada kebudayaan Uma 

Lengge sangatlah erat untuk mempertahankan nama-nama rumah 

adat daerah.   
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    BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Teoritis 

Sebagai dasar kajian atau saran penelitian ini, khususnya: 

1. Uma Lengge ( rumah yang tinggi)  

Secara etimologis, Uma Lengge merupakan bangunan adat suku di Desa 

Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Bangunan ini adalah salah satu 

rumah yang ada ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Meskipun terlihat 

sederhana, Uma Lengge  membutuhkan keahlian yang terkenal. 

Menurut Budihardjo R, rumah (uma) adalah konstruksi diri yang 

diwujudkan dalam bentuk asli dan memberi makna bagi kehidupan penghuninya. 

Selainitu, rumah merupakan cerminan dari kesuksesan seseorang dalam rumah 

dan keadaan hidupnya. Lengge adalah rumah adat yang digunakan sebagai 

bangunan upacara. 

Kebanggaan masyarakat Ncuhi Mbawa, nenek moyang yang meninggal 

puluhan atau berabad-abad lalu konon masih hidup di uma lengge  namun harus 

melalui tokoh adat. Lengge secara etimologi berarti Ede du dumu dou, Ina mpu’u 

baweki ma rimpa, Ndei batu weata lelena, Nadei siri weata gawona. (Yang 

disebut Lengge pada mulanya adalah orang yang paling utama/mulia yang 

menjadi ketua masyarakat, diikuti dengan arah serong tempat bayangan 

menebarkan bayangan. ba weki marimpa atau pemimpin.Pada zaman dahulu, 

Uma Lengge berfungsi sebagai tempat tinggal warga desa Mbawa dan digunakan 

sebagai tempat lumbung padi., Uma Lengge merupakan bangunan adat 

10 
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sukuMbojo di Kecamatan Donggo KabupatenBima.
4
 

Prinsip dasar yang melekat dalam hubungan antara manusia dan makhluk 

lain, termasuk alam, dan keharmonisan ini, adalah tujuan dari semua etika agama. 

Adanya keterkaitan antara agama dan budaya diperkuat dengan salah satu 

kesaksian budaya masyarakat tersebut pengaruhi kesenian khususnya tarian 

daerah tertentu. 

Uma Lengge menggunakan empat pilar sebagai pilar penyangga pondasi 

batu. Semua bagian diatur karena mereka membentuk satu kesatuan tiang atau Ri'i 

Uma dalam bahasa Bima mirip dengan huruf A. Setiap Ri'I member Wole 

semacam peniti untuk mengamankan tiang. 

Uma Lengge memiliki lantai bambu yang disebut nggori sari terdiri dari 

tiga lapisan. Seperti tiang-tiangnya, lantai satu tidak dipaku melainkan hanya 

diikat dengan tali yang terbuat dari kulit pohon pisang dan pohon, lantai satu 

digunakan untuk menjamu tamu dan untuk menenun pada saat ada kegiatan 

tertentu.  Sedangkan lantai kedua terbuat dari bambu yang digunakan untuk kamar 

tidur yang disebut Ade Uma. 

Keyakinan Agama kunon masyarakat Mbawa Donggo. Arwah nenek 

moyang tinggal di atap rumah yang disebut wanga (tanduk). Di sana, mereka 

percaya bahwa arwah nenek moyang yang melindungi pemilik rumah yang 

disebut sando (dukun). 

Fondasi biasanya tergantung pada ukuran kolom penyangga bangunan dan 

diletakkan langsung ke dalam tanah setelah pondasi dipasang.Uma Lengge saat ini 

                                                             
4
Budihardjo, R. (2013). Konsep Arsitektur Bali Aplikasinya pada Bangunan Puri.Jurnal 

Nalars Vol.12 No.01 
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hanya di gunakan sebagai tempat di mana masyakat Donggo mempersembahkan 

agar hasil pertanian nya akan membaik, Yang di mana Uma Lengge pada saat ini  

banyak yang mengujungi karna di Uma Lengge itulah para masyarakat Mbawa 

meminta sebuah mencapain apa yang di inginkan. 

Dalam bahasa Mbojo, uma berarti "rumah" dan lengge berarti kemuliaan 

(berbentuk kerucut). Jadi Uma lenge adalah rumah yang atap kerucut yang tinggi. 

Namun, orang Donggo melafalkan kata lengge sebagai leme. Itulah sebabnya 

masyarakat Donggo menyebut lumbung sekaligus rumah yang mereka tempat 

tinggal sebagai Uma Leme. Panjangnya bahan utama yang digunakan dalam 

pembuatan rumah adat. Rangka kayu berukuran 40x40 cm, empat bagian 

diletakkan di atas penyangga utama. Panjangnya berfungsi untuk menopang 

bagian atas bangunan. Uma Lengge merasa sangat sulit untuk naiki. 

Dalam Uma Lengge, tradisi Bima juga mengenal bangunan lain yaitu 

jompa di halaman rumah warga (biasanya) sebagai tempat lumbung (bukan tempa 

ttinggal) untuk menyimpan hasil panen dan bahan makanan. 

Uma Lengge dan Jompa dibangun bersebelahan. Jompa harus duduk di 

belakang Uma Lengge. Karena kehidupan masyarakat Bima sebelumnya sangat 

erat kaitannya dengan pertanian. Produk berwujud seperti beras, gandum dan 

jagung selalu disimpan di Jompa. Mengetahui kebutuhan keluarganya, hanya 

perempuan yang diperbolehkan membawa beras atau hasil bumi lainnya ke Uma 

Lengge. 

Uma Lengge adalah suatu keharusan bagi warga Donggo. Karna memiliki 

arti orang kaya atautidak. Bahkan, siapa saja yang bekerja keras bisa menaiki 
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Uma Lengge atau istana yang selalu penuh. 

Uma Lengge terutama menggunakan empat kolom untuk menopang pondasi 

batu.Struktur bangunan Uma Lengge didesain tahan gempa dan angin kencang 

sehingga tidak mudah runtuh.Semua bagian adalah balok batu individu. 

Ri'i Uma berupa huruf A dalam bahasa Polandia atau Bimanya. Setiap Ri'i 

diberi Wole sebagai jarum untuk mengamankan tiang. Besar kecilnya pondasi 

biasanya tergantung dari ukuran tiang penyangga bangunan Uma Lengge dan 

diletakkan langsung ke dalam tanah pada saat pondasi dipasang. 

Uma Lengge merasa sangat sulit untuk naik turun tangga. Papan tebal Bima, 

yang disebut "Kende".Karena perubahan zaman dan sumber daya alam yang 

terbatas, Uma Lengge kini dibuat secara sederhana oleh suku Mbojo yang biasa 

dikenal dengan Jompa. Namun fungsi dan kegunaannya sama dengan Uma 

Lengge itu sendiri, dan perubahan konstruktif dari Uma Lengge dan Jompah anya 

pada atapnya saja. 

Masyarakat adat Suku Mbojo, jompa atau Keraton tidak sebatas menyimpan 

beras merah dan hasil bumi lainnya. Sawah tradisional terletak jauh dari rumah 

penduduk untuk melindungi mereka dari kebakaran. Meski jauh dari pemukiman, 

penduduknya tidak merata dan ada pejabat khusus yang hidup sederhana namun 

menjaganya sesuai dengan keyakinan agamanya (disebut Wadu Pamalli menurut 

adat setempat). 

2.  Keagamaan 

  Agama adalah sistem kepercayaan dan mengatur pemujaan dewa-dewa 

dan aturan bagi manusia dan Uma Lenge.Agama di sini dapat dipengaruhi oleh 
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adat istiadat dan agama apapun dapat mempengaruhi suatu daerah. Pada zaman 

dahulu, adat merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan klaim anti agama 

terhadap Uma Lengge, dan dalam budaya religi budaya lain dapat diidentikkan 

dengan kearifan lokal.  

  Adat istiadat adalah aturan, yang tumbuh dan berkembang dalam suatu 

masyarakat atau daerah yang diikuti dan dihormati oleh suatu masyarakat yang 

meyakini dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.Adat ini merupakan ekspresi 

budaya tinggi suatu komunitas/masyarakat suku.Keberadaan rumah adat 

Indonesia sangat beragam dan memiliki nilai sejarah yang signifikan, peninggalan 

dan perkembangan peradaban masyarakat.Agama mengandung mitos atau simbol 

iman kepercayaan agama yang menjelaskan arti dan tujuan hidup di alam semesta 

dan asal usul kehidupan. 

  Menurut sosiolog Emile Durkheim, agama adalah sesuatu yang konkrit 

yang secara filosofis mendefinisikan agama, sehingga berbeda dengan 

kepercayaan individu, tetapi agama itu sendiri memiliki makna.Agama kunon 

suku Mbojo adalah bahwa arwah nenek moyang tinggal di atap rumah yang 

disebut Wanga (tanduk). Di sana, mereka percaya bahwa arwah nenek moyang 

mereka telah melindungi dan merasuki pemilik rumah.
5
 

 Dari segi agama, hubungan keagamaan dilakukan melalui budaya 

agama untuk menyebarluaskan ajarannya, melestarikannya, agama tidak merata 

dan justru menghapus budaya masyarakat Mbawa yang tidak sejalan dan 

bertentangan dengan nilai-nilai agama. Namun, agama lebih banyak digunakan 

                                                             
   

5
 Emile Durkheim and His Sociologiy, New York: Combia Univercity Press, 1939. 
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sebagai alat propaganda dalam budaya yang menyesuaikan budayanya dengan 

ajaran agama. Perannya adalah menyaring berbagai norma dan nilai dari budaya 

(misalnya Doa Rasu, tari Toja, Teka Kako, dll). Termasuk hubungan antara 

manusia dengan alam dan antara manusia dengan segala sesuatunya, yaitu 

hubungan harmonis yang mengutamakan kerukunan, cinta dan kasih sayang, 

bukan hubungan antara pemenang dan pecundang atau hamba dan tuan. 

  Prinsip dasar yang melekat dalam hubungan antara manusia dan 

makhluk lain, termasukalam, dan keharmonisan hubungan ini, adalah tujuan dari 

semua etika agama. Adanya keterkaitan antara agama dan budaya diperkuat 

dengan salah satu kesaksian budaya masyarakat tersebut mempengaruhi kesenian 

khususnya tarian daerah tertentu misalnya, tari Toja dipengaruhi oleh agama 

Katolik di mana tarian toja ini merupakan tarian untuk mengusir roh dari masa 

lalu, sehingga penari harus mengikuti tata krama menari sesuai dengan seruling 

dan gendang. 

  Agama bisa mempengaruhi budaya yang ada, K.H. Akil Siroj juga 

mengatakan bahwa pakaian batik merupakan alat penutup aurat. Artinya, budaya 

dapat mendukung pelestarian budaya, yang membuktikan bahwa ada keterkaitan 

antara agama dan budaya tidak hanya di daerah tertentu yang bermasalah, tetapi 

juga pada acara-acara kecil, bahkan ketika budaya tersebut bertentangan dengan 

nilai-nilai agama. 

 Momen rindu dengan pemilik (Nuroman) atas kejadian yang terjadi 

pada 11 Mei 2002. Kejelasan hubungan agama dan budaya, khususnya 

partai/kelompok anti warga yang aktif dalam budaya, seperti sembah dalam Doa 
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rasu dan tari Toja yang diturunkan secara turun-temurun, merupakan budaya yang 

sangat diperlukan. Harus dilestarikan.  

 Ada sekelompok oknum beragama yang mana mereka membenturkan 

budaya dengan agama.  Disini terlihat ada perbedaan dalam penginterprestasian 

buadaya, yang dimana pihak menilai bahwa budaya sebagai tradisi yang 

dilestarikan sedangkan pihak yang kontra memiliki penafsiran lain. Budaya 

dengan ajaran Agama sehingga mereka merasa kegiatan tersebut sesat, sirik dan 

bertentangan dengan ajaran Islam.  

 Dalam pandangan yang berbeda di negara yang majemuk ini sah-sah 

saja, Akan tetapi output atau tindakan yang mengekor setelah nya adanyamasalah. 

Dimana dengan adanya Budaya doa Rașu hancur karena budaya masyarakat 

berbenturan dengan ajaran agama, maka dalam hal ini ada baiknya setiap orang 

belajar bagaimana menumbuhkan semangat toleransi. Indonesia sendiri bukanlah 

satu agama, tetapi mengakui enam agama: Islam, Hindu, Buddha, Katolik, 

Protestan, dan Konghucu. Ada juga kepercayaan lain yang terkait dengan warga 

Desa Mbawa seperti Teka Kako. 
6
 

  Budaya adalah ungkapan rasa syukur pada Tuhan.Budaya seperti 

Larung Sasaji di lereng Gunung Donggo dapat ditemukan di Donggo 

Mbawa.Budaya yang dilakukan masyarakat Donggo membangun lereng sebagai 

tanda rasa syukur masyarakat kepada Sang Pencipta untuk mendoakan hasil panen 

yang baik dan untuk menjamin keselamatan masyarakat. 

                                                             
   

6
Hadikusuma, Hilman, 1. Antropologi Agama Bagian I (pendekatan Budaya terhadap 

Aliran Kepercayaan, Agama Isalam, Katolik, Budha, Hindu, Protestan dan Kong Hu Cu, di 

Indonesia) Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 
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  Allah Ta'ala telah memberikan keamanan hidup kepada umatnya dan 

budaya ini dianut oleh umat beragama termasuk keyakinan 

agama/kejewan.Budaya yang berbeda di daerah yang berbeda tampak damai dan 

toleran, menunjukkan bahwa agama dan budaya pada umumnya terkait erat.Saya 

melihat budaya ini sebagai tindakan positif. 

