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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama 
Huruf 
Latin 

Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta a Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 ha} h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 z\al\ z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض 

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف
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 Qaf q qi ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha هـ

 Hamzah ’ apostrof ء

 Ya y ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir di tulis dengan tanda (’) 

2. Maddah 

Harkat dan 
huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

_ ا ى   ـَ    
fathah dan alif atau 

ya 
a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya i> i dan garis di atas  ـِ ي
 dammah dan wau u> u dan garis di atas   ـُ و

3. Ta martabu’tah 

Contoh: 

 al-hikmah :  الحكمة 

4. Singkatan-singkatan 

a. swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

b. saw.  = s}allalla>h ‘alaihi wa sallam 

c. a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 
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d. ra.  = radiyallahu anhu 

e. H  = Hijriyah 

f. M  = Masehi 

g. Q.S.. /.: 1 = Qur’an surat al-Fatihah/01 : ayat 1 

h. PBA  = Pendidikan Bahasa Arab 

i. UU RI  = Undang-undang Republik Indonesia 

j. SKS  = Sistem Kebut Semalam 

k. SMA   = Sekolah Menegah Atas 
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ABSTRAK 
Nama : Ilyas 
NIM  : 80200221134 
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam 
Judul  : “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Pelaksanaa 

Tradisi Peta Kapanca Di Desa Sakuru Kecamatan 
Monta Kabupaten Bima” 

 

pokok pembahasan penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan islam 

pada pelaksanaan tradisi peta kapanca di desa sakuru kecematan monta 

kabupaten bima dengan rumusan masalah yaitu: 1)Bagaimana pelaksanaan 

tradisi peta kapanca di desa sakuru kecamatan monta kabupaten bima 2. 

Bagaimana nilai nilai pendidikan islam pada pelaksanaan tradisi peta kapanca 

di desa sakuru kecamatan monta kabupaten bima. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskripsif. Adapun yang 

menjadi fokus penelitian yaitu nilai-nilai pendidikan islam pada pelaksanaan 

peta kapanca di desa sakuru kecamatan monta kabupaten bima. Pengumpulan 

data di lakukan dengan tiga tahapan, yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument 

kunci, dan pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan, dan 

rekaman suara merupakan instrument pendukung. 

Hasil penelitian menunjukan 1) eksistensi peta kapanca dalam adat 

pernikahan di desa sakuru 2) prosesi pelaksanaan pernikahan di desa sakuru 

3) prosesi peta kapanca dalam adat pernikahan di desa sakuru 4) makna 

simbolis perangkat peta kapanca 5) pengaruh peta kapanca terhadap 

kehidupan sosial kemasyarakatan di desa sakuru kecamatan monta kabupaten 

bima. Tradisi peta kapanca merupakan tradisi masyarakat muslim yang ada 

dari adanya pengaruh islam. tradisi peta kapanca memiliki proses yang cukup 

panjang di mulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang di 

butuhkan demi jalannya tradisi ini dengan baik. 

Peta kapanca yaitu melumatkan daun pacar pada telapak tangan antara 

penganti wanita dan laki-laki yang di laksanakan secara bergantian oleh tokoh 

agama, tokoh adat dan tamu undangan. 

Implikasi penelitian ini adalah : 1) sebagai sumbangsih pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetauan, terutama pembinaan akhlak dan nilai-nilai 

islam bagi masyarakat bima khususnya melalui tradisi peta kapanca sebagai 

upaya untuk menjaga eksitensi keberadaan tradisi peta kapanca agar lebih di 

kenal masyarakat. Dan nilai-nilai islam yang terkandung di dalamnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menunjukkan 

keanekaragaman kondisi geografis dan corak kehidupan serta sifat 

masyarakat yang multi etnis. Corak dan sifat masyarakat yang majemuk 

merefleksikan atau menceritakan begitu banyak ragam kebudayaan dan 

tradisi yang tersebar di seluruh Indonesia.1Indonesia juga merupakan negara 

yang luas serta padat penduduk. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai 

macam suku, tradisi, adat istiadat yang sangat unik. 

