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ABSTRAK 

Nama Penyusun : Gismon Sugiyanto 

Nim : 40200116134 

Judul Skripsi : Integrasi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Doa 

Dana di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Pada Masa Kontemporer 

 

Penelitian ini membahas tentang Integrasi Islam dengan budaya lokal 

dalam tradisi Doa Dana di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima pada 

masa kontemporer. Dengan pokok masalah untuk mengkaji bagaimanakah 

eksistensi tradisi Doa Dana masyarakat di Desa Soro Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima? Bagaimanakah prosesi pelaksanaan tradisi Doa Dana 

masyarakat di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? Bagaimanakah 

integrasi Islam dengan budaya lokal dalam tradisi Doa Dana masyarakat di Desa 

Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima?. Bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis prosesi pelaksanaan tradisi Doa Dana di Desa Soro Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima, untuk mendeskripsikan dan menganalisis integrasi Islam 

terhadap tradisi Doa Dana di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 

Penelitian dalam skripsi ini mengunakan metode deskriptif dengan jenis 

data yang digunakan adalah kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

beberapa sumber informan. Data dilakukan dengan melakukan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpertasi data, yang 

diakhiri pada sebuah kesimpulan-kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan 

data. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: eksisitensi tradisi Doa Dana 

masyarakat di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima menunjukan bahwa 

tradisi tolak bala telah dilaksanakan oleh nenek moyang dulu sebelum adanya Islam 

dan mengalami perubahan kepada budaya yang lebih kompleks setelah masuknya 

Islam. akan tetapi masyarakat tidak mengetahui secara khusus kapan masuknya 

tradisi Doa Dana tersebut. 

Dalam tradisi Doa Dana masyarakat di Desa Soro jika dilihat dari 

prosesnya sangat menarik dengan nilai-nilai filosofis didalamnya dan mempunyai 

makna spiritual dari proses tersebut. Bentuk integrasi Islam dengan budaya lokal 

dalam tradisi Doa Dana masyarakat Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

mengalami pembahruan atau penyesuaian (Integrasi) dilihat dari perkembangan 

zaman di masa sekarang ini (Kontemporer). 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

 Sesungguhnya ajaran Islam datang dengan membawa rahmat bagi sekalian 

alam yang selaras dengan fitrah manusia sehingga ajarannya begitu fleksibel serta 

sangat toleran terhadap perkembangan kebudayaan atau tradisi dalam kehidupan 

masyarakat, sepanjang kebudayaan atau tradisi tersebut tidak menyimpang dari 

akidah, norma kemanusiaan dan norma-norma agama. Islam hanya menolak 

kebudayaan atau tradisi masyarakat yang mengandung unsur-unsur kepercayaan 

atau paham yang tidak sesuai prinsip ajaran Islam. 

Dalam perjalanan sejarah masyarakat Islam Indonesia, akulturasi nilai-

nilai Islam berlangsung mengikuti irama berbagai macam nilai-nilai kebudayaan 

lokal yang pluralis dan membentuk struktur masyarakat yang berbeda-beda sesuai 

dengan kondisi budaya setempat.1. 

Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, tampak bahwa masing-masing 

suku bangsa tersebut memiliki kebudayaan yang berbeda.2 Setiap daerah 

mempunyai adat-istiadat yang berlainan diantara yang satu dan yang lainnya, 

perihal tersebut yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki 

keanekaragaman. Salah satu dampak mula keanekaragaman tersebut yaitu 

terbentuknya beragam jenis ritus keyakinan yang memiliki aliran atau aturan 

melestarikan dengan arah serta maksud yang berlainan diantara warga yang satu 

dan yang lainnya. 

Ritual religiositas dalam kebudayaan suku bangsa merupakan unsur 

kebudayaan yang paling tampak lahir. Sebagaimana beberapa daerah di indonesia 

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

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

membuat untung rugi, bencana dan bahagia terhadap umat manusia.3 

 
1Ahmad M Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad ke XVI-XVII) (Cet. II; Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 47 
2Eko Handoyo, Studi Masyarakat Indonesia (Yogyakarta: Ombak,2015), h. 59. 
3Mukti Ali, Pemikiran Modern di Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Nida,1969) h.23. 
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Dalam konteks ini, A.S. Hornby memaparkan bahwa unsur supranatural 

atau magis jika dikaitkan dengan asumsi keagamaan, menjadi sebuah jalan untuk 

mengetahui hakikat Tuhan yang tidak bisa di tempuh dengan pengetahuan ilmiah 

atau meditasi semata. juga tidak bisa bergantung pada rasio dan indera meskipun 

melalui latihan spiritual.4 

Bentuk adat-istiadat dalam ritual religiositas berbentuk kebiasaan dan pola 

aktivitas manusia dalam melakukan ketaatannya atas Tuhan, Dewata, arwah 

leluhur atau nenek moyang dalam daya upaya agar bisa berhubungan dengan 

Tuhan dan mahluk halus. Ritual religiositas umumnya akan terulang-ulang, dan 

mengakar hingga menjadi sebuah kebudayaan atau tradisi. 

Tradisi adalah kesamaan benda material dari gagasan yang berasal dari 

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

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

Namun tradisi yang terjadi berulang-ulang dilakukan sebagian kebetulan atau 

disengaja.5 

Adat-istiadat menjadi gambaran pemikiran yang kaya bagi manusia tak 

bisa terlepaskan dari lingkungan sosialnya sehingga persinggungan, baik antara 

tradisi dengan tradisi, antara tradisi dengan Agama sebaga ientitas yang tidak 

dapat dihindari. Persentuhan ketradisian sebagai cara akulturasi yang dapat 

menciptakan corak ketradisian baru. 

Melalui proses pewarisan dari orang perorang atau dari generasi ke 

generasi lain, tradisi mengalami perubahan baik dalam skala besar maupun kecil. 

Inilah yang dikatakan invited tradition, di mana tradisi diwariskan secara pasif, 

tetapi juga di rekontruksi dengan maksud atau menamakanya kepada orang lain. 

Oleh karena itu, Islam memandang tatanan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan 

selalu terdapat variasi interpatasi sesuai dengan konteks lokasi masing-masing.6 

 
4Albert Sidney Hornby, A Leaner’s Dictionary  of Current Englist  (London: Oxford 

University Press 1957), h. 828.  
5 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial ( Jakarta:Prenada Media Grup), h. 69. 
6Ahmad Klalil, Islam Jawa Sufisisme dalam Etika dan Tradisi Jawa (UIN Malang 

Press,2008), h. 1-3. 
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Dan tidak menyimpang dari adab kemanusiaan serta dalam ajaran agama Islam itu 

sendiri. 

Pelaksanaan tradisi tertentu disetiap daerah memiliki keunikan tersendiri 

serta dipengaruhi oleh faktor Agama yang dipeluk oleh masyarakat. Di 

masyarakat Bima pada umumnya dan Desa Soro khususnya memiliki banyak 

tradisi. Diantara kebiasaan yang masih dilakukan yaitu tradisi Doa Dana, ajaran 

dan kaidah Agama Islam sangat berpengaruh terhadap corak dan tatacara 

pelaksanaannya terkhusus dalam perkembangan di masa kontemporer ini. Hal ini 

memperlihatkan suatu realitas lain bahwa terdapat korelasi yang erat antara agama 

dan adat dalam tradisi Doa Dana. 

Tradisi ini Merupakan tradisi yang ada sejak zaman nenek moyang dan 

diwariskan kepada generasi penerus untuk dilestarikan. Ritual Tolak bala ini 

termasuk dalam folklor sebagian lisan. Folklor sebagian lisan adalah  Folklor 

yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan bukan lisan7 

Kebiasaan Doa Dana ini telah ada pada zaman dulu sebelum hadirnya 

Islam di tanah Bima. Tradisi Doa Dana merupakan kebiasaan yang dipercayai 

separuh atau sebagian masyarakat di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima sebagai ritual penolak bencana (bencana dari luar yang hadir di dalam desa 

dan hal-hal yang berbau negatif lainnya), dengan berdoa ditengah desa, adaikan 

beraneka jenis musibah, pandemi dan terlepas dari peristiwa abnormal yang 

semacamnya. 

Doa Dana dipercayai sala satu solusi dari kepelikan-kepelikan yang tidak 

bisa dipecahkan oleh daya pikir manusia. Dengan kata lain mereka meyakini 

bahwa ritus tersebut bisa memberi faedah dan mencegah keburukan bagi yang 

mempercayainya. Pada upacara adat dibutuhkan sesajen sebagai bentuk 

aktualisasi dari pikiran, keinginan, dan perasaan untuk mendekatkan diri kepada 

Tuhan. Sesajen juga merupakan wacana simbolis yang digunakan sebagai sarana 

negoisasi spiritual kepada hal-hal gaib8. Dilain hal, masyarakat pula meyakini 

mengenai kehadiran arwah dari nenek moyang, yang jika seorang meninggal 

 
7James Danandja, Folkor Indonesia (Jakarta:PT Temprint,2002), h. 195. 
8Sutikno, “Perubahan Fungsi dan Makna Ritual Tolak Bala di Desa Bagan Serdang 

Kecamatan Pantai Labu  kabupaten Deli Serdang‘‘,vol.2.no.1 (2017): h. 145. 
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dunia, maka arwahnya akan tetap tinggal di kampung tempat kediamannya dan 

terus mengawasi kehidupan sanak saudrara yang ditinggalkannya. Soeroto dalam 

bukunya Indonesia di tengah-tengah dunia dari Abad ke Abad menerangkan 

bahwa menurut kepercayaan nenek moyang, roh yang telah meninggal itu akan 

tinggal di pohon besar, di batu besar di gunung, di pintu gerbang Desa, 

dipersimpangan jalan, dan sebagainya. Roh itu disebut “Hyang”. Hyang 

disamping suka memberi perlindungan, dan juga suka menganggu dan 

mencelakakan.9 

Dalam kepercayaan sebagian masyarakat di Desa Soro, tanah merupakan 

wadah bagi segala mahluk baik itu yang masih hidup ataupun yang telah tiada. 

Masyarakat meyakini atas keberadaan arwah pada seseorang, sehingga apabila 

manusia wafat, arwahnya akan tetap ada di kampung tempat mereka tinggal serta 

tetap memperhatikan kehidupan sanak saudara yang ditinggalkan. 

Upacara Doa Dana dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama 

penduduk desa, contoh ketika penduduk terkena wabah penyakit Kolera. 

Aktualisasi kebiasaan tersebut sebagai simbol rasa syukur terhadap Tuhan yang 

maha esa, di sisi lain dengan menyiapkan sesajen yang ditempatkan pada tempat 

yang sudah disediakan yakni diatas tanah yang di alasi tarpal atau karpet berbahan 

lontar yang dilaksanakan di tengah kampung. Upacara tersebut dipimpin orang tua 

yang sudah terbiasa serta memahami alur ritual tersebut. Setelah bacaan telah 

selesai dari seluruh rangkaian upacar ritual yang hadir pada tempat tersebut 

diharapkan untuk semua yang hadir memperebutkan makanan yang telah selesai 

di doakan. 

Sebagaimana Allah SWT., berfirman di dalam (QS.Al-Baqarah/2:170), 

tentang mengikuti ajaran dari leluhurnya tampa mengkaji terlebih dahulu dengan  

akal dan hati mereka serta apakah itu tidak menyimpang dari ajaran agama  

Islam: 

 
9Suharjo, Mistik Dalam Upacara Tero Wadu di Pulau Satonda Kecamatan Tambora Bima 

(Tinjauan Aqidah Islam),Skripsi, (Makassar Fakultas Ushuluddin Filsafat UIN Alauddin 2014), h. 

2-3. 
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لهَُمُ    وَإِذَا نزَلَ    ٱتَّبعُِوا  قيِلَ 
َ
أ ُ مَآ  وَلوَۡ   ٱللَّّ

َ
أ  ٓۚٓ ءَاباَءَٓناَ عَلَيۡهِ  لۡفَيۡنَا 

َ
أ مَآ  نتََّبعُِ  بلَۡ  قاَلوُا  

  ١٧٠ا وَلََيَهۡتَدُونَ     كََنَ ءَاباَؤٓهُُمۡ لََ يَعۡقِلوُنَ شَيۡ 

Terjemahnya: 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang Telah 

diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami Hanya 

mengikuti apa yang Telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang 

kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang 

mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat 

petunjuk?".10 

Mengikuti ajaran dari nenek moyang adalah suatu yang tak bisa dihindari 

atau pungkiri oleh manusia, terkhusus disaat mereka masih fase anak-anak. Disaat 

demikian bisa saja dia mengikuti atau mencontohkan perilaku yang ia lihat dari 

ayah dan ibunya, maupun nenek dan kakeknya. Namun pada fitrahnya manusia, 

termasuk dalam hal ini adalah orang tua terdahulu mustahil tidak melakukan 

kekeliruan dalam perilakunya, sebab kelalaiyan ataupun ketidak tahuan. Sehingga 

diantara beberapa sebab inilah Allah SWT, dalam hal ini saat mengutus para Nabi 

dan Rasul membawa risalah dakwah dengan maksud untuk memahamkan manusia 

bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT. Dengan demikian 

risalah para nabi selain meluruskan ajaran terdahulu juga memperkaya khazanah 

dalam kehidupan masyarakat, sehingga tradisi terdahulu yang dilakukan oleh 

masyarakat masih dilestarikan sebab Islam selaras dengan fitrah manusia. 