  Agama dan budaya memang ada dua hal yang berbeda, Akan tetapi 

perbedaan ini bukanlah hal yang perlu dibenturkan, yang dimana sebenarnya bias 

berjalan berdampingan dan sama-sama memperoleh kedamaian dalam menjalani 

kehidupan. Tradisi kecil atau lokal tradisi dalam islam itu seperti adanya wayang 

kulit, wayang merupakan sebuah tradisilokal di jawa, dimana wayang tersebut 

terdapat unsure islamnya untuk mengajarkan dan menyebarkan budaya islam di 

jawa.  

   Proses Budaya antara agama Islam dan budaya di Indonesia. Akibatnya, 

proses adaptasi budaya ini memunculkan apa yang disebut local genius - 

kemampuan untuk secara aktif memilih, mengolah, dan menyerap pengaruh 

budaya asing untuk membuat kreasi unik baru yang tidak ditemukan di wilayah 

Kazakhstan. Orang yang dipengaruhi oleh budaya. Agama menjadikannya basis 

yang sangat populer dengan memasukkannya ke dalam budaya yang bermanfaat, 

dan banyak praktik, termasuk Uma Lengge, memberikan insentif universal untuk 

meneruskan bukti budaya sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan 

memasukkan kearifan atau budaya lokal. 

3. Kearifan Lokal  

Tokoh antropologi arkeologi H.G. Quaritch Wales menggambarkan 
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lokalitas sebagai seperangkat karakteristik budaya bersama yang berasal dari 

pengalaman masa lalu suatu masyarakat atau negara. Semua istilah orang bijak 

pribumi merujuk pada unsur budaya pribumi dalam proses transformasi budaya 

dengan budaya Bima. 

 menurut kebijaksanaan Edmund Hussserl ferminology Tradisi merupakan 

produk sosial dan hasil perjuangan sosial politik, keberadaannya berkaitan dengan 

manusia, adat istiadat suku saling membentuk dan menjadi adat istiadat. 

Arsitektur tradisional Uma Lengge adalah produk dari keterampilan masyarakat 

sendiri, konstruksi yang kokoh dan pemilihan kayu yang berkelanjutan, dengan 

kearifan lokal lebih diutamakan daripada kearifan mengelola kehidupan sosial 

dalam hal kegiatan budaya dan gagasan seperti kehidupan yang harmonis dan 

membantu timbal-balik.
7
 

Menurut Sibarani, kearifan lokal lahir dan berkembang dari generasi 

kegenerasi. Tidak ada pengetahuan dan keterampilan dasar lain dari kearifan 

lokal, tidak ada pendidikan untuk memberikannya. Nilai-nilai kearifan lokal 

masyarakat dahulu tersebut kemudian di inkulturasi ringan munculnya agama-

agama besar sehingga nilai positif dibawah serta dengan system kepercayaan 

terhadap agama-agama. 

Kearifan lokal memiliki sebuah hubungan yang erat dengan kebudayaan 

atau tradisi pada suatu tempat / desa, dalam kearifan lokal tersebut mengandung 

pandangan maupun aturan supaya masyarakat lebih memiliki pijakan dalam 

menemukan suatu tindakan, seperti masyarakat sehari-hari yaitu :Mampu bertahan 

                                                             
      

7
 Siti Nur Aryani, 2003. Oposisi Paska Tradisi. Islam Agama Perlawanan Jakarta: Ladang 

Pustaka. 
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dari pengaruh budaya luar, memiliki kemmapuan mengendalikan, memiliki 

kemampuan mengakomodasi budaya luar dan memiliki kemampuan 

mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli.  

Etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal yang diajarkan 

secara turun-temurun tersebut merupakan kebudayaan yang patut dilestarikan, 

masing-masing wilayah memiliki kebudayaan tersendiri sebagai cirri khas dan 

terdapat pula kearifan lokal yang terkandung di dalamnya yaitu : Mengembangkan 

sumber-sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara keagamaan, 

kepercayaan dan pemujaan terhadap Uma Lengge, mengembangkan sumber-

sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan meminta do’a terhadap Allah 

SWT. Signifikan sisosial, misalnya, sebagai ritual pernikahan persatuan. 

 Allah firman dalam Al-Quran surah Al-isra: 23 menyatakan. 

وَقضََىٰ سَبُّكَ ألََّا تعَْبذُُوا إِلَّا إِيااٍُ وَباِلْىَالذَِييِْ  

ا ٌْهشَْهوَُاوَقلُْلهَوَُا قىَْلَّا كَشِ يوا ٌْذَكَالْكِبشََأحََذُهوَُاأوَْكِلََهوَُافلَََتقَلُْلهَوَُاأفٍُّىَلََّتَ ايبَْلغٌَُاعِ   إحِْسَاًاا ۚإِها

  
Terjemahnya: 

Dan Tuhan mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 
sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya 
sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan mu, maka sekali-kali janganlah 
kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu 
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. 
Al-Quran di atas menceritakan bahwa kearifan lokal terdapat di dalamnya 

etika dan ahlak sesama manusia, baik itu anak-anak maupun orang dewasa,maka 

surat ini sangat berpengaruh terhadap kearifan lokal. Ke arah ini, kearifan lokal 
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diterjemahkan menjadi cara hidup dan pengetahuan, dan strategi hidup dalam 

bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
8
 

Kearifan lokal merupakan tradisi yang masih dihayati oleh sebagian 

masyarakat adat di wilayah Mbawa Donggo dan diwariskan secara turun-temurun 

oleh sekelompok masyarakat. Dalam pemikiran kedaerahan, kearifan lokal 

merupakan nilai-nilai baik yang diamalkan dan dipegang teguh oleh anggota 

masyarakat itu sendiri, dan dari sudut pandang kearifan daerah, masyarakat 

bersikap dan bertindak sesuai dengan perubahan lingkungan fisik dan budaya. 

Merupakan gagasan konseptual yang ada pada masyarakat Mbawa Donggo 

dimana kearifan lokal tumbuh dan berkembang dalam benak masyarakat, dari 

yang sakral hingga yang duniawi (bagian alam sehari-hari dan duniawi). Kearifan 

lokal dapat di pahami sebagai gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat 

bijaksana, penuh kearifan, nilai baik, yang tertanam dan di ikuti oleh anggota 

masyarakatnya.  

Kearifan lokal tata aturantaktertulis yang menjadi acuan masyarakat 

Mbawa Donggo yang meliputi aspek kehidupan, berupa aturan yang menyangkut 

hubungan antara sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antara 

individu maupun kelempok, yang berkaitan dengan hiarkhi dalam kepemerintahan 

dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata krama dalam kehidupan sehari-hari. 

Kearifan lokal di ungkapkan dalam bentuk kata bijak (falsafah) berupa aturan 

sosial dan moral yang menjadi sistem social yaitu: ritus, seremoni alat upacara 

                                                             
8
 Ridwan, Nurman Ali.2007.” Landasan Keilmuan Kearifan Lokal”. Jurnal Studi 

Islamdan Budaya Ibda Vol. 5 No. 1 Januari –Juni 2007. 
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tradisi dan ritual; serta kebiasaan yang terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam 

pergaulan sosial.  

Nilai bersama kearifan lokal juga dapat diwujudkan dalam benda berwujud 

seperti wayang Orang Jawa. Segala sesuatu dalam hidup seseorang dimulai 

dengan dirinya sendiri dan berlanjut dalam keluarga.
9
 

a. Tradisi Lokal 

Tradisi Lokal, menurut bahasalatin tradition yang berarti Adat yang 

terbentuk dalam masyarakat yang menjadi kebiasaan atau berasimilasi dengan 

ritual adat atau keagamaan.  

Menurut Amirul Nisa, 30 september 2022, Tradisi lokal itu mempelajari 

tentang beragam tradislokal yang ada di Indonesia. Tradisi lokal artinya sebagai 

kebiasaan yang dilakukan suatu lingkup masyarakat tertentu. Tradisi lokal itu 

terkait dengan siklus kehidpan maupun kegiatan bersama masyarakat. Dari latar 

belakang tersebut maka tulisan ini berusaha unruk mendeskripsikan tentang 

pendekatan fenomenologi agama. 

b. Nilai-nilai Agama Lokal 

Menurut Hj. St. Aminah Azis, Sebagai agama yang suci, Wadun selalu 

menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat selama budaya tersebut tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Karena ajaran tersebut meresapi masyarakat 

dan tercermin dalam konteks sosial budaya (Islam). masing-masing daerah. 

Hasil kebudayaanmenjadikekayaanumat Islam dan peradaban yang 

sebenarnya. Agama adalah satusebuah system nilai dengan banyak tampilan 

                                                             
         

9
Ridei, Mohammad. 2011.  relasi Islam dan Budaya Lokal: Perilaku Keagamaan Masyarakat 

Muslim Tengger (di Desa Sapikerep, Kecamatan Sakapura, Kabupaten Promolinggo, Propinsi 

Jawa Timur) Tesis Pascasarjana UIN Malang.  
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kontruksi realitas, yang menjelaskan struktur system normatif dan sosial dan 

memainkan peran penting dalam memahami dan menjelaskan dunia di sekitarkita. 

Budaya juga merupakan ekspresi kreativitas dan karja manusia, termasuk 

nilai-nilai dan pesan-pesan pemahaman agama dan filosofis serta kearifan lokal. 

Agama, budaya dan budaya memberikan wawasan dan cara pandang yang 

merespon kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan dan manusia. 

Agama merepresentasikan nilai ketaatan kepada Tuhan, dan budaya 

memiliki nilai dan simbol bagi manusia untuk menghidupkan kehidupannya. 

Adanya sistem religi yang melingkupi masyarakat berarti makna kolektif bagi 

seluruh tatanan sosial keagamaan, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai sistem 

yang berlaku permanen dalam masyaraka. 

c. Teori fenomenologi 

Fenomenologi berasal dari kata-kata Yunani enomenologi “phainoai” yang 

artinya menampakkan atau yang terlihat dan “phainomenon” yang artinya. 

Definisi fenomenologi di kenal oleh Johan Heirinckh, dan pemimpin yang aliran 

fenomenlogi yaitu Edmund Huserl. Fenomenologi merupakan sesuatu yang bisa 

dilihat, dipelajari, serta sebagai sebagian dalam kehidupan masyarakat.
10

 

Alfred Schutz merupakan salah satu tokoh fenomenologi yang terkenal 

sebagai seorang pengacara, pembisnis serta filosofi muda yang sangat 

pintar.Schutz lahir pada tanggal 3 April 1899 di Wina, Australia yang terlahir dari 

pasangan Alfred dan Johan Schutz.Alfred Schutz mengatakan bahwa seseorang 

membentuk sebuah makna lewat tahap tipikasi serta pengalaman. Dengancaraini, 

                                                             
       

10
Nuzul Qodri Alfajri,” Fenomenlogi Menonton Serial Anime“Naruto di Global tv 

(Studiofenomenologi  di Tk Indra Putra Kecamatan Li Kabupaten Hulu” Skripsi (Riau: 

Universitas Islam Riau 2017)   
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Alfred Schutz menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-

hari serta mencari asal usul dari pengalaman maupun pengetahuan tersebut.
11

 

Pokok pemikiran dari Alfred Schutz yaitu tentang bagaimana mempelajari 

tindakan social budaya (yang disandarkan pada watak orang atau orang lain di 

masa lampau, sekarang maupun yang datang) lewatin prestasi untuk 

menggambarkan semua tindakan manusia, Alfred Schutz mengelompokan ke 

dalam dua jenis motif, yaitu: (1) motif karena (because motive (2) motif tujuanin 

order to motive).Pemikiran Alfred Schutz ini merupakan sebuah menengah 

konseptual yang mencari pemikiran fenomenologis lewat interaksi social budaya 

didalam masyarakat yang di ekpresikan sebagai fenomena social budaya serta 

objek-objek yang bagus. 

Elemen pemikiran Schutz yaitu konsep pemikiran fenomenologi ssosiologis 

yang berhubungan dengan pembangunan paradigma yang memiliki peran yang 

sangat penting didalam sosiologis.
12

 Terbentuknya makna didasarkan pada 

pengalaman orang akan lebih menyeluruh dalam terbentuknya. Dalam hal ini 

informan sebagai peran utama dalam realitas social budaya.
13

 

Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi dari Afrad Schutz, Karena 

penelitian berusaha untuk mencari sejarah awal dan makna dari Uma Lengge: 

Integrasi nilai keagamaan dan kearifan lokal. 

 

                                                             
        

11
Michael Jibrael Rorong, Fenomenologi (Yogyakarta: Deepublish, 2020).3. 

        
12

Muhammad Supraja dan Nuruddin Al Akbar, Alfrez Schutz: Pengarustaman fenomenologi 

dalam Tradisi Ilmu Sosial (Yogyakarta: Gadja Madah University Press, 3 

     
13

Tika Ristia Djaya,” Makna Tradisi Tedhak Siten pada Masyarakat Kendal: sebuah Analisis 

Fenomenologi Alfred Schutz”, Intelektiva 

: Jurnal Ekonomi, social dan Humaniora, vol.1 No.6 (2020): H. 23. 



24 
 

 

     BAB III 

METODELOGI  PENELITIAN 

 

A. Jeni spenelitian dan tempat penelitian 

1. Jenis penelitian 

penelitian kualitatif tujuan utamanya adalah pembuatan model berupa 

model kajian Uma Lenge: integrasi nilai keagamaan dan kearifan lokal. 