Keanekaragaman tersebut dapat dilihat pada tingkah laku masyarakat 

di seluruh Indonesia, seperti upacara, bahasa, kesenian, dan sebagainya. Hal 

tersebut telah diwariskan dari nenek moyang. Dengan sendirinya bangsa 

Indonesia dengan keberagaman kebiasaan dan tradisi tersebut memiliki suatu 

daya tarik dan keunikan tersendiri. 

Tradisi adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat yang 

menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka yang dikenal dengan pengertian 

tertentu, baik berupa perbuatan maupun perkataan.2 Tradisi muncul dari 

bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan, dia tidak diharapkan 

serta melibatkan masyarakat banyak. Karena suatu  alasan, individu tertentu 

menemukan warisan historis yang menarik, ketakjuban, kecintaan, dan 

 

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

2Amad Bisyri Syakur, Fiqh Tradisi Cara Baru Memandang Tradisi Islam di Indonesia 

(Bandung: Salamadani, 2013), h. 2. 
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keagungan yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara dan dapat 

mempengaruhi masyarakat banyak.3 

Oleh Karena itu, terdapat tiga aspek yang berkaitan dengan tradisi, 

yaitu:4 

1. Bentuk dari warisan budaya tertentu 

2. Kebiasan atau bahkan kepercayaan yang dilembagakan dan dikelola 

oleh masyarakat dan pemerintah 

3. Kebiasaan atau kepercayaan, bahkan tubuh ajaran yang dilembagakan 

dan dikelola oleh kelompok-kelompok agama, yang semuanya 

dibagikan ke pihak yang lain 

Dengan kata lain budaya atau tradisi merupakan warisan masa lalu 

yang terus dilestarikan dan berkembang sampai sekarang. Warisan masalalu 

ini bisa berupa nilai, norma sosial, perilaku manusia dan adat kebiasaan lain 

yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Dalam membentuk 

dan mengembangkan tradisi, tentunya selalu mengaitkan diri kedalam 

komponen-komponen kehidupan lainnya, diantaranya yaitu bahasa, kesenian, 

agama dan pendidikan.  

Dari sinilah terdapat korelasi antara budaya dengan agama. Oleh sebab 

itu, interkoneksitas budaya dan pendidikan tidak bisa dipisahkan. Kebudayaan 

diwariskan oleh generasi terdahulu pada generasi kemudian lewat proses 

belajar. 

Mengacu pada keterangan di atas tersebut, tradisi adalah keharusan 

bagi masyarakat suatu daerah, untuk meneruskan dan mentransferkan 

kebiasaan-kebiasaan tersebut kepada generasi selanjutnya, apalagi tradisi 

 

3Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenadia Group, 2014), h. 69. 

4Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya (Yogyakarta: LKIS, 2010), 

h.  49. 
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tersebut mengandung nilai kebaikan dan dapat membawa kesejahteraan 

untuk masyarakat banyak. Agar tradisi tersebut tetap dilaksanakan dan 

dilestarikan, pendidikan dipandang sebagai alat yang mampu mengemban 

tugas tersebut. Pendidikan bisa menjadi jembatan dalam rangka melestarikan 

kebiasaan tersebut dari generasi terdahulu kepada generasi penerus dimasa 

mendatang. Dengan banyaknya inovasi serta didukung oleh kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, memudahkan pendidikan untuk menjalankan 

tugasnya. 

Istilah pendidikan umum yang kita gunakan, berasal dari bahasa Arab, 

yaitu tarbiyah, dengan kata kerja rabba. Kata pengajaran dalam bahasa Arab 

yaitu taklim, dengan kata kerja ‘allama. Kata ini mengandung makna 

memberikan pengetahuan.5 Mengingat pendidikan adalah bagian integral dari 

kehidupan manusia, paling tidak unsur utama yang termuat dalam 

pendidikan, yaitu proses transfer pengetahuan dari individu ke individu 

lainnya. 

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus 

menerus, untuk siapapun dan di dunia manapun. Karena tujuan pendidikan 

dalam hal ini adalah agar generasi muda sebagai penerus generasi tua dapat 

menghayati dan memahami, mengamalkan nilai-nilai atau norma-norma 

tersebut dengan cara mewariskan pengalaman, pengetahuan dan kemampuan 

dan keterampilan yang melatar belakanginilai-nilai dan norma-norma hidup 

dan keluarga.6 

Pengembangan gagasan pendidikan harus mampu mengakumulasi 

seluruh kepentingan dan potensi soisal dimana proses pendidikan itu 

 

5Zakiah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 

25. 