Berdasaruraian diatas dapat digaris bawahi bahwa pengaruh tradisi nenek 

moyang terdahulu di Desa Soro terjadi simbiosis mutualisme yang utuh dan 

harmonis antara nilai budaya dan religi, sehingga pengaruh tradisi tersebut tidak 

dapat dihindari akan tetap berlanjut dari generasi-generasi, maka 

persentuhanIslam dengan tradisi lokal akan berjalan seiring dan selaras dari masa 

 
10Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Cet; XIV, Banjarsari Solo: CV 

ABYAN, 2014), h. 26 
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ke emasanya, sebagaimana dikutip dalam bukunya Yusuf Al-Qaradhawy yang 

berjudul karakteristik ajaran Islam. Hasan Al-Banna telah mengungkapkan 

jangkauan syumul dalam risalah Islam ini seraya berkata: “Adalah risalah yang 

panjang terbentang sehingga meliputi semua abad sepanjang zaman,terhampar 

luas sehingga meliputi semua cakrawala umat, dan begitu mendalam sehingga 

memuat urusan-urusan dunia dan akhirat”.  

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari pembahasan latar belakang diatas maka yang menjadi inti 

permasalahan yaitu “Bagaimana agama Islam telah mendorong terjadinya 

perubahan, dalam arti kata turut memperkaya, sekaligus mewarnai corak tingkah 

laku, sikap dan tata nilai yang kemudian menjiwai gagasan penting dalam struktur 

kebudayaan masyarakat di Desa Soro. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul ‘‘Integrasi Islam dengan Tradisi Lokal Dalam 

Tradisi Doa Dana Di Desa Soro Kecamtan Lambu Kabupaten Bima Pada Masa 

Kontemporer” 

Sehingga dari pokok masalah tersebut dapat di jabarkan rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah eksistensi tradisi Doa Dana di Desa Soro Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima? 

2. Bagaimanakah prosesi pelaksanaan tradisi Doa Dana di Desa Soro 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 

3. Bagaimanakah integrasi Islam dengan budaya lokal dalam tradisi Doa Dana 

di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

FokusPenelitian adalah suatu pusat konsentrasi terhadap tujuan penelitian 

yang di lakukan dan menjadi batas penelitian sehingga mendapat kejelasan 

dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan fokus 

pada bagaimanakah eksistensi dan Integrasi Islam dalam memberikan warna 
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atau pengaruh terhadapbudaya lokal dalam tradisi Doa Dana yang khususnya 

berada di Desa Soro pada masa Kontemporer. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk lebih memudahkan dan mengerucutkan maksud, maka perlu adanya 

penjelasan serta pemahaman terkait definisi kata-kata ataupun pemaknaan 

dalam penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan penjelasan dari 

judul tersebut yakni: 

“Integrasi” berasal dari bahasa inggris “Integration” yang berarti 

kesempurnaan atau keseluruhan. integrasi dimaknai sebagai proses 

penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan 

masyrakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki 

keserasian fungsi. Definisi lain,integrasi yaitu suatu keadaan dimana 

kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap komfromnitas terhadap 

kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan 

kebudayaan mereka masing-masing.11 

Sedangkan “Islam” berasal dari kata salimah yang berarti selamat sentosa 

dari kata itu di bentuk aslamah yang artinya memelihara, dalam keadaan 

selamat sentosa dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk dan patuh.12 

“Tradisi” adalah adat-istiadat ataupun kebiasaan yang turun temurun masih 

dijalankan dalam masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam 

masyrakat atau daerah yang di anggap memiliki nilai yang di junjung serta 

dipatuhi oleh masyarakat. Tradisi dalam bahasa Arab A’datun; sesuatu yang 

berulang-ulang atau Isti’adah; adat atau istiadat yang berarti sesuatu yang 

berulang-ulang dan di harapkan akan terulang lagi.13 

“Doa Dana”yang artinya dalam bahasa Bima merupakan permohonan 

yang dipercayai diantara beberapa penduduk Desa Soro Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima sebagai ritus penolak bahaya (bencana dari luar yang hadir 

 
11Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. ke 2; 

Jakarta: Balai Pustaka, 1996) 
12Abuddin Nata, Metodologi Study Islam (Ed. Rev. Cet. IX, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 61. 
13Zuhairi Misrawi, Menggugat Tradisi Pergulatan Anak Muda NU Dalam Pemikir 

Nurhalis Majid, h.151. 
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di dalam desa, atau perihal yang berbau negatif lainnya), dengan melakukan 

ritual doa di tengah desa, apabila bermacam mala petaka, pandemi dan perihal 

abnormal lainnya. Sehingga dariapa yang di paparkan, maka dapat di ketahui 

batasan masalah dalam kajian ini terbatas pada integrasi Islam terhadap 

tradisi Doa Dana di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ditinjau 

dari sudut pandang budaya 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah salah satu aspek yang paling penting dalam 

sebuah penelitian yang bertujuan agar membantu peneliti dalam menentukan suatu 

sumber yang akan diteliti, baik berupa hasil-hasil penelitian yang terpecaya 

maupun literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Adapun 

tinjauan pustaka yang penulis jadikan sebagai tinjauan penelitian adalah : 

1. Skripsi: Riko Yohanes (2017) “Integrasi Tradisi dan Agama dalam kearifan 

lokal Nattak Teba (Studi di Desa Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten 

Lampung Barat)”. Dalam skripsinya tersebut dibahas mengenai suatu upacara 

tradisi mengenai hal ihwal pekerjaan pembersihan jalan ke air (tempat mandi) 

Tambak, Lamban Batin dan kuburan atau di sebut “Nattak Teba”,  tradisi yang 

berasal dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang dahulu namun setelah 

masuknya Islam terjadi percampuran antara tradisi dan agama, artinya tata cara 

pelaksanaannya menurut kepercayaan nenek moyang, sedangkan doa-doanya 

adalah doa-doa menurut Agama Islam. 

2. Skripsi: Andriani Sufiani (2018) “Tradisi Doa Dana pada masyarakat muslim 

di Desa soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”. Dalam skripsinya tersebut 

membahas tentang tata cara pelaksanaan Tradisi “Doa Dana”, latar belakang 

prosesi dan pandangan masyarakat terhadap Tradisi tersebut. Namun walaupun 

skripsi ini memiliki objek yang sama dengan penelitian penulis akan tetapi 

fokus kajian penulis berbeda. Karena dalam skripsi tersebut kajian hanya 

terbatas pada prosesi pelaksanaan dan pandangan masyarakat terkait upacara 

tradisi Doa Dana tersebut. Sedangkan, penulis umumnya berfokus pada 

bagaiman eksistensi dan Integrasi Islam dalam memberikan warna atau 

pengaruh terhadap Tradisi Doa Dana di Desa Soro Kecamatan Lambu pada 
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masa Kontemporer. Tidak lupa dan tidak henti-hentinya penulis ucapkan 

banyak terimakasih kepada Andriani Sufiani selaku penulis skripsi sekaligus 

senior yang penulis hormati. Penelitian ini sangat membantu penulis dalam 

melakukan perbandingan tentang penelitian penulis. 

3. Skripsi: Hasriana (2010) “Integrasi budaya Islam dengan budaya lokal  dalam 

upacara perkawinan di Kabupaten Pangkep (Tinjauan budaya)”. Dalam 

skripinya tersebut dibahas mengenai perkawinan dalam ranah wilayah lokal 

terkhusus mengenai integasi budaya Islam dengan budaya lokal dalam upacara 

perkawinan di Kabupaten Pangkep dalam hal ini mengungkapkan bagaimana 

prosesi perkawinan adat yang dibenturkan dengan budaya Islam. Sebuah 

pengungkapan menyeluruh beragam makna tersembunyi dibalik pesta megah, 

ritus panjang pernikahan, serta bentuk-bentuk perilaku dan negosiasi antara 

aktor dalam prosesi penelitian tesebut. 

 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitia 

1) Tujuan  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosesi pelaksanaan tradisi 

Doa Dana di Desa Soro  Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis integrasi Islam terhadap tradisi 

Doa Dana di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 

2) Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang di harapkan antara lain sebagai berikut. 

a. Secara ilmiah 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan 

keilmuan khususnya yang berkaitan dengan integrasi Islam terhadap 

Tradisi Doa Dana di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

pada masa kontemporer 

b. Secara praktis 
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Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para budayawan 

khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga senantiasa menjaga, 

menghargai dan melestarikan Tradisi yang sesui ajaran Islam. Dan  

pemerintah setempat mampu memberikan serta  dukungan khusus dalam 

perkembangan budaya sebagai kearifan lokal. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Tradisi Lokal 

Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya Tradisi atau adat 

kebiasaan karena Tradisi lahir bersamaan dengan adanya manusia serta 

merupakan pedoman, yang dapat berbentuk sikap atau tindakan dalam mengatasi 

persoalan. Begitu juga sebagaimana yang kita pahami bahwa Tradisi adalah 

sebagai suatu kebisaan yang telah ada semenjak nenek moyang yang 

dipertahankan dari generasi ke generasi. 

Tradisi (bahasa latin: tradition, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam 

pengertian sederhana adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi 

bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat biasanya, dari suatu 

kebudayaan, waktu dan agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari Tradisi 

adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis 

maupun (sering kali) lisan, karna tampa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.14 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Tradisi biasa disebut juga macam-

macam aturan yang berlaku dalam masyarakat yang secara turun temurun 

dilaksanakan oleh masyarakat.15 

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa 

lalu namun masih ada hingga kini dan belum di hancurkan atau dirusak.16 Tradisi 

dapat diartikan sebagai warisan masa lalu. Namun Tradisi yang berulang-ulang 

bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.17 Maka dari intrpretasi 

tersebut apapun yang di kerjakan oleh manusia secara turun temurun pada setiap 

bagian aktivitasnya yang merupakan usaha untuk mengurangi beban hidup 

manusia. 

 
14Muhammad Syukri Albani Nasution,dkk., Ilmu Sosial Budaya Dasar (Jakarta: Rajawali 

Pers,2015),h. 82. 
15WJ.S. Poerwadarwinta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet; IV, Jakarta: Balai 

Pustaka,1993) h. 436. 
16Zuhari Misrawi, Menggugat Tradisi Pergulatan Anak Muda NU Dalam Pemikiran 

Nurkholis Majid ( Cet, 1; Jakarta: PT Media Nusantara, 2004), h. 17. 
17Piotr Sztompka.Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta; Pernada Media Grub,2007), h.69. 



12 
 

 
 

Secara khusus tradisi oleh C.A Van Perseun dalam buku strategi kebudayaan 

diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma adat-

istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat diubah, diangkat, ditolak dengan 

beraneka ragam perbuatan manusai.18 Maka dari perihal yang demikian aktivitas 

manusia dimulai dari sesuatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang sebagai 

pedoman manusia dalam hidupnya yang dijadikan sebgai arah atau panduan 

dalam menjalani kehidupannya. 

Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah Animisme dan 

Dinamisme. Animisme berarti percaya kepada roh-roh halus yang ritualnya 

terekspresikan dalam persembahan tertentu ditempat tempat yang dianggap 

keramat.19 Keyakianan yang demikian merupakan Agama yang mereka patuhi, 

segala yang beranjak dipahami hidup yang memiliki kekuatan gaib yang 

mempunyai jiwa berwatak baik maupun buruk. Dengan kepercayaan mereka 

beranggapan bahwa disamping semua roh yang ada, ada roh yang paling berkuasa 

dan lebih kuat dari pada manusia, agara terhindar dari roh tersebut mereka 

menyembahnya dengan jalan upacara yang disertai seajen.20 Dengan cara 

demikian manusia mulai menjalankan ritual demi mendapat bantuan maupaun 

perlindungan disaat mendapat kesulitan dengan menghadirkan roh-roh tersebut. 

Tradisi adalah roh dari kebudayaan, tampa tradisi tidak mungkin suatu 

kebudayaan akan hidup langeng. Dengan tradisi hubungan antara masyarakat bisa 

harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan kokoh. Bila tradisi dihilangkan 

maka tidsak ada harapan kebudayaan akan berakhir disaat itu juga. Setiap sesuatu 

biasanya telah teruji tingkat efeksitas dan efisennya. Efektifitas dan efisiennya 

slalu terupdate mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaannya. 