Mengembangkan inspirasi, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap nilai-nilai budayanya sendiri untuk menjadi individu yang 

mandiri dan memiliki budaya yang kuat. Selain itu, dengan mengembangkan data 

terminologi budaya berdasarkan lingkungan hidup, kualitas dan efek yang 

diharapkan dari proses pembelajaran dapat ditingkatkan. 

2. Tempat penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Desa MbawaKecamatan Donggo 

Kabupaten Bima, kami memilih lokasi penelitian ini karena di  Desa Mbawa 

memiliki keunikan dari segi Uma Lenge: integrasi nilai keagamaan dengan 

kearifan lokal dan masyarakat Mbawa. Desa ini bercirikan toleransi antar umat 

beragama. 

B. Pendekatanpenelitian 

Demikian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Phnomenologis. 

Istilah fenomenologi berasal dari kata-kata Yunani pachynomenon, yang secara 

harfiah berarti "gejala" atau "didirikanmenjadi nyata bagi kita". Esensi 

fenomenologi disampaikan oleh Stanley Dietz. Pertama, pengetahuan dapat 

24 
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diterapkan.Pengetahuan tidak diperoleh dari pengalaman, tetapi diperoleh 

langsung dari pengalaman. Kedua, makna sesuatu terletak pada kesempatan dalam 

kehidupan seseorang. Ini adalah cara untuk menentukan makna kehidupan 

seseorang untuksuatu objek bagi orang-orang yang terlibat. Ketiga, bahasa adalah 

alat untuk menciptakan makna. 

Fenomenologi adalah metode penelitian yang secara sistematis mempelajari 

fenomena yang ada.Tujuan penelitian dari sudut pandang fenomenologis adalah 

untuk mengembangkanmakna pengalaman hidup dari fenomena dengan 

mengidentifikasi makna fenomena dan menemukan kesatuan makna dengan 

menggambarkannya secara akurat dalam pengalaman hidup sehari-hari.
14

. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada 

pengumpulan data atau yang di peroleh dilapangan berdasarkan hasil wawancara. 

Sedangkan data sekundera dalah data yang di peroleh dari dokumen atau publikasi 

informan. 

D. MetodePengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian 

karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Metode 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang 

digunakan untuk memperoleh data kajian antara lain: 

1. Pengamatan dapat didefinisikan sebagai pengamatan terus menerus terhadap 
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Sudaryono, Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan Mix Method (Depok: PT. 

Raja Grandfindo Persada, 2019), h.75. 
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perilaku manusia oleh para peneliti. Dalam rangka pengumpulan data primer, 

peneliti langsung mencari data lapangan, wawancara. 

2. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh seorang pewawancara 

untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancarai. Wawancara 

dalam penelitian ini formulir pendataan untuk tujuan penelitian yaitu Uma 

Lengge: Integrasikan Nilai Agama dan Kearifan Lokal.  

3. Dokumentasi adalah suatu cara penggunaan data untuk mengumpulkan 

informasi, yaitu memperolehi nformasi yang diperoleh melalui dokumen 

merupakan salah satucara yang digunakan untuk mengambil kembali data 

dokumen, data, entri jurnal, salinan kalender program kerja, arsip, memo. 

E. Alat Penelitian/ instrument penelitian” 

Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah alat terpenting untuk 

pengumpulan data naturalistik dan penelitian lapangan. Alat lain yang 

digunakan: 

1. Pedoman wawancara khususnya tanyajawab atau daftar pertanyaan untuk 

wawancara tatap muka dengan narasumber. 

2. Instruksi observasional, khususnya menurut Sudaryono, instruksi 

observasional adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian untuk 

mengetahui secara langsung dari tindakan yang dilakukan. Bagaimana jika 

objek penelitiannya adalah tingkah laku manusia, tindakan dan fenomena 

alam (peristiwa di lingkunganalam). 

3. Data yang diperoleh dari lapangan berupa dokumen-dokumen, terutama 

dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pokok kajian. 
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Dokumen tersebut dapat berupa foto, dokumenter, karya monumental 

berupa tulisan manusia atau foto. 

F. Teknik penentuan informan  

Dalam penelitian ini digunakan metode snowball sampling untuk 

mengidentifikasi informan melalui partisipasi masyarakat di desa Mbawa, 

Donggo Kab. Bima. 

Menurut pandangan Karlingger (2002) Snowball sampling adalah salah 

satu cara atau metode penarikan sampel yang dalam hal ini sudah berhasil di 

peroleh serta di minta untuk memperlihatkan responden-responden lain secara 

berantai atau bergulir seperti (bola salju) yang artinya dari informan keinforman 

lainnya. 

G. Teknik PengolahanDatadanAnalisis Data 

Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif, kualitatif atau interpretatif. Menurut teori Miles dan Huberman, 

pengolahan data memiliki tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data (data 

presentation), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

1. Analisis data, khususnya dalam reduksi data. Reduksi dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dokumen dan 

in situ, kemudian diseleksi datanya dan dikelompokkan menurut kesamaannya. 

Hasilnya diolah, diklasifikasikan, dianalisis dan disimpulkan.
15

 

2. Berikan detailnya. Dalam hal ini, data yang diklasifikasikan 

diorganisasikan menjadi data representasi data.Data disajikan berdasarkan 
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Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (Depok: PT. 

Raja GrafindoPersada, 2019), h.183.  
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aspek-aspek yang dianggap deskriptif untuk memungkinkan penjelasan lengkap 

atau sebagian dari aspek yang diteliti. 

3. Lihat dan buat kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti menyeleksi dan 

mengklasifikasikan kembali, menganisis data diringkaslagi. Metode yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan meliputi deduksi dan induksi. Data 

tersebut kemudian dianggap lengkap dan dihasilkan sebagai data akhir yang 

digunakan sebagai bahan laporan penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mbawa Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima, sejak tanggal 15 juli sampai pada tanggal 25 juli tahun 2023. 

Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan 

informan, dengan jumlah informan 5 orang yang ditetapkan 4 orang dari tokoh 

masyarakat dan masing-masing 1 orang, kepala rumah adat sejarawan, budaya, 

dan tokoh keagamaan Islam dan tokoh keagamaan katolik.
16

 Sedangkan 

pengolahan data dengan menggunakan computer (leptop). 

2. Sejarah Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. 

             Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima merupakan salah satu 

Daerah yang berada di datarana tinggi kaki gunung Donggo. Desa Mbawa terdiri 

dari 10 Dusun yaitu : Dusun jango, Salere, Sangari Timur, Sangari Barat, 

Mangge, Sori Fo’o, Kambentu, Mbawa Timur, Mbawa Selatan, dan Tolonggeru. 

Dari 10 Dusun tersebut hanya 3 Dusun yang penganut islam tanpa ada campur 

dari agama khatolik dan Kristen yaitu Dusun jango, Salere, dan Mangge. otonom 

di Provinsi terletak di ujung timur pulau sumbawa bersebelahan dengan kota 

Bima. Etnis yang mendiami Desa Mbawa yaitu etnis Donggo yang terdiri dari tiga 

agama monoteis yaitu Islam,Katolik, dan Kristen Protestan jauh sebelum ketiga 
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Wawancara sejarahnya Uma Lengge, Tahun 2023 
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agama tersebut mendiami wilayah Mbawa etnis Donggo menganut agama 

Makakamba Makakimbi (memuja cahaya, batu, pohon, dan air). sebagain wilayah 

Kabupaten Bima Kecamatan Donggo, wilayah asal etnis Donggo adalah 

Kabupaten Bima adalah kelompok etnik, namun tidak memiliki bahasa sebagai 

identitas otonom. Etnis Donggo menggunakan bahasa Mbojo (bima) sebagaimana 

salah satu etnis yang menempati Kabupaten Bima. Etnis Donggo mengganggap 

dirinya berasal dari daerah swanga, yang dimana suatu tempat yang terletak di 

pegunungan yang tinggi dan terpencil. Mayarakat Donggo hidup dengan secara 

berkelompok kecil dan setiap kelompok dipimpin oleh pimpinan yang disebut 

Naka-Niki, etnis Donggo mengembangkan pola hidup bersifat nomaden dan hidup 

dari berburu. Etnis Donggo juga menyebut pada zaman itu sebagai zaman terbang 

(ngemo), karena waktu itu orang yang meninggal tidak dikubur melainkan untuk 

di terbangkan dan menghilangkan begitu saja. Mulai pada saat itu terbentuk 

kelompok semacam kle (Rafu), masuknya unsur-unsur agama hindu dengan 

menghormati alam semesta, karena secara kasat mata simbol tuhan, manusia harus 

selaras dengan alam. 

Kelompok sosial semakin besar dan adat istiadat semakin berkembang, 

pimpinan yang sudah menjadi lebih besar itu di sebut Uma Lengge. Sekitar abad 

ke-14 kedudukan peran Uma Lengge itu sudah amat kuat, sehingga kekuatan 

itupun telah mewujudkan bentuk sebagai simbol penyatuan etnik Donggo yang 

berada di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Pengaruh agama 

khatolik, protestan, islambaru masuk pada abad dua puluh. Dengan masuknya tiga 

ajaran agama masyarakat Donggo mulai terbuka dengan dunia dan masyarakat 
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luar. Masyarakat Desa Mbawa hakikatnya sangat membanggakan hidup harmonis 

antara pemeluk agama Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik. Sementara itu, tidak 

ada hal-hal yang mengusik ataupun mengganggu kerukunan tersebut, masing-

masing saling menjaga dan menghormati. Etnik Donggo berada di Desa Mbawa 

tidak memandang mayoritas dan minoritas. Tempat beribadah dari masing-masing 

agama seperti Masjid Jaba Nur, Gereja Katolik St. Paulus Mbawa serta Gereja 

Protestan dengan nama GKII (kemah injil). Walapun terletak ketiga tempat ibadah 

agama inisaling berjauhan, namun menurut pengakuan informan ketika ada 

perayaan hari besar agama yang diselenggarakan di tempat masing-masing agama 

saling mengundang satu sama lain. 

Mata pencarian masyarakat Mbawa sebagai petani ladang dengan sistem 

tebas (Ngoho), pohon yang sudah ditebang lalu dibakar. Sisa dari bakaran yang di 

sebut dengan (boro) kemudian dibersihkan. Sebelum mulai bercocok tanam, 

diselenggarakan dengan sebutan upacara raju untuk menentukan hari yang tepat 

mulai menanam padi, jagung, dan lain-lain. Setelah tanaman cukup besar untuk 

mengindari hama diadakan upacara mengusir hama yang disebut dengan upacara 

kadaki. Desa Mbawa merupakan Desa yang berada di Keacamatan Donggo yang 

masih memiliki corak budaya yang masih menonjol baik dari kegiatan adat 

maupun dari segi pluralisme, salah satunya adalah Uma Lengge, segala sesuatu 

yang berkaitan dengan kegitan adat budaya sepeti Raju, karawi dewa, kabusi 

weki, dan karawi rasa. dari kegiatan tersebut masih dipertahankan oleh 

masyarakat Desa Mbawa pada  saat ini karena masih di percaya bisa memberikan  

keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitaran Desa Mbawa. 
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             Upacara Raju merupakan pembasmian hama dan penentuan musim 

tanam. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun sebelum musim tanam. Untuk 

penentuan waktu ditentukan oleh bulan (wura), ada tiga jenis upacara Raju, 

pertama Raju Na’e dilaksanakan selama tujuh hari. kedua Raju To’i di laksanakan 

selama lima hari. Raju To’i Poda dilaksanakan selama tiga hari. Apabila 

masyarakat Mbawa banyak memperoleh banyak kijang (Maju) maka hasil 

pertanian akan berkurang, sedangkan kalau mereka banyak memperoleh babi 

hutan (Wawi) maka mereka tafsirkan hasil pertanianakan melimpah, walapun 

binatang babi hutan paling rakus merusak tanaman penduduk. Hal ini menandakan 

alam sekitar Desa Mbawa sangatlah subur. 

           Maksud dan tujuan penyelenggaraan upacara Raju yaitu mengusir hama 

dan penyakit tanaman. Jika hama dan penyakit sudah diusir maka harapan petani 

untuk mendapatkan hasil panen dengan yakin. Makin banyak mendapatkan hama 

sepeti ulat, tikus pada saat penyelenggaraan Raju maka, semakin meyakinkan 

untuk mendapatkan hasil panen yang lebih banyak. Proses penyelenggaraan Raju  

dapat diurut sebagai berikut: pertama masyarakat Desa Mbawa dari tiga pemeluk 

agama berkumpul di Uma Lengge. Anggotan masyarakat Mbawa yang hadir di 

Uma Lengge tidak ada pengelompokkan berdasarkan agama maupun keyakinan. 

Kedua Seluruh anggota masyarakat hadir berdoa melalui sarana sesaji Toho Ro 

Dore yaitu berupa Karodo beras yang ditumbuk halus dicampur dengan parutan 

kelapa dan garam serta dilengkapi dengan pisang dan sirih pinang. Harapan dari 

doa yang dilakukan agar upacara Raju lancar dan sukses. Ketiga melakukan 

perburuan di gunung Iku (Lao Nggalo di Doro Iku) menuju kebawah (Lao Awa) 
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dengan maksud membuang segala penyakit tanaman melalui aliran air dari hulu 

ke hilir, karena air sering membawa penyakit sehingga pengembaliannya juga 

harus lewat aliran air. Sesaji yang dibawa pada saat perburuan ini adalah sesaji 

yang telah didoakan di Uma Lengge. Keempat Lao Awa, dilanjutkan Lao Ese 

(menuju keatas). Perjalanan menuju keatas ini bermaksud untuk membuang hama 

berupa ulat, ular, dan lain-lain. Dipercaya oleh para petani datangnya dari atas 

sehingga pengembaliannya juga kearah atas. Kelima Lao Ta Da (utara) untuk 

membuang belalang (Kasanto Ro Kamoa). 