6Masnur Muhlis, Pendidikan Karakter (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 67. 
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dilaksanakan, bila tidak, berarti proses pendidikan yang dilaksanakan belum 

mampu menjalankan perannya sebagai agent of culture yang mentransfer 

sekaligus menginternalisasi nilai-nilai budaya pada generasi yang akan datang 

secara dialogis, kritis dan cerdas. 

Hampir sama dengan pendidikan secara umum, pendidikan Islam 

menawarkan konsep yang hampir sama pula. Dalam kaitannya dengan 

pendidikan Islam sebagai interaksi antara potensi dan budaya, maka akan 

sangat terkait dengan konsep fitrah, fitrah dapat dipandang dari dua sisi yaitu 

fitrah sebagai potensi yang melengkapi manusia sejak lahir dan fitrah sebagai 

din yang menjadi tapak lengkapi peradaban Islam. Ibarat sebuah mata uang 

yang bermuka dua, satu sisi disebut potensi yang satu disebut din. Yang satu 

berkembang dari dalam tiap individu, sedangkan yang satu lagi dipindahkan 

(transmisited) dari orang ke orang, dari generasi ke generasi. Jadi bersifat dari 

luar ke dalam.7 

Pendidikan Islam merupakan upaya pewarisan ilmu dan nilai-nilai 

kepada generasi berikutnya, yang akan menuntun manusia dalam menjalani 

kehidupan disamping menjadi media peningkatan taraf kehidupan dan 

peradaban manusia. Nilai menjadi suatu hal sangat penting untuk mengukur 

dan menjadi indikator maju atau tidaknya peradaban manusia.  

Nilai secara etimologi merupakan pandangan kata value (bahasa 

Inggris). Dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang 

berharga, bermutu, menunjukan kualitas, dan berguna bagi manusia.8 Nilai 

juga dapat berarti konspepsi manusia, tentang apa yang ada disekitarnya 

 

7Mahfud Junaidi, Paradigma Baru Filsafat Pendidikan (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 

2017), h. 106-106. 

8Qiqi Yulainti Zakaria, A. Rusdiana, Pendidikan Islam Kajian Teori dan Praktik di Sekolah 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 14. 
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dengan tingkatan yang berbeda-beda, seperti baik dan buruk, pentig, indah 

dan sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah pertimbangan 

serta mempengaruhi individu dalam tingkah lakunya. Nilai adalah rujukan dan 

keyakinan dalam menentukan pilihan.9 

Dengan adanya nilai sebagai rujukan dan pertimbangan, dapat menjadi 

acuan untuk masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang kaya akan 

nilai-nilai tradisi. Dengan sendirinya masyarakat dalam suatu kelompok 

tertentu dapat menjalankan tradisi tersebut dengan baik dan meneruskan 

kepada generasi selanjutnya. Setiap kelompok masyarakat, memiliki tradisi 

dan kebudayaan yang berbeda, serta memiliki keunikan dan nilai tersendiri, 

salah satu daerah yang kaya akan tradisinya, yakni Kabupaten Bima. 

Sebagai salah satu wilayah Nusantara, Kabupaten Bima terletak di 

ujung timur pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bima mempunyai 

dua sebutan atau nama, yakni Bima dan Mbojo. Kedua nama ini memang sudah 

dipergunakan sejak kerajaan Bima lahir. Biasanya kata Bima dipergunakan 

bila menyebut daerah ini  dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing, 

sedangkan nama Mbojo dipergunakan bila menyebutnya dalam bahasa 

Daerah.10 

Kabupaten Bima awalnya sudah berkembang tradisi Hindu Budha, 

serta kepercayaan lokal yang sangat kuat dan mengakar pada masyarakat. 

Ketika awal Islam masuk pada abad ke-17 melalui kecamatan Sape, yakni 

melalui Ulama dari Sumatera yang diutus oleh Kerajaan Gowa-Tallo, 

mengakibatkan banyak perubahan pada corak kehidupan sosial masyarakat 

dibeberapa aspek. Nilai-nilai Islam sangat mewarnai kehiduapan masyarakat, 

 

9Rohmat Mulyana, Mengartikulasi Pendidikan Nilai (Baandung: Alfabeta, 2011), h. 11. 