Persoalan jika tingkat efektifitas dan efisienya biasanya akan segera ditinggalkan 

dan tidak akan pernah menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas 

dan cocok sesuai kondisi dan situasi  pewarisnya.21 

Fungsi tradisi yakni:  

 
18C.A. Van Perseun, Strategi Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius,1998), h. 11. 
19 Koentjaranigrat, Sejarah Kebudayaan Indonesia (Yogyakarta: Jambatan, 1954), h. 103. 
20 Darori Amin, Islam dan Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gama Media,2000),h. 6. 
21Muhammad Sukri Al Abani Nasution,dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar, h.83. 



13 
 

 
 

1) Dalam bahasa pengulangan diungkapkan, tradisi merupakan ketentuan turun 

temurun. Yang bermuara pada kesadaran. Tradisi pun menghadirkan bagian 

historis yang kita anggap bermanfaat 

2) Menyuduhkan kejelasan tentang arah pandang hidup, kepercayaan, adat,dan 

norma yang sudah ada. 

3) Perwajahan yang menyediakan simbol identitas yang kolektif, menguatkan 

loyalitas terhadap bangsa, kelompok maupun komunitas. 

4) Membantu menyediakan tempat perilaku, keluhan, dan kekecewaan terhadap 

kehidupan modern.22 

Dalam tradisi lokal yang berkembang dimasyarakat merupakan suatu sistem 

masyarakat sosial, yang menjadi suatu wadah dari pola interaksi sosial atau 

hubungan interpersonal serta hubungan antar kelompok sosial. Maka suatu 

masyarakat merupakan wujud kehidupan bersama, yang masyarakatnya hidup 

bersama untuk kurung waktu yang lama, sehingga menghasilkan kebudayaan 

masyarakat yang taat akan hukum adat yang berkembang. Masyarakat hukum adat 

biasanya disebut juga dengan istilah ‘masyarakat tardisional” atau the indigenous 

people, yang dalam kehidupan sehari-hari populer disebut dengan istilah 

“masyarakat adat”.23 

Masyarakat dalam suatu tradisi lokal memiliki berbagai macam golongan dan 

macam-macam agama dan kepercayaan, sehingga perlu mampu memahami 

adanya pola yang berisi keinginan supaya tingkah laku yang baik, yang berisi cita-

cita pekerjaan baik tersebut. Pola ini dinamakan pola ideal (idea pattern). 

Sebaliknya terdapat tingkah laku yang benar-benar dikerjakan dari apa yang 

dianjurkan oleh pola ideal itu. Dalam ensiklopedia dijelaskan bahwa adat 

merupakan “tradisi” atau “kebiasaan” masyarakat yang telah dilakukan secara 

 
22Hasan Manoarta dan Zaenal Arifin,Ilmu Budaya Dasar (Makassar UPT Mata Kuliah 

Umum UNM, 2004), h.37. 
23 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Medan: CV Nuansa Aulia, 2013, h. 

69. 
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turun temurun. Jadi pada dasarnya kata adat dan tradisi memiliki makna yang 

sama.24 

B. Pengaruh Islam Tehadap Tradisi Lokal 

Islam sebagai Agama Allah SWT, berfungsi sebagai rahmat dan nikmat bagi 

manusia seluruhnya. Didalam Islam Allah SWT telah mewahyukan agama ini 

dalam nilai kesempurnaan yang tinggi, guna menghantarkan manusia kepada 

kebahagiaan lahir dan batin serta dunia dan akhirat.25 

Sebagian masyarakat Indonesia merupakan pemeluk ajaran Islam dengan 

tingkat muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Global religious future, 

penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta 

jiwa atau 87% dari total populasi. Mereka mengakui bahwa segala apa yang ada 

dalam semesta ini adalah ciptaan Allah, dia yang menguasai dan mengatur 

segalanya. Namun demikian masih banyak diantara mereka melakukan tindakan-

tindakan diluar nalar yang mereka jadikan sebagai upacara ritual peribadatan 

tampa ada perasaan besalah. Misalnya dibeberapa daerah di Indonesia, masih 

banyak pula membudayakan kepercayaan terhadap jimat, batu dan macam-macam 

kepercayaan yang dianggap sebagai kekuatan supranatural yang dapat 

mempengaruhi gerak hidup, yang dapat membuat untung, rugi, bencana dan 

bahagia terhadap umat manusia.26 Namun setelah Islam hadir lambat laun pola 

pikir masyarakat mulai berubah ketatanan kehidupan yang lebih baik. 

Menurut Jalaluddin Rahkmat, penyebab utama unsur perubahan adalah ideas. 

Max Webwe adalah salah satu penganut pendapat tersebut. Ketika Al Quran 

datang ia sebelumnya sudah ada. Sebagai perumpamaan kata “taqwa” adalah 

sebuah idiom yang berkembang pada masyarakat Arab pra-Islam. Tetapi sebelum 

Islam tiba makna taqwa tidak lebih dari “takut”. Setelah datang Al Quran Idiom 

taqwa ini diberi makna yang lebih kaya. Itu artinya Al Quran melakukan 

perubahan sosial lewat ideas.27 Dari pendapat tersebut kita dapat menarik suatu 

 
24 Lis Mardiana, “Tradisi Mappalili di kelurahan tatae kecamatan Duampanua kabupaten 

Pinrang” Skripsi, (Makassar: fakultas Adab dan Humaniora, 2019), h.18. 
25 Nasruddin Razak, Dienul Islam, VII, PT. Al-Ma’arif, Bandung, h.7. 
26 A. Mukti Ali, Alam Pikiran Modern di Indonnesia, Yayasan Nida Yogyakarta, 1969, h. 7. 
27 Dr. Abdul Azis Albone, APU, “ Dinamika Kehidupan Beragama Muslim Pedesaan “, 

(cetakan: 1, Jakarta, CV. Rigqi Jaya, 2003), h. 2. 
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kesimpulan bahwa ajaran Islam akan memberikan pengaruh atau dampak 

perubahan sosial dalam tradisi lokal yang berkembang ditengah masyarakat, 

namun tentunya tidak menghilangkan nila-nilai tradisional. Sebagaimana dikutip 

dalam bukunya Yusuf Al-Qaradhawy yang berjudul karakteristik ajaran Islam. 

Hasan Al-Banna telah mengungkapkan jangkauan syumul dalam risalah Islam ini 

seraya berkata: “Adalah risalah yang panjang terbentang sehingga meliputi 

semua abad sepanjang zaman,terhampar luas sehingga meliputi semua 

cakrawala umat, dan begitu mendalam sehingga memuat urusan-urusan dunia 

dan akhirat”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam suatu penelitian tentu saja memerlukan metode penelitian, dalam 

menetukan langkah yang tepat dalam menuyusun suatu penelitian. Metodologi 

penelitian merupakan ilmu yang membahas tentang suatu cara melakukan 

pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu dengan tahapan-tahapan 

yang secara ilmiah telah disusun untuk mencari, menyusun dan menyimpulkan 

data-data yang akhirnya digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji keberanaran suatu penelitian serta untuk mengenali langkah yang 

dijalani, untuk menentukan pemahaman jalan tersebut harus ditetapkan dengan 

pertanggung jawaban ilmiah serta data yang dicari dalam membangun dan 

memperoleh pahaman harus disertai syarat ketelitian artinya harus teruji 

kebenarannya.28 

A. Jenis dan Lokasi Penelitia 

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, 

artinya penelitian ini bertujuan untuk menguraikan suatu keadaan atau fakta. 

Penelitiann kualitatif deskriptif ini berusaha mendeskripsikan data apa adanya dan 

menjelaskan data atau kejadian secara terperinci dari pandangan informan.29 

Penelitian ini dibuat untuk menggambarkan prosesi pelaksanaannya dan 

melakukan wawancara terstruktur untuk mendapatkan  informasi dari informan. 

Menurut Lexy J Melong adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, 

presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.30 

Namun adapun tempat penelitiannya yakni berada di Desa Soro Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima, penetapan tempat penelitian ini didasari oleh beberapa 

 
28 Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Cetakan:. II; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 69-70. 
29Sumardisuryabrata,.Metodologi Penelitian, ( Edisi. 1-20; Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 

h.75. 
30Melong, J Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Rosda 

karya,2005),h. 6. 
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alasan antara lain; pertama kepercayaan tersebut masih dilakukan oleh sebagian 

masyarakat Bima terkhusus di Desa Soro. Kedua yang menjadi sasaran tempat 

adalah tanah kelahiran penulis itu sendiri kondisi secara geografis memudahkan 

penulis selaku masyarakat asli disitu, sehingga dalam tindakan di lapangan 

peneliti dapat melaksanakan proses penelitian dengan efektif dan efisien. 

Sehingga dapat kita kerucutkan dan garis bawahi bahwa dalam 

mengumpulkan informasi penelitian ini berhubungan dengan penelitian lapangan 

atau disebut Field Research yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara 

dimana peneliti turun langsung ke tempat kejadian dan terlibat secara langsung 

dengan objek yang diteliti. Selain itu dalam pengumpulan dan memperkuat data 

terkait juga dengan penelitian pustaka atau disebut Library Research yaitu 

penelitian dimana peneliti mengambil sebuah literatur atau sumber data berupa 

dari buku-buku, jurnal dan kajian pustaka lainnya sebagai data pendukung 

penulis. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1) Pendekatan Antropologi 

Menurut kamus anthropology dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang 

berusaha mencapai pengertian tentang mahluk manusia dengan mempelanjari 

aneka warna bentuk fisik, kepribadian, mayarakat serta kebudayaannya31. Artinya 

pendekatan antropologi yaitu sesuatu pembahasan tentang budaya ataupun adat 

istiadat serta mengunakan kajian lintas budaya yang titik tekannya adalah 

prespektif budaya dalam menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok 

manusia. 

  

 
31 Ariono Suyono, Kamus Antropolog, (Jakarta: Akademi Persindo,1985), h. 28. 
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2) Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan Sosiologi yaitu suatu pendekatan atau metode yang 

pembahasannya atas suatu objek berlandaskan pada suatu masyarakat atau 

penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. 

3) Pendekatan Agama 

Pendekatan Agama yaitu pendekatan untuk menyusun teori dengan 

bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama32. Di dalamnya membahas 

keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang di jadikan sumber pedoman 

untuk memahami maupun menentukan tujuan. Dengan demikian pendekatan ini 

akan ada perbandingan mengenai budaya sebelum Islam dan setelah masuknya 

Islam. 

C. Data dan Sumber Data 

Adapun sumber datayang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Data primer 

Yakni data yang didapat langsung dari observasi dan wawancara. 

Interview atau wawancara dengan elemen masyarakat yang berkaitan, 

yakni terhadap informan kunci (tokoh adat), informan utama (tokoh agama 

dan masyarakat), dan informan pendukug (tokoh pemuda) 

2) Data skunder 

Data skunder yakni data yang didapat dari laporan-laporan yang 

berhubungan atau terkait dengan penelitian. Sumber data dapat berupa dari 

buku, bekas penelitian yang relevan maupun dari jurnal-jurnal dan 

dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian tersebut. Data skunder ini 

lebih mengarah pada tinjauan pustaka atau pengarsipan yang sesuai 

dengan penelitian  yang ditulis penulis. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penulis 

mengumpulkan data mentah selama di lapangan artinya fakta – fakta yang belum 

direduksi mengenai fenomena yang diamati untuk mendapatkan data yang 

 
32Esti Ismawati, Ilmu Budaya Dasar,( Yogyakarta: Ombak,2012), h. 156. 
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sebenarnya dari informan dan adapun metode pengumpulan data dalam peneltian 

ini adalah sebagaiberikut: 

1) Observasi 

Tehnik observasi dalam penelitian adalah cara yang digunakan untuk 

mendapatkan infomasi objek yang diteliti. Hal ini dilakukan penulis untuk 

membatasi wilayah atau ruang lingkup. Observasi secara tegas  dibatasi 

sesuai masalah dengan tujuan penelitian.33 Sehingga observasi dilakukan 

dengan cara mengamati langsung prosesnya dilapangan. 

2) Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan cara menggali informasi lebih dalam pada 

informan dengan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data yang 

sebenarnya. Dalam penelitian ini memungkinkan informan berhadapan 

langsung antara interview dengan informan, jenis interview yang penulis 

gunakan merupakan interview bebas terpimpin, dengan cara penulis 

mengunjungi langsung rumah ataupaun tempat tinggal tokoh yang mau 

diwawancarai dengan menunakan komunikasi dua arah, rekaman dan catatan 

yang bersifat deskriptif situasional. 

3) Dokumentasi  

Dokumentasi yang diserap dari kata dokumen, memiliki artian barang-barang 

tertulis. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan ataupun dari karya-karya 

monumental seseorang.  Dokumen yang berbentuk tulisan seperti; cerita 

biografi, sejarah kehidupan dan peraturan kebijakan. Dokumen bersifat 

gambar seperti; sketsa, foto, gambar hidup dan lain sebagainya. 