          Upacara Raju merupakan salah satu kearifan lokal sebagai wahana 

pendidikan untuk belajar kebudayaan etnik Donggo. Dalam upacara Raju anggota 

etnik Donggo akan mengenali dirinya sendiri maupun kerater lokalnya, bukan 

agama sebagai sumber rujukannya. Pandangan seperti selalu menjadi tema pasca-

reformasi. Umat muslim di Desa Mbawa sudah merasa cukup kemuslimannya, 

demikian umat khatolik dan protestan sudah merasa cukup ke katolikan dan 

keprotestannya. Sikap nyata yang bisa diwariskan sebagai simbol penyatuan dan 

toleransi, telah mewujudkan dalam bentuk rumah tradisional yaitu Uma Lengge 

dan penyelenggaraan upacara tradisisonal Raju.Upacara Raju telah mengandung 

nilai-nilai budaya yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh 

etnik Donggo, seperti perayaan dengan adanya kekuatan Ilahi yang tidak dimiliki 

oleh manusia, menjalin hubungan harmonis antarmanusia dan selalu harus 

menjaga keharmonisan antara manusia dengan lingkungan.   

Asal usul masyarakat Bima, Dana Mbojo memiliki sejarah yang panjang 

yang dikenal dengan zaman Naka hingga zaman modern saat ini.Namun banyak 
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catatan naska kuno Dana Mbojo yang terbangkali di mana-mana. Ada yang di 

temukan di Belanda, di makassar, di Reo serta ada pula yang di temukan di 

singapura dan Afrika. Dari naska kuno serta arti sejarah yang di temukan, 

dilakukan perangkaian catatan sejarah Dana Mbojo dari A sampai Z. Namun 

sangat tidak pantas dan merupakan kejahatan turun temurun apabila rangakaian 

sejarah dianggap demi pelanggaran kekuasaan semua. Misalnya kudeta yang 

dilakukan oleh Jenali sapeyang hanya diungkapkan melalui pertanyaan oleh 

Gubernur Belanda di Makasar pada tahun 1792 kepada Sultan Abdul Hamid. Dari 

pertanyaan tersebu ttidak ada jawaban maupun cerita lebih dalam buku BO’ 

Sangaji Kai buku-buku sejarah lainnya. Begitu pula dengan cerita La Hila yang 

diangkat, sedangkan La Mbila tidak pernah diangkat. Padahal mereka berdua 

adalah adik kakak yang merupakan mahkota kerajaan. Baru-baru ini telah 

menemukan naskah kuno yang menyatakan bahwa La Hila melakukan kudeta atas 

kekuasaan kakaknya La Mbila. Kemudian La Mbila hilang begitu saja dalam 

beberapa catatan sejarah Bima. Dalam buku BO’ Sangaji kai, La Mbila 

disebutkan ada 2 yaitu Rumata Makapiri Solo dan Rato Bumi Renda Manaru 

Suntu, tanpa menjelaskan La Mbila tersebut adalah orang atau gelar. 

Uma Lengge secara manifestasi merupakan tempat lahirnya nilai- nilai sosial, 

nilai-nilai estetika, religi, norma dan budaya. sehingga ntuk menjamin 

keberlanjutan dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang sehingga 

dapat membentuk karater generasi, maka generasi penerus sebagai pewaris 

budaya harus menjaga dan merawat budaya rumah adat, tradisi dan nilai-nilai 

luhur ini, dijadikan sebagai kekayaan budaya masyarakat Mbawa.  
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Secara garis besar Uma Lengge  merupakan elemen penting dalam secara 

adat yang berada di masyarakat Mbawa maupun yang berkaitan dengan 

penyebut tamu adat yang berada di luar dari masyarakat Mbawa pada zaman 

dahulu, Uma Lengge adalah rumah yang di mana kegiatan kebudayaan 

masyarakat Mbawa yang menaungi beberapa parafu atau ndo’i  yang berada di 

masyarakat Mbawa dan bentuk penerimaan tamunya harus disambut dengan 

tarian adat yaitu tari kalero.
17

 

 

Gambar.4.1 Peta Wilayah KecamatanDonggo 

Secara topografis Wilayah Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten 

Bima sebagian besar (70%) merupakan dataran tinggi tertekstur pegunungan 

sementara sisanya (30%) adalah dataran rendah,Jarak antara Kecamatan Donggo 

dengan Kabupaten Bima sekitar 46,3 km dengan menggunakan alat transportasi 
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wawancara  sejarah Uma lengge, 2023 
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motor, biaya 50 ribu, lama perjalanan 1 jam lebih dan bertujuan untuk menjenguk 

keluarga yang ada di bima. Konsenkuensinya di perlukan informasi dan berbasis 

ekonomi dari pertanian tradisional kepertanian wirausaha dan sektor industri kecil 

dan perdagangan. Di lihat dari permukaan laut kecamatan Donggo merupakan 

daerah tertinggi dengan ketinggian 500 M dari permukaan laut, sedangkan daerah 

yang terendah adalah kecamatan sape dan sanggar yang mencapai ketinggian 5M 

dari permukaan laut. Di Kabupaten Bima terdapat lima gunungyaitu: 

1. Gunung tambora dikecamatan soromandi 

2. Gunung sangiang di kecamatan wera 

3. Gunung maria di kecamatan wawo 

4. Gunung lambitu di kecamatan lambitu 

5. Gunung soromandi di kecamatan donggo, yang merupakan gunung 

tertinggi di wilayah tersebut. 

3. Pemekaran 2017 

Pada tahun 2017 terjadi pemekaran wilayah dengan penambahan 

kecamatan baru, yaitu Prado, Soromandi, Pali Belo dengan adanya pemekaran 

ini, sekarang Kabupaten Bima memiliki jumlah Kecamatan sebanyak 18 

Wilayah.
18

 

a. Keadaan Geografis Desa Mbawa  

Keadaan geografis adalah keadaan atau kondisi suatu wilayah dengan 

dilihat dari keadaan atau  cuaca yang berkaitan dengan aspek-aspek geografis itu 

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

                                                             
18

wawancara sumber data Desa Mbawa,tahun 2023 
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Desa Mbawa merupakan wilayah yang ada di Kecamatan Donggo Kabupaten 

Bima. Dari batas-batas wilayah dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel.4.1 Batas Wilayah 

   

Batas Desa /Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara Wadu Kopa Soromandi 

Sebelah Selatan  O’o Donggo 

Sebelah Timur Dori dungga Donggo 

Sebelah Barat Bumi Pajo Donggo 

  Sumber, Kantor Desa Mbawa Tahun 2023 

b. Luas Wilayah Menurut Penggunaan 

 

Wilayah merupakan daerah yang tercakup dalam kekuasaan territorial 

sebuah wilayah baikitu wilayah dataran rendah maupun wilayah dataran tinggi, 

serta daratan tinggi didapatkan di Kecamatan Donggo Sebagian besar dari 

daerah pertanian dengan luas wilayah 1% dengan kepadatan penduduk sekitar1.1 

per km. Dapat diuraikan pada tabel 2 sebagai berikut: 

 

Tabel. 4.2 Luas Wilayah. 

Luas Wilayah 8.884 (Ha) 

tanah sawah 536 Ha 

Irigasi Teknis 261 Ha 
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IrigasiSetengahTekhnis - Ha 

IrigasiSederhana 271 Ha 

TadahHujan - Ha 

tahan kering 69 Ha 

Pekarangan/Pembangunan 102 Ha 

Tegalan 4.416 Ha 

Tanah Basah 11 Ha 

Hutan Negara 1.913 Ha 

Hutan Daerah 1.306 Ha 

JembatanDesa 1 Buah 

Jembatan Daerah 2 Buah 

Jalan Desa 21 Km 

Jalan Daerah 25 M 

 

Sumber, Kantor Desa Mbawa, 15 juli 2023 

c. Kependudukan 

  

Penduduk diartikan sebagai seorang yang tinggal disuatu lokasi selama 

bertahun-tahun sebagai seseorang yang telah pindah kesuatu tempat untuk 

waktu lebih singkat tetap iberniat untuk tinggal secara menetap, serta data di 

dapatkan penulis dapatdilihat pada tabelsebagaiberikut: 
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Tabel. 4.3Kependudukan 

 

Kependudukan Laki-laki Perempuan 

Warga Negara Indonesia 2.405 2.368 

Jumlah 2.405 2.368 

                    Jumlah Total 4.773 jiwa 

 

 

d. Pendidikan 

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap serta tata 

perilaku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia 

melalui pengajaran serta pelatihan yang berkembang dalam pendidikan di Desa 

Mbawa cukupmemuaskankarnamemilikitoleransi yang kuat dan hebat. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:  

     Tabel.4.4 Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan 

Usia 3-6 tahun masuk TK 5 8 

SD/ tamat sederajat 18 15 

SMP/ tamat sederajat 34 35 

SMA/ tamat sederajat 30 34 

S1 34 30 

S2 1  1 

 

        Jumlah total 245 
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Tabel.4.5 Tingkat pekerjaan 

Petani 1.301 orang 
Pedagang 31orang 
PNS 30 orang 
TNI 30 orang 
Polisi 4 orang 
Bidan 10 orang 
Kios 30 buah 
                             
                             Jumlah 1.436 
 

 

      Tabel 4.6 Data mayarakat menikah beda agama 

 

                                         Tabe 4.7 Tempat Ibadah 

 

 

Islam Khatolik Agama yang dipilih 

Sadam Husen Yuliana Islam 

Mirnawati Muhammad Nurdin Islam 

Asma Jamluddin  Islam 

Meri Muhammad Islam 

Kurniawati Muhammad one Islam 

Sumiati Baharudin Islam 

Susanti Bandrio Islam 

Masjid 7 

Gereja khatolik 3 

Gereja protestan 2 

    Total 12 
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Tabel.4.8 

Jumlah penduduk agama dan jumlah kepala keluarga agama 

 

   

No Dusun Islam Protestan Khatolik Jumlah 

L P L P L P 

1 Jango 150 90     224 

2 Sangari timur 327 412 17 15   771 

3 Sangari barat 452 430 9 9   900 

4 Mangge 238  230     468 

5 Sori fo’o 167 186 1 2 103 91 550 

6 Kambentu 7 4   112 105 237 

7 Mbawa selatan 51 61   102 73 287 

8 Mbawa utara 87 78 3 6 62 63 219 

9 Salere 162 192     354 

10 Tolonggeru 100 107 5 8 101 104 425 

 Jumlah 1741 1794 38 44 101 436 4455 
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B. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Uma Lengge  

 Uma Lengge dalam bahasa Bima terdiri dari dua kata yaitu Uma yang 

berarti rumah dan Lengge berarti kerucut jadi Uma Lengge merupakan bangunan 

tradisional dengan gaya arsitektur pada zaman Ncuhi  suku Mbojo pada abad ke 

12 masehi hingga tahun 1960. Bangunan Uma Lengge di Desa Mbawa di bangun 

sejak tahun 1912. Adanya peristiwa kebakaran yang melanda di Desa Mbawa 

pada tahun 1957 menyebabkan masyarakat setempat memutuskan untuk 

melokalisisr Uma Lengge dalam sebuah Kawasan atau situs. Setelah dijadikan 

kompleks Uma Lengge di Desa Mbawa jumlah bangunan yang utuh mencapai 

110 bangunan. Sekarang bangunan Uma Lengge hanya tersisa 1 bangunan, 

sedangkan yang mendominasi adalah bangunan Uma Jompa. Penyebab utamanya 

karena masyarakat Desa Mbawa kerusan untuk mencari alang-alang serta harga 

yang mahal dan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dalam melakukan 

pemeliharaan bangunan Uma Lengge. 

Bangunan ini di pindahkan dari Mbawa bagian timur dengan cara angkat 

secara langsung tanpa pondasi, lalu ditempatkan pada lokasi yang dekat dengan 

tempat tinggal masyarakat Desa Mbawa. 

d. Kondisi Uma Lengge sebelum terjadinya kompleks / kebakaran 

Kondisi bangunan Uma Lengge yang ada di Desa Mbawa sebelum di 

jadikan kompleks Uma Lengge telah mengalami perubahan, baik dari segi 

bentuk maupun bahan bangunan yang digunakan. Sebelum peristiwa kebakaran 

yang terjadi pada tahun 1957 di Desa Mbawa, bangunan ini masih terawat oleh 
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ketua adat Uma Lengge dengan menggantikan komponen-komponen bangunan 

yang rusak. Jumlah bangunan Uma Lengge yang masih tersisa melebihi 110 

bangunan. Pada bagian pagar kompleks Uma Lengge menggunakan pagar alami 

dari pohon jarak yang mengelilingi kompleks tersebut.  

e. Kondisi Uma Lengge setalah terjadinya kompleks / kebakaran  

Melelui peristiwa kebakaran pada tahun 1957 maka pemangku kebijakan 

Desa Mbawa memutuskan untuk membuat suatu lokasi khusus untuk bangunan 

Uma Lengge. Kebijakan ini menyebabkan masyarakat Desa Mbawa memiliki 

Uma Lengge sebagai tempat ritual pada uapacara keagamaan. Setelah 

perkembangan puluhan tahun, bangunan Uma Lengge mengalami beberapa 

perubahan antara lain: dari jumlah 110 bangunan Uma Lengge yang hanya 

tersisa sekarang hanya 1 bangunan, dari bahan pagar kompleks bangunan beralih 

menjadi pagar permanen dengan bahan besi. Perubahan ini disebabkan alang-

alang yang mahal dan susah untuk didapatkan di Desa Mbawa, sehingga ketua 

rumah adat Uma Lengge harus mengeluarkan dana lebih untuk melakukan 

perbaikan pada bagian atap. Kondisi atap bangunan Uma Lengge sekarang sudah 

tidak ada.  