10H. Abdullah Tajib, B.A, Sejarah Bima Dana Mbojo (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI, 

1995), h. 44. 



6 
 

 
 

baik dari kebiasaan, dan adat istiadat sebagai warisan yang terus dilestarikan. 

Hingga saat ini masyarakat di Kabupaten Bima masih menjaga dan 

melaksanakan tradisi yang kental akan nilai-nilai Islam. 

Bima juga dikenal dengan falsafah hidupnya, yakni maja labo dahu, 

yang dalam makna harfiahnya berarti malu dan takut. Falsafah ini 

mengajarkan kepada masyarakat Bima untuk senantiasa malu dan takut 

kepada Allah swt, dan malu untuk berbuat jahat, berbuat kesalahan, yang 

menyalahi norma agama juga norma sosial. Falsafah lainnya adalah, ede ra 

ndai, sura dou labo dana. Secara sederhana, falsafah tersebut dapat diartikan 

sebagai sikap untuk lebih mementingkan kepentingan umum daripada 

kepentingan pribadi, lebih-lebih kepada kampung halaman sendiri. Selain 

falsafah di atas, Bima juga dikenal dengan tradisi-tradisi sosial yang terus 

diwariskan, salah satunya adalah tradisi peta kapanca. 

Pembahasan kebudayaan sangat erat kaitannya dengan komunikasi 

masyarakat Bima yang secara temurun menggunakan bahasa Bima dalam 

berbagai dialeknya. Masuk dan berkembangnya Islam di Bima tidak hanya 

membawa perubahan besar pada kepercayaan yang dianut oleh masyarakat 

Bima namun juga membawa perubahan secara besar-besaran terhadap 

tatanan politik, sosial dan kemasyarakatan, serta kebudayaan. Pengaruh Islam 

terlihat nyata pada kebudayaan-kebudayaan yang berkembang setelah Islam 

mulai tumbuh dan berkembang di Bima. Salah satu kebudayaan yang terlihat 

nyata mendapatkan pengaruh setelah Islam berkembang di Bima yaitu budaya 

pernikahan yang biasa disebut peta kapanca. 

Tradisi peta kapanca yaitu tradisi penempelan daun pacar pada 

mempelai wanita sebelum dilakukan akad nikah.2 Penyelenggara peta 

kapanca (menempelkan daun pacar) dalam masyarakat Bima telah menjadi 
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bagian dari tradisi masyarakat. Hadirnya peta kapanca (menempelkan daun 

pacar) dalam perkawinan adat Bima, merupakan bagian dari respon 

masyarakat terhadap kebudayaan masyarakat yang menganut agama Islam. 

Bentuk-bentuk akulturasi Islam dengan budaya Bima atau dalam istilah 

lain disebut dengan pribumisasi Islam pada tradisi peta kapanca dapat dilihat 

menempelkan daun pacar dengan bunga bunga, kedua iringan hadrah pada 

saat prosesi kalondo wei (penghantaran mempelai wanita), ketiga, pembacaan 

kalam ilahi yang kemudian dilanjutkan dengan ziki kapanca yang berisi bacaan 

pembacaan maulid syaraful anam saat prosesi peta kapanca (menempelkan 

daun pacar). Keempat, prosesi peta kapanca (menempelkan daun pacar) yang 

berjumlah ganjil, melambangkan bahwa Allah swt menyukai sesuatu yang 

ganjil dan hiasan bunga bunga telur yang berjumlah sembilan puluh sembilan 

buah, melambangkan asmaul husna. Proses pribumisasi Islam pada tradisi 

peta kapanca (menempelkan daun pacar) itulah yang kemudian yang 

berbentuk pola atau corak Islam yang khas Bima yang merupakan wajah Islam 

Nusantara.  Kelurahan Rabangodu Selatan merupakan salah satu tempat yang 

masih melaksanakan tradisi peta kapanca.11 Masyarakat di Kelurahan 

Rabangodu Selatan masih mempertahankan tradisi nenek moyang yang sudah 

lama yaitu tradisi peta kapanca (menempelkan daun pacar). Di balik itu 

masyarakat di kelurahan Rabangodu Selatan antusias untuk membangun serta 

mempertahankan budaya peta kapanca (menempelkan daun pacar) ini. 