E. Metode Pengolahan Dan Analisis Data 

Analisis data pada penelitian kualitatif, pada prinsipnya dapat dilakuakn 

bersamaan dengan proses pengumpulan data dilapangandengan menganalisis hasil 

temuan data yang telah di kumpulkan melalui metode pengumpulan data yang 

diterapkan. Dalam menganalisis data peneliti akan memilih, mengatur, 

 
33Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan(Jakarta: BUMI 

AKSARA,2009),h. 176. 
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mengurutkan, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu kesimpulan 

yang memudahkan diri sendiri dan orang lain dalam memahami objek yang dikaji. 

Adapun alur tahapan dalam menganalisa data kualitatif menurut Miles (1994) 

dan Faisal (2003) yaitu:34 

1) Reduksi data, yakni data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau 

data terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh, 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal 

yang penting. 

2) Penyajian data, yakni data yang diperoleh dikategorisasikan menurut 

pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan 

peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lain. 

3) Penyimpulan dan Verifikasi, kegiatan menyimpulkan merupakan langkah 

lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah 

direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. 

Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk 

memverifikasi adalah trigulasi.35 

4) Kesimpulan akhir, yakni kesimpulan yang diperoleh berdasarkan 

kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini 

diharapkan dapat di peroleh setelah pengumpulan data selesai. 

F. Metode Penulisan 

Metode penulisan yakni metode yang paling terakhir dari keseluruhan 

rangkaian dalam penulisan karya ilmiah ataupun penulisan tersebut. Karya ilmiah 

baik dalam bentuk narasi maupun dalam bentuk lain yang merupakan suatu proses 

penyusunan fakta-fakta ilmiah yang relevan dari berbagai sumber yang telah 

diteliti dan diseleksi sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan antropologi 

 
34V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami, 

(Cet.1; Yogyakarta: PT Pustaka Baru Pers, 2014), h. 34-36. 
35Triangulasi merupakan proses pengecekkan validitas data dengan memanfaatkan sumber 

lain. Tehnik ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

Triangulasi sumber adalah proses pencocokan atau penyesuaian data yang di peroleh dengan 

sumber lain seperti dokumen dalam bentuk membandingkannya. Sementara itu, triangulasi metode 

yakni mencocokan atau membandingkan informasidata yang diperoleh dari seseorang 

informanlainnya. 
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budaya. Antropologi budaya merupakan salah satu bentuk hubungan antara 

manusia dengan budaya 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kondisi Desa Soro Kecamatan Lambu 

1. Kondisi Desa 

Desa Soro menurut data dari statistik hasil pemetaan tahun 2019 dengan 

alat ukur GPS berada pada LONG 110,89806 º E(Bujur Timur/ BT) dan RAT 

07.13255º S(Lintang Selatan/ LS), dengan batas-batas desa sebagai berikut : 

a.  Sebelah Utara : Desa Bugis Kecamatan Sape 

b. Sebelah Timur : Laut 

c. Sebelah Selatan : Desa Sumi Kecamatan Lambu 

d. Sebelah Barat : Desa Melayu Kecamatan Lambu 

Luas wilayah Desa Soro seluas 710,4 ha, yang terdiri dari : 

a. Sawah :46,4 ha. 

b. Perkebunan:19,7 ha. 

c. Tambak: 86,8 ha. 

d. Pekarangan: 43,3 ha. 

e. Tegalan: 473,7 ha 

f. Hutan Bakau: 40,5 ha. 

Berdasarkan topografi, Desa Soro memiliki karakteristik wilayah yang 

beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 20 

m dpl. 

Jenis iklim yang ada di Desa Soro adalah Iklim Tropis dengan suhu rata-

rata 27ºC, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 37ºC. 

Adapun Desa Soro secara administratif terdiri dari 4 dusun dengan 

jumlah RW sebanyak 8 dan jumlah RT sebanyak 18. Sebagai berikut : 

a.   Dusun Moti terdiri dari : 2 RW dan 5 RT. 

b.   Dusun Panta Paju terdiri dari : 2 RW dan 5 RT. 

c.   Dusun Oi Wontu terdiri dari : 2 RW dan 4 RT. 

d.   Dusun Oi Ncinggi terdiri dari : 2 RW dan 4 RT. 
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2.   Demografi dan Topografi 

Jumlah penduduk Desa Soro pada tahun 2019 sebesar 3743 jiwa, terdiri 

dari 1929 jiwa laki-laki dan 1814 jiwa perempuan. Tingkat pertumbuhan 

penduduk rata-rata sebesar 0,83% dalam tiga tahun terakhir. Tingkat kepadatan 

penduduk, di Desa Soro rata-rata 2.857,25 jiwa per Km2. Adapun penyebaran 

penduduk perdusun dari tahun 2014 s.d 2019 sebagai berikut : 

Tabel3.1 

 Perkembangan jumlah Penduduk Desa Soro PerdusunTahun 2014 s.d 2019 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Kepala Dusun dan RT-RW, Profil Desa Tahun 2019 

Tabel 3.2 

Jumlah KK dan Penduduk dalam Grafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Kepala Dusun dan RT-RW, Profil Desa Tahun 2019 

Masyarakat Desa Soro merupakan masyarakat desa yang tergolong 

tertinggal.  

Peranan kepala desa sangat menentukan dalam memberikan keputusan 

termasuk masalah keamanan di desa. Desa Soro memiliki petugas keamanan desa 
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dengan berjumlah 8 orang yang mendapat insentif langsung dari desa dan petugas 

keamanan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima melalui Linmas Desa 

jumlah 8 orang. Adapun sarana penunjang keamanan berupa pos ronda/pos 

kamling desa berupa rumah jaga yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat 

Desa Soro dengan menggunakan modal swadaya bersama. 

Tabel 3.3 

Data penduduk berdasarkan jenis Agama 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Kepala Dusun dan RT-RW, Profil Desa Tahun 2019 

Untuk agama lain selain islam belum ada dan Sarana peribadatan di Desa 

Soro terdapat satu unit masjid yang beralamat di Dusun Panta Paju dan tepat di 

tempat strategis dengan berada ditengah-tengahnya. Sedangkan untuk 

mushalla/surau berada di Dusun Moti 1 Unit, Panta Paju 1 Unit, Oi Wontu 2 Unit 

dan Dusun Oi Ncinggi sebanyak 2 Unit. 

3.   Sejarah Desa Soro 

Sejarah Desa Soro tidak dapat dipisahkan dengan sejarah peradaban 

masuknya Islam di Bima ketika itu, tepatnya pada abad ke 15  yang  lalu seorang 

Syekh Muhammad Bin Abdullah yang didampingi oleh 44 orang pengikutnya, 

beliau datang dari Bugis Makassar memasuki Selat Sape menuju ke arah selatan 

dan pedoman pada titik cahaya diufuk timur semenanjung Nanga Nur yang 

sekarang di sebut Naga Nuri.36 

Masyarakat saat ini gelisah mendengar bahwa ada orang datang 

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

 
36Profil Desa Soro Tahun 2019, diambil tanggal 28 Desember 2020. 
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agama Islam di haruskan potong kepala dan potong ekor, yang sesungguhnya 

bermaksud memotong rambut dan dikhitan (sunat). Masyarakat pada saat itu 

enggan masuk Islam, bahkan melarikan diri dan bersembunyi di so mbani 

disebelah utara makam Syekh Nurul Mubin (Rade ama Bibu) dan sekarang lebih 

dikenal dengan sohidirasa. 

Selanjutnya Syekh Muhammad Bin Abdullah merasa kebingungan dan 

pulang kembali kedaerah Bugis Makassar menjemput empat orang Syekh yaitu 

Syekh Umar, Syekh Banta, Syekh Ali dan Syekh Sarau dengan dua orang laki-

laki dan dua orang perempuan dengan berpakaian adat penganten Aceh Melayu 

untuk bermain menghibur masyarakat (Mpaa Tari Lenggo) yang diiringi pula Sila 

dan Gantau.37 

Pada mulanya dua orang lelaki dan dua orang perempuan yang 

berpakaian pengantin diusung dengan sarangge dan karena melihat orang-orang 

yang diusung yang diadakan para datuk-datuk tersebut masyarakat merasa 

terhibur maka perlahan lahan masyarakat mau masuk Islam dengan melalui 

tahapan-tahapan yaitu melakukan mandi dan potong rambut, mengucapkan dua 

kalimat syahadat dan disunat maka berkembanglah Islam di kampung tersebut. 

Berkaitan dengan kehadiran Syekh Surau tersebut maka tersebutlah 

nama Desa Soro, sesungguhnya dari budaya dan adat istiadat yang dibawa oleh 

yang bersangkutan maka menyatulah masyarakat Desa Soro dengan bahasa yang 

sama yang dibawa dari Aceh, dengan peradaban dan bahasa yang menguasai 

masyarakat Desa Soro sejak abad ke XIII masehi, maka saat itu peradaban dan 

budaya masih melekat di Desa Soro.38 

Teriring dengan berjalannya waktu berkembang pulalah ilmu-ilmu 

agama yang diajarkan para mubalik dan para pendatang dari minang kabau dan 

berkembang pula suku yang disebut Ama dan Ina (Bapak dan Ibu). Pada zaman 

pemerintahan Desa Soro, dengan beberapa kali pergantian Kepala Desa sehingga 

sampai kepada Kepala Desa yang sekarang ini. Dan sebelum terjadi pemekaran 

Desa bahwa Desa Melayu adalah hanya sebuah dusun yang terletak dibagian 

 
37Profil Desa Soro Tahun 2019, diambil tanggal 28 Desember 2020. 
38Profil Desa Soro Tahun 2019, diambil tanggal 28 Desember 2020. 
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barat jalan raya yaitu Dusun Melayu dan sebagian kiri jalan raya dinamai Dusun 

Soro. 

Lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang mengamanatkan 

tentang otonomi daerah dan desa, maka diberikan seluas-luasnya bagi desa untuk 

mengatur dan mengurus tentang desa,  melalui musyawarah maka diputuskan 

bahwa Desa Soro dimekarkan menjadi dua dengan alasan pemerataan layanan, 

pemerataan informasi dan pemerataan pembangunan disemua bidang kehidupan. 

Dengan dasar hukum yang ada dan hasil musyawarah seluruh 

masyarakat pada saat itu, maka yang semula Dusun Melayu berubah statusnya 

menjadi Desa Melayu yang devinitif yaitu tepatnya pada tanggal 9 November 

2006, berdasarkan surat keputusan Bupati Bima nomor : 711 tahun 2006 maka 

diangkatlah Abdul Gani sebagai pejabat Kepala Desa Melayu sampai terpilihnya 

Kepala Desa definitif yaitu Abdul Haris H, Husen SE sebagai Kepala Desa 

Melayu Kecamatan Lambu. 

Berdasarkan registrasi kependudukan akhir tahun 2014, Desa Soro 

memiliki jumlah penduduk 4.800 jiwa meningkat sepuluh persen dari tahun 

sebelumnya dan menyebar ke empat dusun yaitu Dusun Moti, Dusun Panta Paju, 

Dusun Oi Wontu, Dusun Oi Ncinggi. 

Desa Soro berdiri sejak tahun 1957 dan sampai sekarang mengalami 

pertumbuhan yang sanggat pesat dari segala sektor yakni pertanian, nelayan, 

sosial budaya dan perekonomian. Desa Soro mengalami pergantian 

kepemimpinan yang cukup cerdas dan terampil. Adapun nama-nama yang pernah 

memangku jabatan Gelarang di Desa Soro adalah : 

1.  Murtada                   (Gelarang) 

2.  H. Abdul Latif                  (Gelarang) 

3.  Syamsuddin Muhammad                 (Kepala Desa) 

4.  Syamsudin Emon                  (Kepala Desa) 

5.  Abdul Hadi Abdollah                 (Kepala Desa) 

6.  Arifudin H. Syuaib A. A.Md.T          (Kepala Desa) 

7.  Abdullah M. Amin                  (Kepala Desa) 
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8. Abd. Hadi Abdollah                   (Kepala Desa) sampai sekarang39 

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Soro pada 

umumnya memiliki mata pencahrian sebagai petani yang lebih terarah pada 

bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri kerajinan dll. 

B. Eksistensi Tradisi Doa Dana Masyarakat di Desa Soro Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima 

1. Latar Belakang Tradisi Doa Dana Masyarakat di Desa Soro 

Tradisi Doa Dana dalam bahasa Bima terdiri dari dua kata Raho dan 

Dana. “Raho” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Doa (meminta kebaikan) 

dan “Dana” dimaknai dalam bahasa Bima berarti tanah.40 Maka, definisi Doa 

Dana merupakan sekelompok masyarakat yang berkumpul dan melaksanakan doa 

tolak bala untuk meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah swt. Dari 

musibah atau bencana dengan memilih tempat diatas tanah yang datar (tengah 

gang). 