Kompleks Uma Lengge telah di kelolah oleh Dinas pariwisata Kabupaten 

Bima sejak tahun 2000. Bupati Kabupaten Bima menetapkan Uma Lengge 

sebagai bangunan tradisional serta menjadi lokasi ini sebagai  Desa budaya dan 

desa wisata pada tahun 2011. Mulai pelestarian cagar budaya Bali Nusa 

Tenggara Barat menetapkan yoseph untuk menjadi ketua pemeliharaan 

kompleks Uma Lengge Desa Mbawa. Selain itu kompleks ini juga memiliki satu 
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orang penjaga tetap untuk mengurus wisatawan yang berkunjung sekaligus 

membersihkan area kompleks bangunan Uma Lengge (Jamaluddin).  

Uma Lengge adalah sebagai jabatan kepala masyarakat suku Mbojo (Bima) 

Uma Lengge masih tetap pada funginya yaitu sebagai ketua komunitas 

masyarakat yang dulu yang menempati area pegunungan. Dari ratusan Uma 

Lengge yang tersebar di Bima terdapat lima Uma Lengge tertinggi yang 

menempati lima wilayah masing -masing daerah kekuasaan mereka yaitu :  

pertama Uma Lengge Dara, bagian Bima Tengah (sentral pemerintah), kedua 

Uma Lengge Doro Wuni bagian Bima Timur ( pusat pertanian dan peternakan), 

ketiga Uma Lengge Banggapupa bagian Bima utara (pusat maritim), keempat 

Uma Lengge Parewa bagian Bima selatan (pusat militer), kelima Uma Lengge 

Bolo/Mbawa Donggo bagian Bima barat (pusat keagamaan). 

Uma Lengge  dalam bahasa lama Ncuhi yang mempunyai makna yaitu 

awal dari segala kehidupan tempat masyarakat untuk bernaung. Islam mulai 

masuk dari kerajaan Bima menjadi kesultanan Bima pada tahun 1640 masehi, 

yang dimana Uma Lengge di ganti dengan jabatan “patarasa” yang berarti kepala 

desa atau penjabat sebagai” Bu’mi” jabatan yang mewakili masyarakat di istana. 

Namun di era sekarang masih terdapat satu komunitas masyarakat yang tetap 

mempertahankan tradisi mengangkat seorang sebagai ketua Uma Lengge (rumah 

adat) yaitu di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Tradisi Uma 

Lengge sebagai kepala masyarakat hanya di gunakan sebagai fungsional adat 

istiadat setempat.
19

 

                                                             
19

Wawancara yoseph ketua  adat uma lengge pada tanggal 15 juli 2023. 
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Yoseph sebagai seorang ketua rumah adat atau di kenal dengan Ompu  

Uma Lengge dikarenakan dari turun temurun harus ada kepercayaan untuk 

masyarakat mbawa yang merupakan sebagai Uma Lengge  (rumah pimpinan) di 

Desa Mbawa Donggo. Ompu Uma Lengge di angkat sebagai pengganti ayahnya 

atau dari turun temurun sebagai dari Uma Lengge sebelumnya di tahun 2000, 

dalam tradisi menganggakat seorang Uma Lengge (  rumah pemimpin) di tataran 

masyarkat Mbawa, (ketua rumah pimpinan) menjelaskan bahwa pemilihan 

seorang Uma Lengge  harus dari seorang yang memang dari keturanan dari Uma 

Lengge yang sebelumnya, seperti halnya sistem monarki pada kerajaan. Seorang 

Uma Lengge harus mempunyai ilmu yang cukup dan bijaksana dalam menangani 

komunitas masyarakatnya. Dahulu Uma Lengge adalah imam tertinggi dalam 

agama lokal suku Mbojo namun sekarang hanya berada di Desa Mbawa 

Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, imam tertinggi adalah seorang Romo yang 

tinggal di Gereja, kata Ompu  Uma Lengge ( ketua  rumah adat). 

2. Bentuk kepercayaan  masyarakat Mbawa terhadap Uma Lengge  

Di dalam kompleks Uma Lengge, bentuk adat kepercayaan atau aturan 

bagi pengunjung situs Uma Lengge tersebut: pertama tidak diperbolehkan seorang 

wanita mengalami halangan (haid) untuk masuk di kompleks Uma Lenge, kedua 

tidak boleh masuk dalam kompleks Uma Lengge untuk bermesraan (pacaran), 

ketiga tidak boleh menjelekkan Uma Lengge ketika berada di kompleks tersebut. 

Seperti yang dikatakan oleh bapak yoseph selaku ketua adat Uma Lengge yang 

mengatakan bahwa di dalam aturan adat di Uma Lengge ini tidak boleh masuk 

orang yang sedang  haiddan tidak boleh bermesraan. 
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 Uma Lengge adalah sebagai wadah pemersatuan dan mengandung 

kekayaan baik material maupun nonmaterial pada masyarakat Desa Mbawa. 

Secara fisik Uma Lengge ini sudah disahkan oleh pemerintah Kabupaten Bima 

sebagai bangunan cagar alam. Berdasarkan aturan adat Rafu Winta dan Rafu Guli, 

ketua adat harus dari agama nonislam karena setiap penyelenggaraan upacara adat 

di Uma Lengge makanan yang diutamakan sebagai pelengkap sesaji adalah dari 

daging babi. Sementara ini, masyarakat muslim menerima daging babi sebagai 

daging persembahan. Pada saat penelitian sudah ada beberapa tokoh dariumat 

khatolik memiliki pemikiran agar toleransi beragama tertap harmonis seperti 

sekarang, ada keinginan menggantikan daging babi menjadi daging lain yang 

bersifat lebih netral, misalnya daging kerbau, ayam maupun sapi. Kekhawatiran 

ini muncul jika gerasi yang akan datang memiliki interprestasi berbeda tantang 

pelengkap sesaji dengan generasi sekarang. Upacara Raju yang diselenggarakan di 

Uma Lengge   pada tahun 2015 diketuai oleh Yoseph Ome dari tokoh keagamaan 

khatolik, untuk kerukunan umat beragama di Desa Mbawa dipercaya untuk 

mengakomodiraspirasi umat khatolik diwilayahnya. Bila ada pernikahan atau pun 

kerja sosial lainnya yang atusias membantunya dan lebih berperan dalam 

menyelesaikan pekerjaan justru umat yang berbeda agama dari penyelenggaraan 

acara. Demikian pula umat islam dan protestan tidak merasa canggung ketika 

berdampingan denganpemeluk agama khatolik. 

Berdasarkan permukaan agama islam mengatakan, walaupun penduduk 

Desa Mbawa mayoritas beragama islam, namun tetap menghargai umat khatolik 

dan protestan, karena mereka adalah penduduk asli berarti saudara juga. Sikap 
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toleransi juga dapat dibuktikan pada saat perayaan hari raya ketiga umat Bergama 

berbeda tersebut. Setiap perwakilan selalu diundang untuk menghadiri acaranya. 

Jika ada perayaan idul fitri umat islam tetap silatuhrami ke tempat umat lain 

seperti khatolik, dan protestan untuk mohon maaf lahir dan batin. Pada saat bulan 

ramadhan tiba waktu umat islam melaksanakan puasa, pemeluk agama lain juga 

ikut serta melaksanakan puasa, kemudian pemeluk agama lain juga ikut 

melaksanakan aktivitas layaknya seperti umat islam. Bahkan umat khatolik dan 

protestan tidak memasak maupun melakukan aktivitas yang bisa mengganggu 

maupun membatalkan puasa bagi umat islam. Untuk membuktikan hal ini, 

Penelitian menemui keluarga muslim dan nonmuslim. Kalau di keluarga muslim 

sudah pasti tidak akan menyuguhkan minuman pada saat bulan puasa. Sedangkan 

di keluarga khartolik tidak menyediakan makanan dan minuman meskipun mereka 

tidak berpuasa. Dari hal inilah dapat dilihat rasa toleransi yang tinggi umat 

khatoik terhadap umat islam. 

Masyarakat Desa Mbawa sangat menghargai dan dan menghormati tokoh 

agama maupun tokoh masyarakat yang menerapkan kehidupan pribadi dan 

masyarakat mengetahui atau pemahaman yang benar. Islam hadir ditengah 

masyarakat majemuk/plural unuk berdialog dengan prinsip nilai-nilai kemanusian, 

keadilan dan tanpa memaksa yang menolaknya untuk mengikuti, dan menerima 

kesempatan untuk melaksanakan secara bertahap sesuai kemampuannya dalam 

kehidupan intern dan antar umat beragama, yang secara eksplisit memiliki nilai 

yang bersifat universalitas.
20

 

                                                             
         

20
Wawancara ignasius ismail tokoh keagamaan katholik  pada tangaal 25 juli 2023 
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secara simbolik  Uma Lengge dapat dilihat dari cara mereka pembongkaran 

pohon wangi atau Haju Mengi (penanda lokasi musim) untuk dibangun gereja. 

sementara masjid di bawah naungan pohon Bau atau Haju Wau (penanda lokasi 

muslim).Usaha masyarakat khusunya di Desa Mbwa yang melakukan demikian, 

dapat untuk hidup bersama (Mori sama) dalam satu spesial tanpa batas  atau 

pengelompokan berdasarkan identitas keagamaannya. Penyatuan lokasi kuburan 

umat islam dan umat kistiani secara simbolis jua dapat di baca sebagai penolakan 

pemilihan spesial berdasarkan sekat keagamaan . 

Masyarakat Donggo merupakan siasat budaya. Mekipun menganut satu 

agama, akan tetapi dalam penamaan terdapat dua identitas keagamaan yang 

melekat dalam pemberian namanya. Nama-nama seperti Anders Ahmad, Anders 

Pasya, Bernadus Abu Bakar prote, Ignasius Ismail, Markus Jafar, Martinus 

Tamrin. Sedangkan pemberian nama-nama kepada perempuan seperti Anatasyah 

Nuraini, Kristin Siti Hawa, Marta Maemunah, Harta Hadijah, tidak jarang di 

jumpai khususnya di Desa Mbawa Kecamatan Donggo. Yang dimana nama-nama 

tersebut merupakan nama keagamaan adalah penjewantahan. 

Menurut Abdul Majid, adat istiadat dan kebudayaan yang masih bisa kita 

saksikan sampai sekarang dapat dilihat dalam bentuk  Uma Lengge yang di mana 

Uma Lengge adalah sebagai tempat acara seperti ritual atau upacara keagamaa,  

untuk mendoakan arwah-arawah yang dulu,  Mbaju kalondo fare, Raju. Tradisi 

dan adat istiadat yang masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Mbawa 

Donggo, di antaranya memberi sesajian (sasangi atau soji ro sangga), tolak bala ( 

kabusi Rasa) dan tari Mpisi kalero sebagai satu eksprsi spiritualitas dan duka cita 
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masyarakat dalam dunia seni. 
21

Selain itu terdapat juga upacara kasaro (untuk 

orang meninggal), doa Rasa (doa untuk keselamatan kampung halaman), Cafi 

Sari (membersihkan lantai rumah pasca acara pemburuan mayat) dan pesta Raju 

menjelang menanam padi, jagung maupun kedelai.  

       sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ( Hindu, Buddha, Kristen, 

Katolik dan Islam) masuk ke wilayah Mbawa Donggo masyarakat Mbawa 

Donggo sudah mempunyai bentuk keyakinan yaitu agama lokal atau agama asli. 

Masyarakat Mbawa Donggo telah mempunyai kepercayaan asli sejak dari nenek 

moyangnya jauh sebelum datangnya tiga agama (islam, kristen, katholik dan 

protestan). Kepercayan lokal yang di rituskultuskan oleh masyarakat Mbawa 

Donggo dulu di kenal dengan istilah Marafu, yaitu kepercayaan atas roh-roh 

nenek moyangnya. Parafu Ro Pamboro dianggap sebagai perantara manusia 

dengan ciptaanya. 
22

Masyarakat Mbawa Donggo pada dasarnya memiliki 

persamaan dengan kebanyakan masyarakat dari suku-suku lain Nusa Tenggara 

Barat, yaitu konsepsi masyarakat tentang kekuatan sakti diluar diri manusia. 