Sedangkan, dikelurahan lain adat nenek moyang tidak dilestarikan lagi kerena 

kebanyakan dikelurahan lain mengikuti perkembangan jaman sehimgga tidak 

ada yang melestarikan tradisi peta kapanca (menempelkan daun pacar) ini.  

 

11 Amirullah Abdullah, (27 Tahun), Selaku Tokoh Masyarakat. Wawancara. Desa 

Sakuru, 12 Agustus 2021. 
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Pelaksanaan Peta Kapanca (menempelkan daun pacar) sangat erat dengan 

nilai-nilai komunikasi Islam yang ada dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Bagi 

masyarakat Kelurahan Rabangdou Selatan Kota Bima merupakan upacara 

daur hidup yang sangat menentukan masa depan putra dan putri mereka. 

Tradisi tersebut oleh beberapa kalangan masyarakat, baik tokoh agama dan 

tokoh adat menyatakan bahwa jika tidak melaksanakan upacara adat ini akan 

menjadi aib bagi keluarga dan masyarakat setempat yang melaksanakan 

pernikahan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti nilai-nilai komunikasi Islam dalam tradisi peta kapanca. Bagi peneliti, 

meneliti terkait peta kapanca sangat menarik dan unik untuk diteliti, dikaji dan 

ditelaah karena peneliti sering melihat atau mengamati acara peta kapanca 

yang diadakan baik dikalangan keluarga maupun acara peta kapanca 

masyarakat setempat lebih khususnya yang ada di Rabangodu Selatan Kota 

Bima.  

Dalam hal menentukan teori yang selaras dengan peta kapanca peneliti 

mengaitkan dengan nilai-nilai komunikasi Islam atau lebih tepatnya teori 

komunikasi Islam. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di  

Desa sakuru karena di desa sakuru masih kental dengan acara peta kapanca 

sedangkan di kelurahan lain yang ada di Kota Bima tidak lagi mengadakan 

acara peta kapanca tersebut..12  

Karena itulah, calon peneliti tertarik ingin mengkaji dan mendalami 

tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada pelaksanaan peta 

kapanca, yang dilaksanakan oleh masyarakat Bima, khususnya di Desa Sakuru 

Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Sehingga bisa mendapatkan gambaran 

 

12Tati Hartati dan A. Gaffar Hidayat, “Makna Sumbang (Peta kapanca) pada Acara 

Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus) di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima”, 

Seminar Nasional Taman Siswa Bima (2019), h. 402. 
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yang konkrit tentang tradisi  masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta 

Kabupaten Bima. Mengingat pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin hari semakin maju dan berkembang, calon peneliti perlu menguatkan 

kembali pemahaman dan pengetahuan masyarakat Bima pada khususnya 

melalui tesis yang berjudul ”Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan 

tradisi peta kapanca di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

pelaksanaan Peta kapanca di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima. 

2. Deskripsi Fokus 

MATRTIK PENELITIAN 

FOKUS PENELITIAN DESKRIPSI FOKUS 

Nilai-nilai 

Pendidikan Islam 

dalam Pelaksanaan  

tradisi peta kapanca 

di Desa  Sakuru 

Kecamatan Monta 

Kabupaten Bima. 

1. Nilai-nilai pendidikan Islam adalah 

2. tradisi peta kapanca  adalah adalah acara 

musyawarah mufakat yang di selenggarakan untuk 

mempersiapkan acara penting dari sebuah keluarga di 

antarannya persiapan acara hajatan/rencana 

pernikahan atau khitanan 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi peta kapanca di Desa Sakuru 

Kecamatan Monta Kabupaten Bima? 
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2. Apa nilai-nilai pendidikan Islam pada pelaksanaan tradisi peta kapanca 

Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terdahulu adalah studi hasil kajian penelitian yang relevan 

dengan permasalahan yang terkait penanaman nilai-nilai pendidikan islam 

melalui kegiatan kepesantrenan. Beberapa penelitian di bawah ini dianggap 

berkaitan dengan judul yang diangkat penulis sebagai berikut : 