Sejak zaman dulu masyarakat Bima telah melakukan semacam ritual 

dalam rangka menyembuhkan, bilamana terdapat orang atau sanak famili yang 

sakit mereka akan melakukan beberapa persiapan sebelum dilakukan ritual oro 

paki supu aka oi (membuang penyakit pada air yang mengalir).41 

Salah satu tokoh  adat di desa soro yang sempat kami wawancarai 

dikediamannya juga menjelaskan perihal diatas bahwa,  masyarakat terdahulu 

sebelum adanya dokter ataupun rumah sakit mereka bila ada warga yang terkena 

penyakit mereka mendatangi mata air yang dianggap keramat mereka akan 

dimandikan disana dengan keyakinan bahwa segala roh-roh jahat yang membawa 

penyakit bisa keluar.42 

 

 

 
39Profil Desa Soro Tahun 2019, diambil tanggal 28 Desember 2020. 
40Doa Dana disimpulkan sebagai meminta/ berdoa kepada Allah SWT agar dihindarkan dari 

bencana dengan berdoa diatas permukaan tanah yang datar. 
41St. Maryam R. Salahuddin. Dkk. Aksara Bima Peradaban Lokal Yang Sempat Hilang, ( 

Mataram: Alam Tara Istitute, 2013). h.110 
42M. Sidik (72 Tahun), Tokoh Adat Desa Soro, Wawancara di Desa Soro Kecamatan Lambu, 

08 Januari 2021. 
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2. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Doa Dana  

Tradisi Doa Dana masyarakat di Desa Soro Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima tidak mengetahui secara jelas tentang asal usul Doa Dana. 

Sebagaimana halnya kebiasaan dan kepercaayan masyarakat hanya mengetahui 

bahwa tradisi yang dimiliki sudah ada sebelum Islam masuk di tanah Bima serta 

tradisi tersebut berasal dari ajaran atau kepercayaan yang dijalankan oleh nenek 

moyang sehingga kemudian dilestarikan dan dilanjutkan generasi ke generasi 

secara turun temurun sampai sekarang oleh sebagian masyarakat desa. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu 

tokoh adat di Desa Soro yang bernamaM. Sidik mengatakan dalam bahasa Bima : 

“ Doa Dana Ake waura wara ngoa nenek moyang ndai wau ta’ sebelum 

warana Islam, ndadi diadakan pas supu-supu rasa, mbine bala ra kolera 

dan ntoina kan tiwara uma saki akhirnya tiwau ba dukun-dukun rasa re 

kandeu kani oi cepekai supu tisi wau na loi supu re doa du di dana 

istilah na re tolak bala. Doa dana dou mantoi na biasa na siapkan 

karedo, kaa ndupa, mbongi monca, rongko maksud na nee ngaha sia 

ndoho ma lampa lao re ni”43 

Artinya:  

Doa Dana ini sudah ada sejak nenek moyang kita sebelum adanya Islam, 

sehingga diadakan ketika ada bala penyakit masuk ke kampung, seperti 

bencana alam, penyakit kolera dan ketika dulu belum ada yang namanya 

rumah sakit akhirnya karena ketidak sangupan dukun-dukun yang ada di 

kampung masyarakat yang dilanda penyakit harus di mandikan dengan 

air untuk menghilangkan roh-roh jahat yang ada di tubuhnya dan jika 

penyakitnya belum bisa disembuhkan juga maka dilakukanlah Doa Dana 

atau istilahnya tolak bala. Proses doa dana orang dulu, biasa mereka 

menyiapkan bubur, membakar dupa, rokok dengan maksud sebagai 

makanan para roh-roh. 

 Namun dewasa ini, perkembangan zaman dan perubahan sosial berjalan 

seiring dengan pemahaman keislaman masyarakat sehingga tradisi yang awalnya 

masih berbau kesirikan dalam beberapa proses pelaksanaannya mulai perlahan 

memudar walaupun demikian hadirnya Islam tidak menghilangkan nilai-nilai 

kebudayaan dalam tradisi Doa Danajustru malah memperkaya kebudayaan 

tersebut. 

 
43M. Sidik (72 Tahun), Tokoh Adat Desa Soro, Wawancara di Desa Soro Kecamatan Lambu, 

08 Januari 2021. 
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Seperti pendapat yang diungkapkan oleh H. Abdurahman selaku tokoh 

Agama di Desa Soro, beliau menjelaskan dari prespektif nilai-nilai agama yang 

terkandung dalam Doa Danadan perkembangan tradisi tersebut  : 

“Doa kan menurut Islam, Doa kan rahopa ni artinya re ndaita raho di 

ruma dan karna dari dulu dari dou ma tua toina tradisi ake ke tetap cao 

mbaa na loaku lao musibah jadi tiwara au au cuma doa mpa, harapan 

na mbaa ma kento rau re loadu doo labo bala musibah wali edem pa 

maksud na doa dana dan rawi dou ma ulu na re ti taho nee wawanca ma 

gomi doho na sirik lao na jadi nahu re lao doa tiku wara ede ake, doa 

mpoa pa labo isina re pangaha biasa, buskuit serta doa nee baca na re 

seperti surah yasin, Alif Lam Mim sampai poina terus Al Ikhlas, An Nas, 

Al Falaq cua tolu kali terus apode ede baca du doa tolak bala mbine doa 

biasa selesai sambea” 

Artinya : 

Doa menurut Islam, doa itumeminta artinya kita berharap dan meminta 

pertolongan kepada Allah swt. Dan karna dari dulu dari orang tua dulu 

tradisi ini tetap diadakan tiap tahun biar dijauhkan dari musibah jadi 

tidak ada perihal lain hanya doa saja, harapannya semoga tahun depan 

juga dijauhkan dari musibah jadi cuma itu sebenarnya maksud dari Doa 

Dana. Tindakan orang tua zaman dulu memang tidak baik untuk kalian 

wawancarai karna mengarah ke sirik dan ketika .dipanggil untuk berdoa 

saya melarang membawa bahan-bahan atau ritual yang membawa pada 

kesirikan hanya doa dan kue-kue biasa serta doa yang dibaca seperti 

surah Yasin, Alif Lam Mim sampai habis, terus Al-Ikhlas, An-Nas, Al-

Falaq masing-masing tiga kali dan terakhir baru doa tolak bala seperti 

doa-doa selesai sholat.44 

Dalam Islam pun mengajarkan pentingnya berdoa, dengan tidak 

memutuskan harapan dan hubungan hamba dengan Sang Pencipta. Bukankah 

Islam sangat dinamis dan  fleksibel yang memuat hukum Islam (Syariah), syariah 

mengatur hubungan manusia dengan Allah swt., manusia dengan manusia 

(Muamalah), namun dalam hal Aqidah tidak dibenarkan untuk mencampur 

adukan dengan yang batil. Begitupun dengan tradisi Doa Dana yang dilakukan 

sebagian masyarakat di Desa Soro tidak sesuai ajaran yang di contohkan  

Rasulullah saw., namun saat kita pisahkan Doa dan Dana maka doa tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam sehingga doa menjadi sebuah anjuran. Dalam 

Islam tidak ditemukan penjelasan secara rinci mengenai jenis ritual tertentu  

 
44H.Abdurahman ( 60 tahun ), tokoh Agama, Wawancara di Desa Soro Kecamatan Lambu, 

10 januari 2021. 
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untuk menolak bala atau bencana tetapi doa-doa agar diselamatkan dari musibah 

sangat banyak dibahas dalam Al-Quran seperti firman Allah dalam (QS. Al-A’raf 

: 55-56). 

إنَِّهُ   ٱدۡعُوا    ٓۚ وخَُفۡيَة  تضَََُّعٗ   يُُبُِّ    ۥرَبَّكُمۡ  فِِ   وَلََ   ٥٥  ٱلمُۡعۡتَدِينَ لََ  تُفۡسِدُوا  

رۡضِ 
َ
وَ   ٱلۡۡ َٰحِهَا  إصِۡلَ رحََۡۡتَ    ٱدۡعُوهُ بَعۡدَ  إنَِّ   ٓۚ ا وَطَمَع  ا  ِ خَوۡف  ِنَ    ٱللَّّ م  قَريِبٞ 

   ٥٦ ٱلمُۡحۡسِنيَِ 

Terjemahnya: 

55.  Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang 

lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas. 

56.  Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 

(Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 

Maksudnya: melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta.45 

Maka garis besarnya apa, dalam Islam disebutkan doa sebagai otaknya 

ibadah tentu ini adalah hal yang wajib kita sadari sebagai seorang hamba namun 

yang menjadi masalah adalah ketika kita memohon kepada selain Allah maka 

itulah yang menjadikan ia dilarang karena menyekutukan sang pencipta sehingga 

buahnya adalah dosan yang sangat besar, dan Allah sangat mencintai dan 

merindukan orang-orang yang meminta kepadanya. 

Pendapat yang sama di ungkapkan oleh Musdafid selaku masyarakat di 

Desa Soro : 

“Pemahaman orang tua dulu menurut saya memang tidak benar sebab 

menurut keyakinan masyarakat dulu jika tidak dilakukan tradisi tersebut 

bencana akan terus ada sedangkan yang mendatangkan bencana itukan 

 
45Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Cet; XIV, Banjarsari Solo: CV 

ABYAN, 2014), h. 157 
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Allah swt. Dan ritual yang dijalankan pada saat tidak dibenarkan dalam 

Al Quran seperti menyiapkan sesajen, dupa serta ditaburkannya beras 

kuning untuk mengusir roh halus namun sekarang pada prosesnya 

mereka tidak mewajibkan hal tersebut dan doa-doa yang dibaca pun doa 

yang biasa dibaca selesai sholat, saya mendengarpun biasa ada 

sholawatannya juga”46 

 

Walaupun mengalami perkembangan budaya, masyarakat disana masih 

sangat menjujung tinggi toleransi sehingga saling menghargai karena biasanya 

terjadi perbedaan pendapat tentang upacara adat tetapi disisi lain walaupun ada 

yang tidak sepaham mereka tetap menjujung tinggi kepercayaan atau tradisi lama 

yang dianut oleh masyarakat tersebut sebab tradisi Doa Dana memiliki nilai 

historis dan spiritual bagi masyarakat sehingga tradisi ini masih terus dilestarikan 

oleh masyarakat. 

Adapun tujuan dilakukan tradis Doa Dana adalah sebagai berikut: 

1.  Bagi individu, sebagai bentuk menghargai tradisi leluhur, mengharap berkah 

kebaikan kepada Allah swt., serta sebagai bentuk hubungan seoramg hamba 

dengan sang penciptayang butuh tentang pentingnya bergantung harapan hanya 

kepadanya dan lebih mengenal budaya sendiri. 

2. Bagi masyarakat, sebagai wadah silahturahmi antara masyarakat, pengharapan 

agar terhidar dari bala musibah, wabah yang masuk kampung serta bentuk 

kesyukuran kepada Tuhan yang Maha Esa atas kelimpahan rizki dan 

kedamaian serta keamanan yang hadir dalam desa. 

Adanya faktor ingin melestarikan budaya nenek moyang , serta kecintaan 

terhadap budaya yang dimiliki, memiliki nilai kearifan lokal yang tinggi dalam 

masyarakat sehingga membentuk suatu kebudayaan baru yang kompleks. 

Melihat penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa sangatlah kuat 

pengarus tradisi terhadap masyarakat meski dewasa ini banyak mengalami 

pembaharuan, mereka tetap menjaga, mempertahankan serta melestarikan 

kebudayaan yang ada terbukti masih dijalankannya tradisi tersebut oleh 

masyarakat dari turun temurun oleh nenek moyang sampai generasi ke generasi 

 
46Musdafid ( 22 tahun ), masyarakat Desa Soro, Wawancara di Desa Soro Kecamatan 

Lambu, 08 januari 2021. 
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selanjutnya, seperti tradisi Doa Dana ini yang mengalami proses pembahruan 

pada proses upacara adatnya. Namun masyarakat tetap menjalankan seperti 

kepercayaan terdahulu mereka. Tradisi Doa Dana ini merupakan kewajiban bagi 

masyarakat untuk melakukannya tiap tahun sebagai bentuk kesyukuran kepada 

Tuhan yang Maha Esa serta kesadara akan rasa hormat terhadap nenek moyang 

terdahulu. 

C.  Proses Pelaksanaan Tradisi Doa Dana Masyarakat di Desa Soro 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Doa Dana merupakan salah satu  tradisi yang dilaksanakan oleh 

masyarakat di  Desa Soro sebagai upacara untuk menolak bala musibah, 

mengatasi wabah penyakit, kemarau panjang dan perwujudan rasa syukur. 

Kegiatan ini dilaksanakan satu tahun sekali, ketika musim kemarau dan wabah 

penyakit masuk desa. Tradisi adat ini mempererat rasa kebersamaan (silahturami), 

dan persatuan masyarakat yang mendukung hal tersebut. 