Mereka yang memiliki kekuatan supranatural dikenal sebagai Dou ma loa ngaji 

tua  (orang yang pandai mengaji ilmu-ilmu mistik). Masyarakat Donggo sebagai 

masyarakat patronase karena mereka masih sangat menghargai satu sama lain 

terhadap patuah orang-orang tua. Patuah tokoh-tokoh agama dipandang sebagai 

penyejuk hati masyarakat, meski ketaatan anak-anak muda terhadap orang tua 

mulai luntur. Yang dimana Maja Labo Dahu (meras malu dan takut) pada 

perbuatan yang salah. Anggota masyarakat di wilayah Donggo dan umumnya 

                                                             
         

21
Wawancara Ignasius Ismail Tokoh keagmaan katohlik pada tanggal 25 juli 2023 

         
22

Wawancara H. Mustamin tokoj keagamaan Islam pada tanggal 27 juli 2023 . 
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Kabupaten Bima memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan yang salah 

(deviant), sehingga masyarakat di wilayah Bima ini cenderung norma-norma dan 

tatanan adat setempat.  

   Berdasarkan hasil wawancara dengan H.mustamin sebagai tokoh agama 

islam,Yosehp sebagai tokoh kepala adat Uma Lengge dan Ignasius Usmail sebagai 

tokoh agama katolik, Mbawa 15 juli 2023, selaku pengurus lembaga Mbawa , 

mengemukakan bahwa secara historis orang Mbawa telah lama  menganut 

kepercayaan animisme dan dinamisme dalam bahasa Bima dikenal dengan 

kepercayaan terhadap makakamba Ro makakimbi. Makakamba artinya 

memancarkan cahaya dalam benda-benda seperti keris. Sedangkan makakimbi 

artinya berkemilu, kepercayaan seperi dalam makakamba, kepercayan ini harus di 

persembahkan dalam pemberian sesajian. 

      Ompu  Uma Lengge (pemimpin Uma Lengge)  memeluk agama kristen 

katolik, masuknya agama kristen di Mbawa dimulai sejak tahun 1920-an oleh 

seorang misinaris jerman. Sehingga kini ada tiga agama yang berkembang di 

Mbawa yaitu; Protestan, Katolik, dan Islam. Sejak dulu kerukunan umat beragama 

di Mbawa tetap terjaga dengan nilai kearifan lokalyang tetap terjaga oleh 

masyarakat setempat. Yang lebih menariknya di Uma Lengge jika ada sesuatu 

kegiatan seperti acara adat dilaksanakan biasanya untuk mendoakan yaitu para 

tertua yang beragama islam.
23

 

         Uma Lengge yaitu memimpin acara adat atau mewakili komunitas 

masyarakat Mbawa untuk mnghadiri acara budaya maupun lainnya. Selain Uma 

                                                             
23

Wawancara Yosehp,( 2023) Ketua Adat Uma Lengge  sebagai pemimpin dalam 

nilai kesatuan kearifan lokal Desa Mbawa. 
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Lengge juga terdapat tertua adat Desa Mbawa yang memimpin sebuah ritual atau 

acara adat  lainnya, misalkan ritual Numpu Karodo (menumpuk beras) yaitu ritual 

makan bersama dimana makanannya terbuat dari beras, kelapa, gula merah dan 

pisang. Ritual Numpu Karodo ( menumpuk beras) dilakukan ketika  matahari 

jarang bersinar ketutup oleh mendung atau awan karena padi atau gabah yang 

mereka jemur susah kering sehingga tidak mudah untuk di giling menjadi beras 

untuk persediaan pangan di dapur mereka tetap ada. Dalam bentuk kepercayaan 

masyarakat ketika tidak ada kebutuhan pangan di Uma Lengge maka semua 

masyarakat mbawa akan terlihat miskin.  

3. Sikap kepercayaan masyarakat  Desa Mbawa  terhadap Uma Lengge  

             Sikap kepercayaan masyarakat Desa terhadap Uma Lengge yaitu 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam identitas budaya lokal Desa 

Mbawa, seperti dalam pernikahan atau naik haji yang di mana masyarakat 

nonmuslim dapat berkunjungi atau saling silatuhrahmi. Dalam hal ini  peran Uma 

Lengge pada masyarakat merupakan sebuah simbol agama dan budaya dalam 

kerukanan yang terjalin selama ada hubungan antara ketiga agama tersebut. Ritual  

yang harus dipimpin oleh  ketua adat  Uma Lengge (pemimpin Uma Lengge)  

yang tidak bisa digantikan oleh orang lain adalah Raju, dimana ritual ini  ketika 

musim tanam tiba juga dan  ketika musim panen. Raju  merupakan ritual syukuran 

masyarakat Mbawa kepada limpahan berkah yang diberikan oleh Yang Maha 

Kuasa, Raju  hanya dilakukan dua kali dalam setahun kata Ompu Uma Lengge 

(ketua rumah adat). 
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       Uma Lengge mempunyai sirkulasi udara yang lancar dan suhu di dalamnya 

stabil karena udara dapat bersikulasi melalui celah anyaman alang-alang. Atap 

dengan daun alang-alang bersifat dapat menyesuikan dengan suhu lingkungannya, 

sehingga saat suhu lingkungan cukup tinggi maka kondisi rumah akan terasa sejuk 

dan saat suhu rendah maka rumah akan terasa hangat.  

        Pada kedua ujung atap Uma Lengge terdapat semacam ornament bambu 

berbentuk menyilang bambu yang disebut Wanga sebagai bentuk kepercayaan 

kunon suku Mbojo meyakini bahwa arwah leluhur bersemayam didalam Wanga 

dan dapat menjaga keselamatan pemilik rumah. Secara ekologis Wanga berfungsi 

pula sebagai pecah angin untuk mencegah kerusakan pada Uma Lengge jika 

diterpa oleh badai atau angin kencang.  

        Secara keseluruhan kontruksi Uma Lengge terbuat dari bahan alam dan 

dibangun dengan teknik tradisional tanpa paku. Kayu-kayu penyusun kontruksi 

disambung dengan teknik tradisional, yaitu diikat dan dianyam. Masyarakat Desa 

Mbawa berpendapat bahwa penggunaan kayu sebagai pasak akan menjadi 

kontruksi Uma Lengge lebih kuat dan tahan lama sehingga tidak akan mudah 

roboh. Sementara itu penggunaan paku atau logam pada bangunan berpotensi 

untuk menyebabkan korosi sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada 

kontruksi Uma Lengge. 

         Pada dasarnya tata letak atau posisi Uma Lengge didasarkan atas berbagai 

pertimbangan masyarakat Desa Mbawa yang berkaitan dengan alasan 

keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Berdasarkan hal tersebut maka muncul 

kepercayaan dan aturan-aturan masyarakat Desa Mbawa yang harus taati dalam 
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pembangunan Uma Lengge. Bahan baku dan tata letak bagian-bagianya 

dikondisikan sedemikian rupa hingga sirkulasi udara dan cahaya matahari dapat 

memasuki setiap rungan rumah, sehingga memberikan dampak positif tidak hanya 

bagi penghuninya namun juga sebagai cadangan pangan yang tersimpan di Uma 

Lengge.    

        Ritual yang dilakukan sekarang kebanyakan sebuah ritual yang mengarah 

kesebuah jamuan makan bersama, seperti Numpu Karodo dimana setelah 

hidangan di buat oleh para wanita kemudian didoakan tetua lalu hidangan tersebut 

dibagikan pada masyarakat yang hadir. Memang tidk bisa di pungkiri juka sebuah 

ritual di lakukan kebanyakan pemkiran kita akan mengarahke sesuatu 

penyembahan kuno,  namun lain halnya dengan yang  di lakukan oleh masyarakat 

Mbawa, ritual mereka lebih mengarah ke pembagian makanan atau jamuan 

bersama. Ompu Uma Lengge berakhir masa jabatanya atau sudah berumur, maka 

nantinya akan di ganti oleh anakya. Biasa juga Ompu Uma Lengge kadang di 

panggil Ama siri ( ayahnya siri), karena siri adalah nama anak tertuanya seorang 

laki-laki yang kelak akan menggntikan Ompu Uma Lengge sebagai seorang 

pemimpin.
24

 Pengangkatan Uma Lengge sekarang merupakan  manifestasi 

kentalnya pelestarian budaya di Donggo yang menjadi cermin dari suku Bima, 

pangkatan Uma Lengge adalah identitas budaya yang tetap dipertahankan oleh 

masyarakat Mbawa sebagai penghormatan mereka pada leluhurnya. 

Suatu budaya  yang memiliki banyak filosofis sebagai pimpinan  dalam 

quran surah annisa ayat 59 yang berbunyi: 

                                                             
24Uma lengge merupakan kepala pemerintahan merangkap sebagai ketua adat 

terbentuk dari sistem kerajaan di Bima 
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زَعْتوُْفىِشَىْ  فئًَِتٌََٰ سُىلىََأوُ۟لِىٲلْْهَْشِهٌِكُوْْۖ ا۟أطَِيعُىا۟ٱللاهىََأطَِيعُىا۟ٱلشا َٰٓأيَُّهاَٱلازِييَءَاهٌَىَُٰٓ يَٰ

ِ وَٱلْيىَْمِ  ى كٌُتنُْ تؤُْهٌِىُىَ بٲِللَّا سُىلِِِ وهئُلِىَٲللاهِىَٱلشا ءٍفشَُدُّ

لكَِخَيْشٌوَأحَْسٌَتُأَوِْ  يلَا ٱلْءَاخِشِ ۚرَٰ  

Terjemahannya:  

 Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al- Quran dan 

Rasul sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian.Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik 

akibatnya (surah an-nisa ayat 59). 

 

Setelah masuknya era kerajaan, tugas dan wewenang para Lengge  tetap 

pada semula di wilayanya mereka. seorang putra mahkota  sebelum di angkat 

menjadi raja, mereka terlebih dahulu digembleng oleh para Lengge tertinggi dan 

di ajarkan dari masing-asing keahlian yang dikuasai oleh Lengge untuk mengenal 

tanah leluhurnya. Dalam kepercayaan masyarakat Bima bila para Lengge 

meninggal maka roh sucinya akan  menjadi Waro yaittu roh leluhur yang menjaga  

mereka. Lengge sangat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaan dan bijak, 

setelah msuknya kerajaan, kesultanan, sehingga terbentuknya indonesia, seorang 

Lengge tetap diangkat dari keturunan para Lengge yang sebelumnya.  

Mbawa memantulkan pesan-pesan moral di tengah cuaca intoleransi yang 

ikut pada beberapa tahun terakhir ini, bahwa saling menolong dan menghargai 

antara sesame manusia, meskipun berbeda agama sungguh indah. Didesa Mbawa 

ini terdapat penganut islam, kristen, katolik, dalam nilai kearifan lokal (parafu). 

Keberagamaan ini tak menghalangi warga Mbawa untuk saling menebar kasihan 

antar sesama. 
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Pariwisata rohani ke desa mbawa, kita akan disuguhkan dengan ragam 

kekayaan spiritual, keramahan warga yang identik dengan pemakaian tradisional 

berwarna hitam itu sangat memeperkaya keistimewaan mbawa. Para pengujung 

akan merasakan atmosfir yang khas di kampung yang berhawa sejuk. Tanah 

mbawa aroma konte implikasi khas perdesaan sangat terasa. Salah satu kearifan 

lokal masyarakat Mbawa dalam menjaga toleransi antar umat beragama, yakni 

ritual Raju sebuah doa lintas iman saat musim tanam yang diikuti oleh kalangan 

penganut Islam, Kristen, dan parafu. Disini terjadi persilangan spiritual dalam 

bentuk sintesi smistik (mystic synthesis), sehingga melahirkan inklusivitas 

beragama.
25

 

Budaya Raju dalam pluralitas orang Mbawa di Bima NTB (2016), Abdul 

Wahid, budaya Raju adalah ritual utama dan besar bagai orang Mbawa. Mereka 

yang berbeda agama melaksanakan secara bersama-sama dan periodik (menjelang 

musim tanam), tanpa dilandasi dan di kendali oleh perbedaan ajaran agama yang 

mereka anut. Hal ini dimungkinkan karena orang Mbawa pendukung budaya Raju 

yang berbeda agama di ikuti oleh prinsip Mori sama (hidup bersama) dan satu 

spiritualitas lokal yang masih hidup bersumber dari kerpercayaan (parafu). 

Budaya Raju memainkan peran penting dalam dinamika masyarakat. 

Proses ini berlangsung selama 3 sampai 9 hari yang dimulai dari persiapan 

(pengondisian) sampai kepada puncak ritual, mengambil tempat ketinggian 

dimana Uma Lengge (rumah adat) terletak dalam prosesinya, sando ketua ada) 

memimpin dengan pembacaan mentra-manra yang diiringi tarian-tarian khas 

                                                             
25

 H. Mustamin dan Muhtar (59tahun). Sejarah dan budayawan,” wawancara “15 

juli 2023. 
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seperti Mpisi dan Kalero, sesajian, Kasaro, (doa-doa), pujian syukur, dan 

perbincangan-perbincangan.
26

 

Budaya ini bersumber dari kepercayaan leluhur, bergulir dan membentuk 

jalinan dalam perpaduan unik tradisi dan agama. Dalam jalinan itu terkandun 

gsistem kepercayaan, pandangan dunia, visisosial atau cita-cita hidup, serta 

gambaran mengenai kesejahteraan dan kedamain. 

Perayaan di hari besar keagamaan yang dilaksanakn di tempat ibadah 

masing-masing Kohesi masyarakat Mbawa terikat intim dalam peleburan suka cita 

bersama. Mereka yang melatar belakang beda agama saling mengapresiasi dan 

saling menjunjungi. Pada saat hari raya idhul fitri maupunn hari raya natal 

masyarakat Mbawa saling memahami dan saling mengudang satu sama lain.  