Wawan Mulyana, Akhyar, Muhammad Ibtidaiyah, Ahmad Usman, 

melakukan penelitian berjudul “Peta kapanca Sebagai Manifestasi Budaya 

Kasama Weki (Studi Pada Kelurahan Raba Dompu Timur Kota Bima)”. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 1) kegiatan peta kapanca masyarakat pada tahap sebelum 

hajatan berupa nuntu nari nuntu mpida (musyawarah keluarga), penentuan 

waktu musyawarah, penetuan tempat, pengumuman acara melalui masjid, 

pemberitahuan acara melalui undangan, melalui utusan. Tahap-tahap tersebut 

dinilai hasilnya sudah dilaksanakn sesuai hukum adat yang secara turun 

temurun diwariskan walaupun tidak secara tertulis dan dianjurkan oleh 

ajaran agama. 2) kegiatan peta kapanca masyarakat pada tahap pelaksanaa 

acara hajatan, yaitu menghadiri acara, mengajukan usulan ketika kegiatan 

berlangsung, mengusulkan kegiatan hajatan, memberikan sumbangan tenaga, 

memberikan sumbangan materil/uang, memberikan sumbangan pemikiran, 

menyatukan hati dan rasa antar peserta peta kapanca, pembentukan panitian, 

menentukan waktu melamar dan antar mahar maupun menentukan hari baik 
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(pernikahan).13 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat kesamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada objek penelitian, yakni 

peta kapanca. Perbedaannya adalah pada sudut pandang penelitian, kalau 

penelitian tersebut memandang peta kapanca dari sudut pandang manifestasi 

budaya, yang terlihat dari beberapa kegiatanya peta kapanca, baik sebelum 

hatan maupun pada saat hajatan tersebut berlangsung. sedangkan pada 

penelitian ini, penyusun meneliti pada tradisi peta kapanca dari sudut 

pandang nilai-nilai pendidikan Islam. 

Nirwana Putri, melakukan penelitian pada tahun 2019 berjudul 

“Pergeseran Nilai Sosial Budaya Peta kapanca Masyarakat Kempo Kabupaten 

Dompu”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi serta 

partisipasi. Hasil penelitian ini menjelaskan terjadi perubahan dalam 

pelaksanaan maupun cara pandang masyarakat terhadap tradisi peta kapanca. 

Perubahan tersebut meliputi perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Hal 

ini disebabkan karena perubahan jaman dan juga dampak dari 

berkembangnya teknologi. Namun walaupun begitu, perubahan-perubahan 

tersebut tidak menghilangkan esensi dari peta kapanca itu sendiri. Justru 

hadirnya teknologi dapat memberikan manfaat tertentu dalam pelaksanaan 

peta kapanca.14 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat kesamaan dengan 

 

13Wawan Mulyana dkk, “Peta kapanca dan Mbolo Rasa Sebagai Manifestasi Budaya 

Kasama Weki (Studi pada Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima)”. Jurnal Ilmu Komunikasi dan 

Kebudayaan (Volume 7 Nomor 27 Juli-Desember 2020) 

14Nirwana Putri, ”Pergeseran Nilai Sosial Budaya Peta kapanca Masyarakat Kempo 

Kabupaten Dompu”, Skripsi (Makassar: Fak Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISMUH 

Muhammdiyah Makassar, 2019) 
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penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi peta 

kapanca. Perbedaannya Nirwana Putri, penelitiannya lebih menekankan pada 

perubahan nilai budaya pada tradisi peta kapanca, Sedangkan penelitian ini, 

mencoba menggali dan meneliti nilai pendidikan Islam pada tradisi peta 

kapanca. 

M. Tahir, melakukan penelitian pada tahun 2019 berjudul “Makna 

Tindakan-tindakan Peta kapanca Prosesi Pernikahan Tradisi Masyarakat 

Bima”. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, metode 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa tindakan-tindakan dalam peta kapanca 

prosesi pernikahan tradisi masyarakat Bima dapat disimpulkan yaitu terdapat 

6 tanda yaitu, doho ka mbolo, mbei sumbangan, piti kampula, kampila uta, 

pembentukan kepanitiaan pernikahan dan yang berbentuk pesan verbal yaitu 

kancihi ncao fiki ro kananu kasabua ade ro loko. Dari tindakan yang 

digambarkan tersebut bahwa acara peta kapanca merupakan suatu acara yang 

dilakukan secara terhormat dalam tradisi prosesi pernikahan yang bertujuan 

untuk mempererat hubungan dalam kesatuan sosial masyarakat, seperti 

adanya bantuan dari sekelompok orang, yang dimaksud adanya pemberian 

sumbangan secara bergilir dengan tujuan meringankan beban keluarga yang 

berhajat.15 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut memiliki kesamaan objek 

dengan penelitian yang akan dilakukan kesamaan yaitu peta kapanca. 