Tradisi Doa Dana ini telah dilaksanakan sejak dulu dan dilaksanakan 

secara turun temurun sampai sekarang oleh masyarakat Desa Soro Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima dan dalam tradisi ini dalam perkembangannya 

mengalami akulturasi serta integrasi dengan Islam, perubahan itupun bisa dilihat 

bahwa seperti dalam tatacara pelaksanaanya menurut kepercayaan nenek moyang 

sedangkan dalam doa-doa nya menurut ajaran Islam itu sendiri. Upacara adat 

dalam Doa Dana ini di daerah ini mendapat perhatian baik yang ada di dalam 

daerah Soro Kecamatan Lambu karna memiliki nilai filosofis dan walaupun tidak 

memilki nilai sakral akan tetapi tradisi ini adalah gambaran bentuk usaha 

masyarakat akan pentingnya bergantung harapan kepada Tuhan yang Maha Esa 

disaat tangan-tangan manusia tak mampu lagi menolong dari bencana yang diluar 

kuasa mereka. Seperti yang dikatakan M. Sidiq, 

Tijawara na ni nilai-nilai sakral na tapi hanyakan usaha, mana e re 

usaha nede artinya ndai raho di ruma ta allah sehingga re wara si 

kejadian-kejadian manede harus ka mboro weki doa sama.47 

Artinya :  

 
47M. Sidik (72 Tahun), Tokoh Adat Desa Soro, Wawancara di Desa Soro Kecamatan Lambu, 

08 Januari 2021. 
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Tidak ada memang nilai-nilai sakralnya tapi hanyakan usaha, yang 

terpenting adalah usaha artinya bagaimana kita meminta kepada Allah 

swt. Sehingga ketika ada kejadian-kejadian seperti itu kita semua 

masyarakat harus berkumpul untuk berdoa bersama. 

Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT., dalam (QS. An-Nisa: 32), Allah 

berfirman. 

لَ    وَلََ  فضََّ مَا  ُ تَتَمَنَّوۡا   ا    ۦبهِِ   ٱللَّّ ِمَّ م  نصَِيبٞ  ل لِر جَِالِ   ٖۚ بَعۡض   َٰ عََلَ بَعۡضَكُمۡ 

ا    ٱكۡتَسَبُوا    ِمَّ م  نصَِيبٞ  ۚٓ وَللِن سَِاءِٓ  َ لوُا     َ وَسۡ   ٱكۡتَسَبَۡ فضَۡلهِِ   ٱللَّّ َ إنَِّ    ۦٓۚٓ مِن    ٱللَّّ

ا  ءٍ عَليِم  ِ شََۡ
  ٣٢كََنَ بكُِل 

Terjemahnya:  

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi 

orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan 

bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu.48 

 

Tahap-tahap persiapan proses Doa Dana yaitu : 

1.  Persiapan sebelum melaksanakan Doa Dana 

Tradisi yang dilaksanankan di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima terhadap Doa Dana dilaksanakan satu tahun sekali biasa diakhir tahun. 

Akan tetapi menuju ke upacara Doa Dana banyak beberapa hal yang ingin 

disediakan karna  masyarakat mengangap hal itu penting seperti penentuan 

hari. 

a. Penentuan hari (Musyawarah dengan Ketua adat) 

Sebelum dilakukan Doa Dana ketua adat akan memberi tahu lebe (orang 

yang dihormati) seperti imam mesjid, bahwa sudah ada tanda-tanda penyakit 

 
4848Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Cet; XIV, Banjarsari Solo: CV 

ABYAN, 2014), h. 83 
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yang masuk kampung. Imam mesjid kemudian  mengumpulkan orang-orang 

tua untuk bermusyawarah menentukan hari untuk memulai upacara. 

b.    Mengumpulkan dana  

Setelah disepakati oleh imam mesjid dan ketua adat beserta masyarakat, 

tiap Ketua RT akan mengumpulakan uang ditiap masyarakat dari dana  yang 

diberikan seikhlasnya oleh mereka untuk dibelikan bahan-bahan yang 

dibutuhkan upacara ritual.49 

c.    Memilih tempat di Desa Soro pada bagian sudut kampung atau gang yang 

luas dengan tanah yang rata. 

d.  Menyiapkan tarpal, tarpal yang disediakan untuk menyimpan makanan-

makanan dan sesajen yang dibawa oleh masyarakat setempat. 

e.  Kalau sudah tidak ada yang ditunggu dan semua syarat sudah lengkap 

masyarakat diharapkan untuk duduk melingkar maka upacara bisa dimulai 

f.    Imam mesjid ataupun Tokoh Adat mulai memimpin doa dan didengar serta 

diaamiini oleh masyarakat. Dan sebagaimana yang diungkapkan oleh H. 

Abdurahman selaku tokoh agama, adapun urutan doa yang dibaca seperti: QS. 

Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak masing-masing tiga kali, Alif Lam 

Mim, dan dilanjutkan dengan Ayat Kursi setelah itu baru doa tolak bala.50 

g.   Selesai berdoa semua masyarakat yang hadir dan anak-anak mulai berebut 

makanan yang telah di doakan tadi seraya bersorak dan bergembira. 

Adapun bahan-bahan atau sesajen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

tradisi Doa Dana adalah sebagai berikut: 

1)   Dupa (kemenyan) digunakan sebagai media wangi-wangian untuk memanggil 

roh-roh nenek moyang agar berkumpul ditempat yang sedang didoakan 

dengan cara membakarnya. Kebiasaan tersebut dilakukan masyarakat sejak 

zaman dulu dan diikuti oleh masyarakat sampai sekarang karena dupa 

memberikan manfaat untuk menyembuhkan penyakit. 

 
49Miftahudin (21 tahun ), Masyarakat desa Soro, Wawancara di desa Soro, Kecamatan 

Lambu, 08 januari 2021. 
50H.Abdurahman ( 60 tahun ), tokoh Agama, Wawancara di Desa Soro Kecamatan Lambu, 

10 januari 2021. 
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2)   Karedo mbura (dibuat dari beras putih yang  dihaluskan dan dipadatkan 

menjadi bulatan-bulatan kecil), bermakna bahwa beras yang dipisah atara 

satu sama lain akan  bersatu padu jika dihaluskan seperti halnya kehidupan 

yang dijalankan dalam bermasyarakat walaupun banyak perbedaan satu sama 

lain namun kita dipersatuan dalam tradisi Doa Dana tersebut tampa 

memandang kasta, umur maupun jabatan. Dan oleh karna sebagian besar 

masyarakat di Desa Soro bekerja sebagai petani sehingga  beras dijadikan 

sebagai sarat dalam ritual. 

3)   Rongko upa tako ma naru satako ma poro satako ra eko kai ai kafa mbura 

(rokok empat batang panjang dan satu yang pendek yang dililitkan  dengan 

benang putih). Bermakna bahwa rokok bisa  menyambung silaturahmi antara 

masyarakat dan sudah menjadi tradisi nenek moyang terdahulu. Jumlah 

empat menyimbolkan empat arah mata angin, elemen dasar (tanah, air, api ,  

udara). Sedangkan benang putih menlambangkan kesucian hati masyarakat 

dalam melaksanakan tradisi Doa Dana. 

4)     Mbonggi monca (beras yang diberi warna kuning). Melambangkan 

kesejahteraan dan kejayaan dimasyarakat, beras kuning tidak terlepas dalam 

kehidupan masyarakat di Desa Soro yang digunakan sebagai persyaratan 

dibeberapa ritual seperti: Nika (pernikahan), ndoso suna (sunatan), kiri loko 

(nuju bulan) untuk dilepar dalam prosesnya sebab diyakini sebagai 

permulaan hidup yang baru. 

5)   Dolu janga rasa (telur ayam kampung). Yang dimaknai sebagai gambaran 

bentuk bumi yang bulat, kehidupan akan terus berputar seperti roda kadang 

diatas kadang dibawah, kadang bahagia kadang sedih, kadang mulia kadang 

hina sehingga mengajarkan kita perlu yang nama bersyukur kepada Allah 

swt. atas segala bentuk kehidupan yang telah ditakdirkan karna pasti itu yang 

terbaik. 

6)       Wua U’a (buah pinang). Bermakna bahwa dalam kehidupan ini harus jujur 

dan liurus seperti lurusnya pohon pinang sehingga bisa memetik  hasil yang 

baik. 
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7)     Nahi (daun sirih). Bermakna bahwa seperti halnya daun sirih walaupun 

tumbuhan yang hidup menumpang namun ia tidak menyerap nutrisi dari 

tumbuhan yang di tumpanginya artinya dalam hidup kita membutuhkan 

bantuan orang lain dan dalam hatitampa memili rasa iri dengan apa yang 

mereka miliki sehingga kita bersyukur kepada Allah SWT. Terhadap rizki 

yang kita dapatkan. 

8)      Avu (kapur sirih) seperti halnya kulit manusia membukus tulang yang putih 

itu yakni kapur lalu daging yang disimbolkan dengan pinang dan ketika 

dikunyah menjadi warna merah melambangkan perjuangan. 

Dari beberapa poin diatas penulis teringat firman Allah SWT. dalam 

(QS. Al-A’raf: 176) menjelaskan; 

 

َٰكِنَّهُ   وَلوَۡ  وَلَ بهَِا  إلََِ     ٓۥشِئۡنَالرََفَعۡنََٰهُ  خۡلَََ 
َ
رۡضِ أ

َ
فَمَثَلُهُ   ٱتَّبَعَ وَ   ٱلۡۡ َٰهُۚٓ  كَمَثَلِ   ۥهَوَى

مَثَلُ    ٱلۡكََبِۡ  َٰلكَِ  ذَّ يلَهَۡثٖۚ  كۡهُ  تتَُۡۡ وۡ 
َ
أ يلَۡهَثۡ  عَلَيۡهِ  تََۡمِلۡ  ِينَ   ٱلۡقَوۡمِ إنِ  بوُا    ٱلََّّ كَذَّ

ۚٓ فَ بَِٔا َٰتنَِا رُونَ   ٱلۡقَصَصَ  ٱقصُۡصِ يَ   ١٧٦لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّ
Terjemahnya: 

Dan kalau kami menghendaki, Sesungguhnya kami tinggikan (derajat)nya 

dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan 

hawa nafsunya yang rendah, Maka perumpamaannya seperti anjing jika 

kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu 

membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). demikian Itulah 

perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka 

ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.51 

Sehingga beranggapan bahwa masyarakat di Desa Soro begitu menjaga 

dan menghormati tradisi nenek moyang terdahalu disebabkan tradisi tersebut nilai 

 
51Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Cet; XIV, Banjarsari Solo: CV 

ABYAN, 2014), h. 173 
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kebutuhan akan kehadiran Tuhan yang Maha Esa juga memang memiliki nilai 

filosfis dengan ajaran-ajaran  kehidupan yang syarat akan makna yang tersurat 

maupun tersirat di dalamnya sehinngga tradisi atau kebiasaan Doa Dana tersebut 

merupankan sesuatu hal yang patut dilestarikan. 

D. Bentuk integrasi Islam dengan budaya lokal dalam tradisi Doa Dana 

masyarakat di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Perubahan kebudayaan didaerah Bima khususnya di Kecamatan Lambu, 

berawal dari kepercayaan lokal terhadap sistem keagamaan Islam dengan 

berbagai bentuk kebudayaannya. Perkebangan agama didalam masyarakat Lambu 

memunculkan perubahan kebudayaan tersebut disebabkan beberapa faktor 

internal dan faktor dari luar yang kemudian secara kental disatuakan dengan 

Islam. Islam ketika harus dijalankan menjadi kebudayaan Islam yang bersifat 

regional tersebut masih memiliki tempat bagi kebudayaan Islam lokal sebab Islam 

adalah Agama yang rahmatan lilalamin rahmat bagi alam semesta yang secara 

ajaran sesuai fitrah manusia yang tidak hanya bersifat syumuliatul tapi juga 

fleksibel dalam setiap zaman sehingga tidak hanya meluruskan keyakinan tapi jua 

ikut serta memperkaya kebudayaan tampa menhilangkan esensi dalam tradisi 

tesebut dan perihal berbagaimacam bentuk kebudayaan tersebut diasosiasikan 

oleh ruh tradisi serta bentuk kebudayaan yang suci yang hakekatnya bersumber 

dari Tauhid. 

Trasformasi dalam masyarakat menyebabkan terjadinya kebudayaan 

yang sedang diaktualisasikan ditengah-tengah masyarakat. Perihal demikian 

berawal dari adanya gerak manusia dalam  kehidupannya membawa kepada gerak 

masyarakat dan kebudayaan yang disebut sebagai proses sosial. Perubahan sosial 

yang terjadi berasal dari dalam masyarakat atau kebudayaan sendiri, dan ada juga 

perubahan yang berasal dari luar. Perubahan yang  berasal dari dalam disebut 

evolusi, sedangkan perubahan dari luar disebut difusi, asimilasi dan akulturasi.52 

Lagi-lagi seperti yang penulis ungkapkan sebelumnya ketika kita 

berbicara Agama Islam dengan kebudayaan tentu adalah sesuatu hal yang sangat 

 
52Sidi Gazalba, Antropologi Budaya Gaya Baru, (Cet II; Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 

153. 
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menarik sebagai topik utama pembahasan sebab dimana Islam sebagai Agama 

yang universal merupakan rahmat bagi alam semesta yang tidak hanya bicara 

tentang hukum, politik, ekonomi, sosial teapi juga dari sendi-sendi perkara terkeci 

kehidupan manusia dari kita bangun sampai kita tidur lagi semua diatur dalam  

Islam. Dari perkara  dunia sampai perkara akhirat dan dalam kehadirannya 

dimuka bumi, Islam berbaur dengan budaya lokal suatu masyarakat sehingga 

anatar Islam dengan kebudayaan lokal tidak dapat dipisahkan, melainkan 

keduanya adalah satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. 