Potret toleransi pun terlihat pada unit keluarga, misalnya dalam satu rumah 

terdiri dari beragam keyakinan, namun tetap harmonis dan rukun, apalagi mereka 

serumpun satu darah.Watak pluralitas masyarakat Mbawa didorong oleh 

kesadaran yang lebih mementinkan ruang titik tamu (kalimatun sawa) dari pada 

terjebak dalam rasisme teologis. 

Kesadaran titik tamu menghadir dalam bentuk percakapan seputar cinta 

kasih tanpa harus memaksakan keseragaman. Bahkan ada beberapa orang Katolik 

di Desa Mbawa, memakai nama bernuansa Islami, walaupun katakanlah sudah 

dibaptis. Nama-nama yang berciri islam seperti Ismail, Ibrahim, Muhammad, 

Ahmad. Bertajukan kearifan lokal masyarakat Desa Mbawa Toleransi beragama 

                                                             
26

H. Mustamin dan Muhtar (59 tahun). Sejarah dan budayawan,” wawancara 

Mbawa “15 juli 2023. 
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dalam mewujudkan sebuah Toleransi keagamnan, anggota masyarakat Mbawa 

yang menggunakan dua agama seperti yohanes ibrahim, Anderies Ahmad, 

Bernadus Abu Ba. 

Masyarakat Donggo merupakan sebuah etnis yang mendiami Desa Mbawa 

Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, etnis ini terdiri atas berbagai macam 

penganut agama monoteis seperti islam, katolik, dan protestan. Dengan 

latarbelakang masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam agama, 

masyarakat Donggo Mbawa dapat memelihara harmonisasi antar anggota 

masyarakat. Tujuan saya penelitian tentang Uma Lengge: integrasi nilai 

keagamaan dan kearifan lokal di Desa Mbawa di maksud untuk mengkaji 

bagaimana masyarakat Desa Mbawa yang terdiri atas berbagai macam penganut 

agama dapat menghindari konflik berbasis agama. 
27

Selain itu, strategi apasaja 

yang digunakan sebagai wahana mewujudkan keharmonisan masyarakat Desa 

Mbawa. 

Bedasarkan hasil observasi sebagai tumpuan utama dalam penelitian 

lapangan Hasil dari penelitian ini menunjukan Uma Lengge terletak terhadap 

kearah barat menyesuikan dengan arah timur. Lokasi Uma Lengge yang 

menghadap kearah timur terkait aturan kepercayaan agama katolik atau norma 

masyarakat Desa Mbawa bahwa menjaga kerukunan antar umat beragama  

masyarakat Desa Mbawa menggunakan kearifan lokal sebagai strategi budaya 

untuk menghindari terjadinya konflik antar umat. Dalam penelitian ini 

                                                             
27

Ignasius Ismail, Tokoh agama katholik (47 tahun), wawancara Mbawa 15 juli 

2023. 
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menyimpulkan bahwa kearifan lokal yang hidup di Desa Mbawa mampu 

menjabatani anggota masyarakat yang berbeda keyakinan. 

Desa tradisional yang secara administrasi berlokasi di Desa Mbawa 

Keacamatan Donggo Kabupaten Bima, selain terkenal karena keramahan juga 

memiliki keunikan maksimal.Yang pertama adanya rumah tradisinal berusianya 

ratusan tahun yang disebut Uma Lengge.Kedua tradisi perempuan memakai 

sarung tenun tembe me’e yang khas dengan warna hitam. Ketiga kearifan lokal 

yang sanggup mereka ikut dalam persaudaraan antar warga meskipun mereka 

berbeda agama atau keyakinan.
28

 

Perbedaan agama/ keyakinan, baik itu Islam, Katolik, Kristen maupun 

marafu (kepercayaan lokal), tak menurut dalam keharmonisan mereka dalam 

bermasyarakat. Selain itu masih bantak ritual, simbol kearifan lokal dan kesenian 

daerah yang semakin melengkapi keunikan Desa Mbawa Donggo ini. 

Berasarkan struktur dari bentuk kepercayaan  terhadap Uma Lengge adalah 

rumah adat sebagai simbol rumah yang menyambut matahari sebagai sumber 

kehidupan. Tradisi dan kebudayaan masyarakat Desa Mbawa yaitu tradisi tahunan 

masih dilakukan hingga sekarang ini adalah upacara keagamaan, Raju, Doa Rasa 

dan sebagai sempat ritual lainnya. Tradisi ini merupakan bentuk ucapan rasa 

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dilakukan pasca panen raya.  

Tradisi yang di lakukan oleh Desa Mbawa merupakan sebuah gambaran 

sikap dan perilaku masyarakat Desa Mbawa terhadap rasa toleransi antara umat 

beragama sudah menjadi kebiasaan positif masyarakat dalam jangka waktu lama 

                                                             
28

Maria Lena sebagai perempuan penenun tembe me’e (41 tahun) (sarung hitam) 

wawancara 23 juli 2023. 
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dan dilakukan dari turun temurun. Hal ini dapat menjadi pakerti, sehingga harus 

dilestarikan agar tidak penuh dan tetap menjadi bagian dari kearifan lokal yang 

dimiliki oleh masyarakat Desa Mbawa. 

Seiring dengan perubahan kondisi lingkungan saat ini, tumbuhan alang-

alang yang digunakan sebagai penutup atap Uma Lengge sudah sangat sulit 

ditemukan. Kesulitan pada pengadaan alang-alang lebih disebabkan karena 

populasinya yang sudah sangat jarang ditemukan, sementara pada saat ini belum 

ada himbauan atau upaya dari pemerintah atau pamong setempat untuk menangani 

hal ini. Kendal yaitu patut untuk mendapatkan perhatian yang serius karena 

ketiadaan alang-alang selain merupakan suatu indikasi berkurangnya 

keaneragaman hayati juga berpotensi memicu perubahan nilai terkait alih fingsi 

atau simbol Uma Lengge. Hal ini tidak sekedar terkait dengan arsitektur bangunan 

namun juga lebih kepadaperubahan nilai sosial, budaya, dan tradisi kepercayaan 

yang sudah mengakar dari turun temurun.  

Upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mbawa tidak 

hanya terkait penanaman kembali tumbuh-tumbuhan yang yang digunakan 

sebagai bahan baku kontruksi Uma Lengge tetapi juga upaya-upaya terkait 

pemeliharaan lingkungan. Salah satu bentuk kearifan lokal dalam hal ini adalah 

adanya Kawasan yang disebut parafu. Parafu adalah suatu Kawasan yang 

dianggap sakral oleh masyarakat Desa Mbawa, hutan dan mata air. Pepohonan 

yang berada di lokasi Parafu tidak oleh ditebang dan harus dijaga keberadaannya, 

sementara mata air diupayakan harus tetap besih dan tidak ada kerusakan. Parafu 

pada dasarnya mengakomodir norma masyarakat tentang bagaiamana masyarakat 



60 
 

 

Desa Mbawa harus menjaga lingkungan, di mana pelanggaran atas aturan ini 

diyakini akan berdampak negatif bagi kehidupan masyakatat Desa Mbawa. Secara 

logis lingkungan yang sehat dan terjaga dengan baik akan membawa pengaruh 

dan atmosfer yang baik bagi kehidupan di dalamnya, baik secara fisik maupun 

scara mental. Rumah tradisional yaitu Uma Lengge merupakan bangunan yang 

memiliki kegunaan, fungsi sosial dan filosofi budaya dalam arsitekturnya, dimana 

hal ini pada dasarnya merupakan suatu adaptasi yang juga terkait dengan berbagai 

kearifan ekologi dan lingkungan untuk memberikan energi-energi positif bagi 

penghuni dan masyarakat di Desa Mbawa.    

Dengan demikian pelestarian Uma Lengge sebagai cagar budaya juga 

merupakan suatu upaya pelestarian bagi sumber daya alam dan lingkungan, serta 

berbagai kearifan lokal yang termuat di dalamnya. Kearifan lokal yang terkandung 

dalam arsitektur Uma Lengge masih di terapkan oleh masyarakat Desa Mbawa 

Kabupaten Bima secara turun-temurun. Hal ini meliputi kebiasaan, adat istiadat, 

pelestarian tradisi atau ritual tahunan yang memiliki nilai-nilai kepercyaan yang 

diwariskan dan upaya-upaya pelestarian alam. 

Ada beberpa jenis tumbuh-tumbuhan dalam kontruksi rumah tradisional 

Uma Lengge digunakan sebagai tiang, balok, lantai, penyangga, penyaru, tangga, 

pagar serta pemecahan angin, dan papan iolasi hama tikus. Namun demikian 

diperlukan adanya upaya konservasi jenis-jenis tumbuhan penyusun kontruksi 

Uma Lengge, terutama untuk jenis yang terbatas kesediaannya. 

Atap bangunan Uma Lengge  terbuat dari bahan alam yaitu daun alang-

alang atau di sebut Ro’o Ati yang menyimbolkan bahwa alam sebagai tempat kita 
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untuk berteduh dan berlindung dari segala sesuatu. Pada atap ini ada yang 

bertingkat dan ada tidak bertingkat hanya diperuntungkan bagi tempat tinggal dou 

ma wara atau orang yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam masyarakat Mbawa. 

Pada bagian atap belakang Uma Lengge terdapat pula dinding berbentuk 

segi tiga disebut Dindi, dimana dinding ini terbuat dari daun alang-alang yang 

dijepit dengan bambu yang berbentuk persegi yang dimaknai simbol pegangn 

hidup bahwa kita terlahir dari empat unsur yaitu: tanah, air,udara, dan api dari 

keempat arah mata angin yiatu: timur, barat, utara, selatan. Selain dari pada itu 

dinding juga menjadi unsur pembela strata sosial sebagaimana yang dikethui 

bahwa dinding yang tersusun tiga hanya di peruntukkan untuk orang sebagai 

pemegang kekuasaan dan yang bersusun dua hanya diperuntukkan untuk 

masyarakat biasa. 

Adapun bentuk umum atap Uma Lengge yaitu berbentuk kerucut yang 

dimana bagian bawah lebih besar sedangkan bagian atas lebih kecil dan 

meruncing sebagai simbol bahwa tuhan itu esah. Dan ruangan pada bagian atap 

rumah dalam hal ini yang dianggap sebagai tempat bersemayam para tertua 

kampung yang percaya terhadap parafu sebagai simbol bahwa adanya penghuni 

alam atau mahluk gaib. 

Uma Lengge tidak ditemukan bilik atau pembatas antara ruangan yang satu 

dengan ruangan yang lainnya karena ruangan ini dimaknai sebagai simbol 

kebersamaan dan persatuan. Adapun lantai yang digunakan terbuat dari bambu 

sebagai simbol perempuan sedangkan tikar diletakan di atas bambu daun alang-

alang yang diikat menggunakan tamping sebagai simbol dari urat nadi manusia. 
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Pada bagian-bagian badan rumah terdapat dapur yang terbuat dari tanah dan batu 

yang berjumlah satu mata yang disimbolkan sebagai satu tuhan yang merupakan 

satu pencipta. 

Adapun bagian bawah dari bagian badan rumah yaitu tiang Ri’i yang 

merupakan kaki rumah yang berjumlah empat tiang sebagai simbol bahwa dunia 

ini ada empat bagian yaitu timur, barat, selatan dan utara. 
29

Dimana setiap tiang 

berdiri satu batang kayu sebagai simbol satu tuhan. Selain dari pada tiang pada 

bagian bawah rumah juga terdapat satu tangga yang melekat tepat dibagian tengah 

badan rumah sebagai simbol asal kelahiran kita yaitu lahir pada bagian tengah 

perempuan. Tangga memiliki jumlah anak tangga selalu ganjil  itu lima, tuju, 

Sembilan, dan sebelas anak tangga yang merupakan simbol kekurangan atau 

ketidak sempurnaan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik sang 

pencipta. 

           Pada umumnya Uma Lengge merupakan Rumah adat yang sederhana pada 

jaman kuno yang di namakan Ncuhi (Uma Panta) yakni memiliki 4 tiang karena 

dunia memiliki empat bagian (dunia ke Upa Wela) dan dibangun di atas tebing di 

Desa Mbawa, sehingga para nenek moyang pada zaman itu membangun Uma 

Lengge untuk tempat upacara ritual dan persembahan. Bagi masyarakat Desa 

Mbawa Uma Lengge tidak terlepas dari struktur Islam yang merupakan salah satu 

kekayaan budaya masyarakat setempat. makna dan simbol Sebagai ungkapan 

pernyataan hidup yang berasal dari suatu kearifan dan pendukungnya dimana 

dalam bentuk arsitek dapat dijumpai beberapa simbol islam.  

                                                             
29

wawancara  pada hari rabu 16  juli 2023 
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Adapun menurut Kepala adat Uma Lengge atap rumah memiliki fungsi 

sangat besar, atap berfungsi sebagai tempat berlindung dari panasnya terik 

matahari dan tempat berteduh dari hujan dan bahan yang di gunakan sebagai atap 

yaitu dari daun alang-alang  ro’o ati. Makna dan simbol yaitu sebagai 

penghargaan kepada alam yang diyakini bahwa alamlah tempat berlindung dalam 

kehidupan.
30

 

Nggari Nggonggo adalah dinding depan dan belakang atap rumah yang 

berbentuk segi tiga yang akan melindungi dari masuknya air hujan dan debuh 

yang terbuat pula dari daun alang-alang ro’o ati merupakan pembeda dari rumah 

bangsawan dan rakyat biasa wawancara 22 juli 2023. Makna dan simbol atap 

rumah (Nggari Nggonggo) adalah melindungi dari masuknya air hujan dan 

sebagai simbol pembeda strata sosial bagi ketua adat bersusun 3, pengikut adat 

bersusun 2, dan masyarakat biasa tidak memiliki susunan. 