Dalam  tradisi Doa Dana masyarakat di Desa Soro Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima di masa sekarang mengalami perubahan atau akulturasi. Ketika 

sebelum datangnya Islam di Desa Soro Doa Dana ini hanya dikenal sebagai 

tradisi saja, karena orang tua terdahulu hanya memegang kepecayaan Ma Ka 

Kamba Ma Ka Kimbi. Ma Ka Kamba Ma Ka Kimbi ini adalah suatu kepercayaan 

terhadap hal-hal mistik dan keyakinan terhadap ruh-ruh nenek moyang, sehinnga 

masyarakat pada saat itu hanya mengenal tradisi saja. Kemudian setelah Islam  

datang maka Doa Dana dikenal sebagai budaya Islam di tengah-tengah 

masyarakat di Desa Soro kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Keyakinan orang 

tua terdahulu sangat kental terhadap tradisi yang dijalankan walaupun setelah 

Islam datang. Ketika Islam datang ditengah-tengah masyarakat keyakinan lama 

yang salah dianut masyarakat perlahan terkikis seiring berjalannya hal tersebut. 

Akulturasi yang terjadi antara budaya lokal dengan budaya Islam 

sangatlah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat yang ada di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima terhadap 

proses tradisi Doa Dana sudah mengalami Akulturasi dan pembahruan dengan 

budaya Islam, baik dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya. Di 

dalam kehidupan masyarakat di Desa Soro terhadap tradisi lama tidaklah 

dihilangkan begitu saja walaupun setelah masuknya Islam dalam perkembangnya. 

Proses integrasi Islam dan budaya lokal dalam tradisi Doa Dana tidak 

banyak mengalami kendala disebabkan masyarakat di Desa Soro apa yang 

dilakukan mengikuti sesuai pada zaman akan tetapi hal tersebut hanya dilakukan 

sebagian masyarakat dan sebagian lagi masih menjalankan kepercayaan 
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terdahulunya. Ketika sebelum islam datang Doa Dana dikalangan masyarakat di 

Desa Soro dia hanya mengenal sebagai sebuah tradisi saja, sebab masyarakat 

menganggap bahwa tradisi tersebut sudah dijalankan oleh nenek moyang 

terdahulu kemudian berlanjut dari generasi-kegenerasi selanjutnya. Karena 

keyakinan masyarakat sebelum Islam datang hanya kepercayaan terhadap Ma Ka 

Kamba Ma Ka Kimbi yakni keyakinan terhadap ruh-ruh dan mahluk gaib. Adapun 

proses sebelum datangnya Islam yaitu: 

1. Jauh hari sebelum melaksanakan tradisi seperti tradisi Doa Dana masyarakat 

tersebut mendatangi hal-hal yang dianggap penting sebelum melaksanakan 

tradisi tersebut seperti: ketika wabah penyakit masuk desa, masyarakat yang 

terjangkit penyakit seperti kolera (mencret-mencret dan muntah-muntah 

berkepanjangan), mereka akan dimandikan dengan  ritual  tertentu, membawa 

sesajen ketempat yang dianggap keramat seperti mata air dengan tujuan 

membuang kekotoran dari tubuh, mengusir roh-roh jahat yang membawa 

penyakit dalam tubuh untuk kembali keasalnya dan dibawa kedukun-dukun 

desa untuk diobati dengan harapan kesembuhan dari mereka karna memang 

pada saat itu belum ada tenaga medis, dokter ataupun rumah sakit maka hal 

tersebut mereka lakukan. Namun ketika wabah penyakit tersebut masih 

menjangkit masyarakat dan belum juga bisa disembuhkan oleh dukun-dukun 

desa barulah tradisi Doa Dana dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Soro. 

2. Waktu pelaksanaan tradisi Doa Dana orang tua terdahulu  tidak menentu  biasa 

dilaksanakan satu tahun ataupun hanya dua tahun sekali sesuai kesepakatan 

masyarakat tapi hanya ketika masyarakat menganggap sudah ada wabah 

penyakit, bala musibah ataupun hal-hal mistik yang menimpa masyarakat dan 

masuk kampung seperti kemarau panjang, hasil panen padi banyak yang gagal, 

bencana alam, dan penyakit Kolera (suatu penyakit mencret-mencret disertai 

muntah-muntah) maka tradisi Doa Dana tersebut baru bisa dilakukan oleh 

masyarakat . 

3.  Keyakinan orang tua dahulu tentang tradisi Doa Dana ini telah menyimpang     

dari ajaran Islam itu sendiri sebab mereka mencampur adukan dengan 

keyakinan yang batil sebab orang tua terdahulu menganggap jika tidak 
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dilaksanakan Doa Dana ini maka kampung akan terkena musibah 

berkepanjangan. Keyakinan ini berbanding terbalik dengan ajaran Islam itu 

sendiri yang mengajarkan pentingnya mentauhidkan hanya satu Tuhan yang 

Maha Esa yakni Allah SWT., sebagai zat yang mengatur segala kejadian yang 

ada diseluruh alam semesta ini serperti diungkapkan dalam firmannya (QS.At- 

Taghabun: 11). 

 

 ٓ صِيبَةٍ إلََِّ بإِذِۡنِ    مَا صَابَ مِن مُّ
َ
ِه أ ِ   ٱللَّّ ِ وَمَن يؤُۡمِنۢ ب ُ وَ   ٓۥۚ يَهۡدِ قَلۡبَهُ   ٱللَّّ ِ   ٱللَّّ

بكُِل 

ءٍ عَليِمٞ    ١١شََۡ
Terjemahnya: 

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin 

Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan 

memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu.53 

4.  Dalam hal proses tatacara pelaksanaan, masyarakat ataupun orang terdahulu 

menyiapkan bahan-bahan untuk ritual seperti; Dupa (kemenyan) digunakan 

sebagai media wangi-wangian untuk memanggil roh-roh nenek moyang, 

Bonggi Monca (beras yang diberi warna kuning) digunakan dengan cara 

dilempar kepada warga desa yang ikut serta dalam tradisi Doa Dana dengan 

maksud sebagai media untuk mengusir roh-roh jahat yang membawa sumber-

sumber penyakit serta Karedo mbura (nasi bubur putih), Rongko upa tako 

(rokok empat batang), Dolu janga rasa (telur ayam kampung) dimaksud 

sebagai makanan yang disukai roh-roh. Beberapa bahan-bahan ritual diatas 

dipercayai sebagian masyarakat atau orang tua terdahulu memiliki manfaat dan 

kebaikan bagi kampung sebagaimana tujuan yang dimaksud. Namun jika kita 

kaitkan dengan syariat Islam maka hal tersebut tidak dibenarkan sebab 

termasuk memberi persembahan kepada mahluk gaib, Allah swt., sendiri 

 
53Al-Qur’an dan terjemahan, Add-Ins Microsft Word, Quran In Word Indonesia Versi 1.3 
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melarang keras dan mengacam sebagaimana dalam firmanmya (QS. Al-

Maidah: 72). 

 

ِينَ كَفَرَ    لَقَدۡ  إنَِّ    ٱلََّّ َ قاَلوُٓا   وَقاَلَ    ٱبۡنُ   ٱلمَۡسِيحُ هُوَ    ٱللَّّ َٰبَنِِٓ    ٱلمَۡسِيحُ مَرۡيَمَ   يَ

َ   ٱعۡبُدُوا  إسََِٰۡٓءِيلَ   إنَِّهُ   ٱللَّّ وَرَبَّكُمۡ    ِ ِ    ۥرَبّ  ب يشُۡۡكِۡ  ِ مَن  مَ    ٱللَّّ حَرَّ ُ فَقَدۡ   ٱللَّّ

َٰهُ  ٱلَۡۡنَّةَ عَلَيۡهِ  وَى
ۡ
َٰ ٱلَّ وَمَأ نصَار  ارُ  وَمَا للِظَّ

َ
  ٧٢لمِِيَ مِنۡ أ

Terjemahnya:  

Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya 

Allah ialah Al masih putera Maryam", padahal Al masih (sendiri) berkata: 

"Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya 

orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah 

mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada 

bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.54 

 

Sedangkan proses pelaksanaan tradisi Doa Dana setelah datangnya Islam 

dan perkembangannya adalah: 

1.  Setelah datangnya Islam dan  pengaruh modernisasi pada masa kontemporer 

ini berefek pada perubahan sosial dan pemahaman masyarakat akan ajaran 

Islam itu sendiri sehingga tradisi Doa Dana di Desa Soro yang sebelum awal 

pelaksanaannya masyarakat mendatangi tempat-tempat yang dianggap penting 

seperti mendatangi mata air untuk membawa sesajen dengan tujuan mengusir 

roh-roh halus yang mendatangkan penyakit kembali keasalnya namun kini 

kepercayaan tersebut perlahan mulai ditinggalkan sebagian masyarakat serta 

mendatangi dukun-dukun desa dengan harapan untuk mengobati masyarakat 

 
54Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Cet; XIV, Banjarsari Solo: CV 

ABYAN, 2014), h. 120 
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dari wabah penyakit perlahan mulai berganti dengan  mendatangi dokter 

ataupun rumah  sakit untuk mengecek kesehatan. 

2.  Waktu pelaksanaan, masyarakat  terdahulu untuk waktu pelaksanaan tradisi 

Doa Dana itu sendiri tidak menentu disesuaikan dengan datangnya bala 

musibah ataupun kesepakatan masyarakat, namun sekarang tradisi Doa Dana 

ini mulai sedikit terorganisir dengan kebiasaan dan kewajiban dilaksaanakan 

setiap setahun sekali dengan datang ataupun tidaknya musibah sebagai 

implementasi nilai-nilai kesyukuran dan bentuk permohonan kepada Allah 

swt., sebagai zat yang maha pemberi rezki. Sebagaimana disebut dalam Al 

Quran Allah SWT., memberi balasan yang besar bagi orang-orang yang pandai 

bersyukur. Allah SWT., berfirman dalam (QS. Ibrahim: 7) tentang bagaimana 

balasan orang yang bersyukur Allah SWT., akan menambah atau 

menghadiahkan banyak nikmat: 

 

عَذَابِِ   وَإِذۡ  إنَِّ  كَفَرۡتُمۡ  وَلَئنِ  زيِدَنَّكُمۡ  
َ
لَۡ شَكَرۡتُمۡ  لَئنِ  رَبُّكُمۡ  ذَّنَ 

َ
تأَ

 َ   ٧شَدِيدٞ ل
Terjemahnya: 

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika 

kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika 

kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat 

pedih".55 

3. Keyakinan masyarakat, masyarakat terdahulu sebelum datangnya Islam yang 

awalnya meyakini bahwa jika tidak dilaksanakan tradisi Doa Dana tersebut 

akan mendatangkan bala musibah berkepanjangan yang akan menimpa desa.  

Namun sekarang pada  masa kontemporer ini keyakinan tersebut berubah, 

lebih kepada nilai-nilai dan makna doa itu sendiri sebab dalam Islam doa 

bukan  hanya saja sebuah anjuran akan tetapi sebagaimana nabi menyebutkan 

 
55Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Cet; XIV, Banjarsari Solo: CV 

ABYAN, 2014), h. 256 
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dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi, Ibn Majah dan 

Abu Daud, berasal dari al-Nu’man bin Basyar,56 bahwa doa itu adalah ibadah 

yang mempunyai arti bahwa doa bukan hanya semata-mata memohon 

bantuan/pertolonngan Allah dalam rangka keluar dari problem yang dihadapi, 

akan tetapi dalam konteks ini sebagai sebuah kebutuhan dalam rangka  ibadah. 

Nurcholis Majid menyebutkan bahwa doa dalam artian seruan kepada Allah 

SWT., itu merupakan titik sentral pertumbuhan kesadaran ketuhanan.57 

4. Proses tatacara pelaksanaan tradisi, setelah Islam datang perubahan  mulai  bisa  

terlihat terhadap bagamana dalam tatacara pelaksanaannya menurut 

kepercayaan nenek moyang sedangkan dalam  doa-doa menurut ajaran  Islam 

dan awalnya dalam tradisi Doa Dana  masyarakat terdahulu slalu menyiapkan 

bahan ritual seperti; Karedo Bura (nasi bubur putih), Rongko upa tako (rokok 

empat batang), Dolu Janga Rasa (telur ayam kampung) yang dimaksud 

sebagai makanan yang  disukai roh-roh maka pada masa sekarang bahan-bahan 

ritual tersebut sudah tidak diwajibkan/diharuskan ada bahkan sebagian 

masyarakat mulai meninggalkan, menggantinya dengan makanan  dan kue-kue 

biasa. 