Tikar Uma  Lengge adalah alas dari suatu ruangan atau lantai rumah yang 

berfungsi sebagai pengalas lantai dari bambu yang terbuat dari daun pandang Ro’o 

fanda. Makna dan simbol sebagai dari urat nadi manusia.  

Tangga rumah adalah bagian dari Uma Lengge yang berfungsi sebagai alat 

untuk naik keatas rumah yang terbuat dari kayu Haju, yang jumlah anak 

tangganya harus ganjil yaitu lima, tuju, atau sembilan.
31

Makna dan simbol. 

Tangga Uma Lengge adalah bagian dari rumah yang berfungsi sebagai alat untuk 

naik keatas rumah yang terbuat dari kayu yang jumlah anak tangganya selalu 

ganjil yaitu 5, sebagai simbol bahwa sholat ada lima waktu.  
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Dapur merupakan tempat untuk memasak makanan pada saat ada upacara 

adat dan ritual persembahan yang terbuat dari batu dan tanah. Makna dan simbol 

sebagai satu tuhan yang merupakan satu pencipta.  

Lantai rumah yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima tamu dan 

sekaligus untuk tempat beristirahat dan kegiatan lainnya. Makna dan simbol 

sebagai perempuan karena pada saat itu ada legenda seorang putri yang cantik 

yang di kejar oleh dua pangeran tanpan sehingga putri masuk di dalam bambu 

sebagai tempat persembunyian.
32

 

Menurut Jamaluddin alat penutup dan pembuka pintu ini tidak seperti 

biasa sebagaimana sering kita jumpai alat penutup pintu ini terbuat dari daun 

alang-alang, karena pada jaman dulu belum ada alat yang canggih sehingga belum 

bisa memakai kayu dan sebagainya dan untuk mempermudah ketika membuka 

dan menutup pintu. Makna dan simbol: sebagai perbedaan manusia dengan 

alam.Gendang adalah alat  musik dalam tarian kalero yang tergolong kedalam  

jenis alat musik perkusi (alat  musikpukul) yang terbuat dari kayu nangka, kulit 

kambing dan rotan. Setiap pertunjukan tari di masyarakat bima hampir semua 

tarian selalumenggunakan gendang. Gendang berfungsi sebagai pengatur tempo 

dan dinamika dalam mengiringi sebuah tarian. Makna dan simbol: merupakan alat 

keramat oleh warga Mbawa disebabkan karena bunyinya gendang tersebut 

menggemar di udara dari jarak yang sangat jauh sebagai simbol leluhur. 

            Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengingat 

sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan 
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menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung mereka 

di kenakan. Misalnya pada masyarakat melarang terjadinya pencairan apabila 

terjadi sesuatu maka tidak hanya bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau 

menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakat. Adapun adat 

istiadat masyarakat Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yaitu 

sebagai berikut: 

-Kesenian 

- Bahasa yang digunakan 

-upacara keagmaan 

     Kepercayaan orang Bima tidak jauh beda dengan kepercayaan orang 

Indonesia lainnya yang bermukiman di daerah ras bangsa melayu dan suku 

dindonesia bagian barat. Mereka percaya kepada roh-roh nenek moyang, benda 

sakti yang berada di gunung-gunung, pohon-pohon, batu-batuan, matahari, dan 

laut. Roh-roh tersebut Dewa yang disembah bila pertolongan yang dikehendaki. 

Oleh sebab itu disetiap rumah mempunyai batu licin sebesar-besarnya di depan 

rumah untuk disembah.  

Roh-roh nenek moyang di zaman awal disebut Marafu atau tempat kediaman 

disebut Parafu. Generasi ini dibawahnya disebut Waro. Selama hidupnya, 

kebutuhan umum dan kontak dengan tuhan dalam kerajaan roh-roh adalah saling 

melengkapi. Segala kehidupan mahluk bumi disanggupi oleh roh-roh, apabila 

dalam keadaan sakit atau kekurangan hujan seseorang akan mendatangi perantara 

dengan penuh harapan. 
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Marafu dan Waro tinggal dibatu-batu besar, digunung-gunung sedangkan 

roh-roh yang biasa berada disekitar kuburannya sendiri. Masyarakat di Desa 

Mbawa percaya juga kepada kekuatan gaib yang berada pada bintang-bintang 

yang didalam ilmu kebudayaan disebut totemisme. Kepercayaan ini pernah 

menghilang pada waktu yang cukup lama sejak agama Hindu masuk ke 

indonesia. Kemudian muncul kembali pada masa kekuasaan kerajaan kediri 

yang dibutuhkan pada masa prasasti jaring. Adapun totemisme yang dapat 

dilihat sebagai berikut: 

a. Kepercayaan terhadap nenek moyang atau leluhur yang belum bisa 

dihilangkan seperti membalik telapa tangan, tidak terkecuali 

masyarakat di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, 

diDesa Mbawa ini kepercayaan terhadap leluhurnya memang sangat 

kental sampai sekarang mereka selalu beranggap bahwa leluhurnya 

bisa memeberikan kekuatan magis dan menjaga mereka dalam setiap 

tindak tanduknya. 

b. Kesaktian seseorang atau binatang, masyarakat Mbawa menyembah 

beberapa Dewa yaitu, Dewa langit, Dewa, Dewa Oi (dewa air), dan 

Dewa Mango (dewa kering). 

           Dalam arsitektur tradisional daerah Bima (NTB) dalam Sebagian besar 

arsitektur menggunakan pola mispiker menyatu dengan alam, yang tidak pandang 

sebagai timbangan seperti konsep barat. Masyarakat Desa Mbawa memiliki 

pandangan kosmologi dan berfikir bahwa hidup ini hanya tercapai bila diantara 

makroskosmo dan miksrosmo dapat menjalani hubungan yang seimbang. 
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         Di Kecamatan Donggo sudah didirikan forum kerukunan umat beragama 

(FKUB) tingkatan Kecamatan pada tahun 2007, dengan susunan pengurus: Ketua: 

H. Salman, SMHK, camat Donggo, (Islam) Wakil Ketua: Johanes Jafar (Kristen), 

sekretaris: Samsuddin (islam), Wakil sekretaris: Andreas Usman (katolik). Latar 

belakang dibentuk FKUB tingkat Kecamatan tersebut karena adanya kawin 

campur, yang menimbulkan keresahan masyarakat.  

 Respon tokoh agama terhadap adat wadah kerukunan sebelum diadakan 

FGD, secara umum sepakat atas keberadaan wadah kerukunan di Donggo, mereka 

memandang kerberadaan wadah kerukunan sanagt perlu diperhatikan agar antar 

umat beragama dapat bersilaturahmi, sehingga keakraban dapat terpelihara dengan 

baik dan konflik antarumat beragama dapat di hindarkan (wawancara dengan 

Ignasius Imail Kategis Gerja katolik di Desa Mbawa Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima). Keberadaan wadah kerukunan mejadi sangat penting, terutama 

jika para pengurus wadah tersebutadalah tokoh-tokoh agama yang di segani oleh 

masyarakat dan penganut agama masing-masing. Keberadaan wadah kerukunan 

akan semakin menambah ertanya kerukunan umat beragama. Dimana respon 

tokoh agama terhadap adat wadah kerukunan pada waktu yang disenggarakan 

FGD semakin menegaskan pentingmya keberadaan wadah kerukunan, meski 

sebagaian besar peserta FGD tidak setujuh jika wadah kerukunan yang di maksud 

adalah FKUB tingkat Kecamatan. Dalam menjabarkan bahwa tradisi atau 

kebuadayaan merupakan salah satu rasa toleransi terhadap umat beragama yang 

dimana mereka saling bekerja sama dan saling membantu antara satu sama lain, 

sehingga mereka memiliki rasa solidaritas untuk menjaga rasa toleransinya. 
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  BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

             Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana yang  

dilakukan  sebelumnya dalam penulisan ini yang berjudul Uma lengge: Intgrasi 

nilai keagamaan dan kerarifan lokal di Desa Mbawa Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. sejarah Uma Lengge, Uma Lengge  adalah dalam bahasa Bima terdiri dari 

dua kata yaitu Uma yang berarti rumah dan Lengge berarti kerucut jadi Uma 

Lengge merupakan bangunan tradisional dengan gaya arsitektur pada zaman 

Ncuhi  suku Mbojo pada abad ke 12 masehi hingga tahun 1960. Bangunan Uma 

Lengge di Desa Mbawa dibangun sejak tahun 1912.   

2. Bentuk kepercayaan atau aturan bagi pengunjung situs Uma Lengge 

tersebut: pertama tidak diperbolehkan seorang wanita mengalami halangan (haid) 

untuk masuk di kompleks Uma Lenge, kedua tidak boleh masuk dalam kompleks 

Uma Lengge untuk bermesraan (pacaran), ketiga tidak boleh menjelekkan Uma 

Lengge ketika berada di kompleks Uma Lengge tersebut.  

3. sikap kepercayaan masyarakat Desa Mbawa terhadap Uma Lengge yaitu 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam identitas budaya lokal Desa 

Mbawa, seperti dalam pernikahan, naik haji yang di mana masyarakat nonmuslim 

dapat berkunjungi atau saling silatuhrahmi. Dalam hal ini  peran Uma Lengge 

pada masyarakat merupakan sebuah simbol agama dan budaya dalam kerukanan 

yang terjalin selama ada hubungan antara ketiga agama tersebut.   
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B. Implikasi 

Berdasarkan pada rumusan diatas maka, diajukan implikasiyang dianggap 

sangat penting untuk kemajuan kebuayaan dan demi kegiatan penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Dapat berkembang dan melestarikan kebudayaan yang harus dilakukan 

dengan sebuah penelitian demi menjaga nilai keagamaan yang bersifat toeransi 

dalam satu konsep nilai kebudayaan yang mencakup dalam nilai kearifan lokal. 

2. Bagi mahasiswa prodi studi agama-agama selalu aktif untuk melakukan 

penelitian lapangan serta mengembangkan rasa toleransi untuk mengenai nilai-

nilai kebudayaan. 

       3. Bagi masyarakat dapat menjaga dan merawat kebudayaan serta 

memperkaya khasanah budaya lokal bangsa indonesia sebagai bangsa yang 

menjemuk dengan beraneka ragam suku, agama dan kebudayaan sebagai simbol 

persatuan yaitu bineka tunggal ika, dengan mengutamakan terhadap budaya asal 

dapat digabungkan dengan budaya kunon. 

4.  Bagi ahli bidang sejarah serta kebudayaan Islam mampu memperhatikan 

dan memberikan kepedulian pada mahasiswa dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan serta memberikan pelatihan penulisan ilmiah UIN. 

5. Pemerintah dapat meningkatkan kepedulian terhadap melestarikan 

kebudayaan dan menjaga kearifan lokal pada masyarakat Bima untuk 

mempertahankan kebudayaan lokal yang sesuai dengan ajaran agama. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. SURAT IZIN PENELITIAN  
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B. SURAT DARI DINAS PEMERINTAH 

KABUPATEN BIMA BADAN KESATUAN BANGSA  

 

 

 

 

 

C. SURAT DARI PEMERINTAH KAB. BIMA BADAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH 
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E.DATA INFORMAN 

 

N

O 

NAMA UMUR PEKERJAAN STATUS 

1 H. 

Mustamin 

75 Pensiunan Tokoh agama 

islam Desa 

Mbawa 

2 Muhtar 73 Petani Tokoh sejarah 

desa Mbawa 

3 Ignasius 

Ismail 

56 Mengajar Tokoh agama 

katolik Desa 

Mbawa 

4 Yoseph 69 Petani Tokoh adat uma 

lengge desa 

Mbawa 

5 

 

 

Jamaluddin 65 BPD Tokoh ipel Desa 

Mbawa 

6 Marya  56 Irt Tokoh sejarah 

tari toja 
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D.DOKUMENTASI 

 

Gambar 1. Tokoh adat Uma Lengge dan tokoh keagamaan agama 

katolik, pada tanggal 25 juli 2023.

 

Gambar 2.Wawancara tokoh ipel Jamaluddin pada tanggal 15 juli 2023. 
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Gambar 3. Wawancara doa rasa, pada tanggal 25 juli 2023. 
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Gambar 5. acara doa rasa, pada tanggal 25 juli 2023. 

 

 

 

Gambar 6. Dokumen sasajin (soji) pada tanggal 25 juli 2023  
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Gambar7.Riha sebagai tempat memsak pada saat ada kegiatan atau 

upacara (tungku) 

 

 

 

Gambar 8. Ngaha kawiri (makan bubur) pada tanggal 25 juli 2023. 
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Gambar 9. Membahas tentang ritual yang akan di lakukan, pada 

tanggal 25 juli 2023. 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

Gambar 10. Wadu pamali (batu pamali) pada tanggal 15 juli 2023. 
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Gambar 11. Kula oha dan tora mama tempat menyimpan nasi dan 

pajakan daun sirih, pada tanggal 25 juli 2023. 

 

 

 

Gambar 12. Muja oi (tempat menyimpan air), pada tanggal 15 juli 2023. 
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Gambar 13. Gendang sebagaialat music tari yang di lakukan pada saat 

upacara, padatanggal 15 juli 2023. 
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Gambar 24. Uma Lengge ( rumah adat sebagai tempat acara ritual atau 

tempat upacara, pada tanggal 25 juli 2023. 
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