Sehingga terdapat perbedaan setelah adanya pencampuran budaya Islam. 

Namun ada sebagian masyarakat Desa Soro Kecamatan Lambu yang masih 

meyakini kepercayaan terdahulunya dan masih akan tradisi budaya. Perbedaan ini 

jelas terlihat bahwa ketika awal sebelum Islam datang dan setelah Islam datang, 

sebelum masuknya Islam masyarakat masih percaya kepada roh-roh yang 

mendatangkan mudarat dan perihal yang berbau mistik lainya. Seperti mendatangi 

tempat-tempat yang dianggap keramat yang kemudian mereka membawa sesajian 

atau makanan tertentu yang disukai roh-roh nenek moyang oleh pihak keluarga 

yang ingin melaksanakan tradisi. Hal itulah yang melengkapi tradisi Makamba 

Makimbi yang dianggap kepercayaan lama yang dianut sebelum datangnya Islam. 

Namun, ketika Islam datang dan berkembang maka kepercayaan dulu sebagian 

 
56Seperti dikutip oleh Abd al-Qadir Ahmad Atha, Hadza Halal wa Haram, (Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyah, 1405 H/1985 M), h. 100. 
57Nurcholis Majid, Islam Agama Peradaaban Membanggun Makna dan Relevansinya Doktrin 

dalam Sejarah, (Cet, I; Jakarta: Paramdina, 1995), h.200. 
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berubah dengan budaya Islam seperti dengan Doa Dana. Masyarakat 

menganggap bahwa ketika mendatangi tempat-tempat keramat dan percaya 

kepada hal-hal gaib dan mistis hal itu semua merupakan sesuatu yang dilarang 

dalam Islam dan sudah dianggap menyekutukan Allah, kebiasaan lama 

masyarakat perlahan akhirnya sedikit demi sedikit bisa berubah walaupun tidak 

dipungkiri masih ada sebagian masyarakat yang tidak bisa meninggalkan 

kepercayaan lamanya karena itu memjadi wasiat nenek moyang mereka. Pada 

tradisi Doa Dana ini juga merupakan anjuran dalam Islam apabila saat kita 

pisahkan antara Doa dan Dana maka doa tidak bertentangan dengan syariat dan 

ajaran Islam sehingga doa menjadi suatu anjuran.58 

Pelaksanaan tata upacara Doa Dana dewasa ini, banyak yang mengalami 

perubahan seperti halnya dengan upacara yang lain. Seperti pada penyediaan alat 

upacara, kareana sekarang memang sulit untuk memperoleh bahan-bahan 

perlengkapan upacara dan menghindari diri dari perbuatan syirik (menduakan 

Tuhan), maka pelaksanaan upacara biasanya berlangsung meskipun tampa bahan-

bahan atau perlengkapan upacara seperti yang layak dilakukan pada masa lalu. 

Biasanya Tokoh Adat dan masyakat tidak mempersoalkan lagi jikalau 

perlengkapan yang dipersiapkan tidak sempurna lagi. Menurut keterangan dari 

Imam mesjid yang memimpin tradisi bahwa yang terpenting niat kita berdoa 

dengan tulus memohon pertolongan kepada Tuhan yang Maha Esa dan kue-kue 

seadanya itu sudah lebih dari cukup untuk melaksanakan upacara Doa Dana 

tersebut. 

Konsep integrasi semakin tampak ketika dikaitkan dengan sudut pandang 

yang mengatakan, bahwa sesungguhnya Islam tidak seharusnya dilihat pada 

konteks Agama wahyu dan doktrin saja. Akan tetapi Islam dilihat juga sebagai 

fenomena gejala budaya dan sosial. Jika mengikuti alur Integritas maka akan 

memunculkan dua varian teori Islam yang disebut menggunakan istilah, Islam 

sebagai konsep budaya atau tradisi besar, sedangkan Islam sebagai realitas 

budaya atau disebut tradis kecil atau tradisi lokal. Tradisi besar dalam Islam 

 
58H.Abdurahman ( 60 tahun ), tokoh Agama, Wawancara di Desa Soro Kecamatan Lambu, 

10 januari 2021. 
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adalah Islam yang dipandang sebagai doktrin yang normative dan original, 

permanen atau setidak-tidaknya merupakan intrepretasi yang melekat pada ajaran 

Islam sedangkan tradisi kecil atau tradisi lokal adalah kawasan yang berada 

dibawah pengaruh Islam atau tradisi besar.59 

Dari beberapa hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa 

dengan adanya pencampuran antara budaya Islam dan budaya lokal yang 

membuat masa sekarang masyarakat di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten 

Bima lebih memahami bahwa budaya dulu yang mereka masih pertahankan 

merupakan peninggalan dari budaya animisme seperti kepercayaan Makamba 

Makimbi dan tempat-tempat yang dianggap keramat namun setelah masuknya 

Islam maka mereka lebih mengetahui yang mana yang baik dilaksanakan yang 

mana yang tidak. Akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang mempercayai 

hal tersebut, bahwa jika kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam 

maka kita sudah menduakan Allah Swt, maka sebaiknya kita hindari hal tersebut 

agar kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. 

 

 

 

 

  

 
59Abidin Nurdin, “Integrasi Agama dan Budaya 9 kajian tentang Maulod dalam Masyarakat 

Aceh” al Harakah Jurnal Budaya Islam, Vol 18 No. 1 (2018), hal. 47-50. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam 

skripsi ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka terdapat beberapa kesimpulan. 

 

1. Eksistensi tradisi Doa Dana yang ada di Desa Soro Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima. Masyarakat menganggap tradisi Doa Dana ini merupakan 

tradisi lama yang dilakukan oleh orang terdahulu yang kemudian dilanjutkan 

dan dilakksanakan oleh generasinya. Kemudian sebelum datangnya Islam di 

Desa Soro Doa Dana ini hanya dikenal sebagai tradisi saja, karena orang tua 

terdahulu hanya memegang kepecayaan Ma Ka Kamba Ma Ka Kimbi. Ma Ka 

Kamba Ma Ka Kimbi ini adalah suatu kepercayaan terhadap hal-hal mistik 

dan keyakinan terhadap ruh-ruh nenek moyang. Setelah datangnya Islam dan  

pengaruh modernisasi pada masa kontemporer ini berefek pada perubahan 

sosial  dan pemahaman masyarakat akan ajaran Islam itu sendiri sehingga 

tradisi Doa Dana di Desa Soro yang sebelum awal pelaksanaannya 

masyarakat mendatangi tempat-tempat yang dianggap penting seperti 

mendatangi mata air untuk membawa sesajen dengan tujuan mengusir roh-

roh halus yang mendatangkan penyakit kembali keasalnya namun kini 

kepercayaan tersebut perlahan mulai ditinggalkan sebagian masyarakat. 

Kemudian setelah Islam  datang maka Doa Dana dikenal sebagai budaya 

Islam di tengah-tengah masyarakat di Desa Soro kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima. Keyakinan orang tua terdahulu sangat kental terhadap 

tradisi yang dijalankan walaupun setelah Islam datang. Ketika Islam datang 

ditengah-tengah masyarakat keyakinan lama yang salah dianut masyarakat 

perlahan terkikis seiring berjalannya hal tersebut. 

Akulturasi yang terjadi antara budaya lokal dengan budaya Islam 

sangatlah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat yang ada di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 
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terhadap proses tradisi Doa Dana sudah mengalami Akulturasi dan 

pembahruan dengan budaya Islam, baik dilihat dari segi perencanaan, 

pelaksanaan dan sebagainya. Di dalam kehidupan masyarakat di Desa Soro 

terhadap tradisi lama tidaklah dihilangkan begitu saja akan tetapi masih ada 

sebagian masyarakat yang tetap melaksanakan kepercayaan terdahulu 

walaupun Islam datang karena menganggap bahwa kepercayaan tersebut 

merupakan wasiat yang diberikan oleh nenek moyang dan harus tetap dijaga 

dan dilestarikan. Dalam tradisi Doa Dana ini mengalami pembahruan dan 

perkembangan, baik itu dalam proses kegiatannya maupun dalam  bentuk 

perlengkapannya karena masyarakat sekarang mengikuti dengan 

perkembangan zaman walaupun masih  ada yang mempercayai kepercayaan 

lamanya. 

2.  Tradisi Doa Dana ini telah dilaksanakan sejak dulu dan dilaksanakan secara 

turun temurun sampai sekarang oleh masyarakat Desa Soro Kecamatan 

Lambu Kabupaten Bima dan dalam tradisi ini dalam perkembangannya 

mengalami akulturasi serta integrasi dengan Islam, perubahan itupun bisa 

dilihat bahwa seperti dalam tatacara pelaksanaanya menurut kepercayaan 

nenek moyang sedangkan dalam doa-doa nya menurut ajaran Islam itu 

sendiri. Upacara adat dalam Doa Dana ini di daerah ini mendapat perhatian 

baik yang ada di dalam daerah Soro Kecamatan Lambu karna memiliki nilai 

filosofis dan walaupun tidak memilki nilai sakral akan tetapi tradisi ini adalah 

gambaran bentuk usaha masyarakat akan pentingnya bergantung harapan 

kepada Tuhan yang Maha Esa disaat tangan-tangan manusia tak mampu lagi 

menolong dari bencana yang diluar kuasa mereka. 

 Proses tradisi Doa Dana masyarakat di Desa Soro Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima. 

Sebelum melaksanakan tradisi Doa Dana 

a. Penentuan hari baik 

b. Mengumpulkan  dana 

c. Memilih  tempat di Desa Soro pada bagian sudut kampung atau 

gang yang  luas dan tanah yang rata 
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d. Menyiapkan tarpal 

e. Kalau tidak ada lagi yang ditungggu pelaksanaan bisa dimulai 

f. Imam mesjid atau kepala adat mulai membaca doa 

g. Selesai berdoa masyarakat mulai merebut makanan 

3.   Bentuk Integrasi Islam  dengan budaya lokal dalam tradisi masyarakat di desa 

Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 

Perubahan kebudayaan di daerah Bima khususnya di Kecamatan Lambu, 

berawal dari kepercayaan lokal terhadap sistem keagamaan Islam dengan berbagai 

bentuk kebudayaannya. Perkebangan agama didalam masyarakat Lambu 

memunculkan perubahan kebudayaan tersebut disebabkan beberapa faktor internal 

dan faktor dari luar yang kemudian secara kental disatuakan dengan Islam. Islam 

ketika harus dijalankan menjadi kebudayaan Islam yang bersifat regional tersebut 

masih memiliki tempat bagi kebudayaan Islam lokal sebab Islam adalah Agama 

yang rahmatan lilalamin rahmat bagi alam semesta yang secara ajaran sesuai fitrah 

manusia yang tidaak hanya bersifat syumuliatul tapi juga fleksibel dalam setiap 

zaman sehingga tidak hanya meluruskan keyakinan tapi jua ikut serta 

memperkaya kebudayaan tampa menhilangkan esensi dalam tradisi tesebut dan 

perihal berbagaimacam bentuk kebudayaan tersebut diasosiasikan oleh ruh tradisi 

serta bentuk kebudayaan yang suci yang hakekatnya bersumber dari Tauhid. 

Trasformasi dalam masyarakat menyebabkan terjadinya kebudayaan 

yang sedang diaktualisasikan ditengah-tengah masyarakat. Perihal demikian 

berawal dari adanya gerak manusia dalam  kehidupannya membawa kepada gerak 

masyarakat dan kebudayaan yang disebut sebagai proses sosial. Perubahan sosial 

yang terjadi berasal dari dalam masyarakat atau kebudayaan sendiri, dan ada juga 

perubahan yang berasal dari luar. Perubahan yang  berasal dari dalam disebut 

evolusi, sedangkan perubahan dari luar disebut difusi, asimilasi dan akulturasi. 

B. Implikasi 

1. Agar lebih mengenal dan mengetahui kebudayaan yang ada di masing-

masing. 

2. Untuk perkembangan dan pelestarian kebudayaan maka dilakukan 

penelitian dengan konsep baru yang lebih maju. 
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3. Mahasiswa pada umumnya dan jurusan sejarah kebudayaan Islam 

pada  khususnya agar tetap aktif melakukan peneliian lapangandan 

mengembangkan kompotensinya tentang nilai-nila kebudayaan lokal. 

4. Agar keperhatian pemerintah lebih peduli dalam menjaga dan 

melestarikan kebudayaan masyarakat terkhusus tradisi Doa Dana yang 

ada di Desa Soro kecamatan Lambu ini sehingga dapat mengambil 

langkah tepat guna kelangsungan kebuadayaan lokal. 

5. Terhadap masyarakat agar tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan 

yang ada sehingga bisa diteruskan kepada generasi selanjutnya. 
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