Perbedaannya adalah pada lokasi penelitian, M. Tahir meneliti pada Masyarakat 

Bima secara umum, sedangakan calon peneliti hanya pada peta kapanca Desa Sakuru 

Kecamatan Monta Kabupaten Bima 

 

15M. Tahir, “Makna Tindakan-tindakan dalam Peta kapanca Prosesi Pernikahan Tradisi 

Masyarakat Bima”. Pendidikan Mandala 4, N0. 5 (2019), h. 115-126. 
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Tati Hartati, A. Gaffat Hidayat, melakukan penelitian pada tahun 2019 

yang berjudul “Makna Sumbang Peta kapanca pada Acara Pernikahan Masa 

Kini (Studi Kasus di Desa Monggo Kecamatan Madapanga Kabupaten Bima)”. 

Penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif deskriptif, dan metode 

pengumpulan data menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukan bahwa 1) makna sumbang 

(peta kapanca) yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat Desa Monggo 

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, saat ini sudah mengalami 

perubahan makna yaitu adanya keinginana untuk mendapatkan keuntungan 

bagi yang melaksanakan acara tersebut. 2) perubahan makna dalam sistem 

sumbang masyarakat Desa Monggo,yakni rasa ketergantungan masyarakat 

terhadap hasil yang diperoleh dalam acara peta kapanca tersebut. 3) 

tanggapan masyarakat tentang peta kapanca memiliki keunikan tersendiri 

sewalaupun masyarakat mengeluh karena terlalu sering mengeluarkan biaya, 

hal itu sudah mendarah daging serta tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat Desa Monggo. 4) masyarakat Desa Monggo menilai peta kapanca 

sudah ada sejak mereka lahir, hal itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, namun mereka juga sering mengeluh jika mendapatkan 

undangan, tapi mereka tetap hadir dalam acara tersebut.16 

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat kesamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti dan menkaji tentang 

peta kapanca. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Tati Hartatiyang 

menjadi lokasi penelitiannya adalah Desa Monggo Kecamatan Madapangga, 

sedangakan calon peneliti berlokasi di Desa Sakuru Kecamatan Monta 

 

16Tati Haryati, A. Gafar Hidayat, “Makna Sumbang (Peta kapanca) pada Acara Pernikahan 

Masa Kini (Studi Kasus) di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima”, Seminar 

Nasional Taman Siswa Bima (2019), h. 399. 
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Kabupaten Bima. 

Putri Mulyani, melakukan penelitian pada tahun 2018 yang berjudul 

“Makna Tindakan-Tindakan dalam Peta kapanca Prosesi Pernikahan 

Masyarakat Bima: Kajian Semiologi Roland Bathes”. Hasi penelitian 

menunjukan tindakan peta kapanca pada prosesi penikahan tradisi 

masyarakat Bima terdapat 6 tanda yaitu, doho kambolo, mbei sumbangan, piti 

kampula, kampula uta, pembentukan panitia pernikahan dan yang berbentuk 

peasn verbal  yaitu kancihi ncao fikiro kananu kasabua ade ra loko.17 

Berdasarkan penelitian diatas terdapat kesamaan objek, yaitu sama-

sama meneliti tentang peta kapanca dan metode penelitian, yakni sama-sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Putri Mulyani menfokuskan membahas peta kapanca 

dengan menggunakan kajian semiologi Roland Barthes. Sedangkan calon 

peneliti membahas peta kapanca dan mencoba menganalisa nilai-nilai Islam 

didalamnya. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan tradisi peta kapanca di Desa 

Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima. 

b. Untuk menganalisa nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan tradisi 

peta kapanca di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.. 

 

17Putri Mulyani, “Makna Tindakan-Tindakan dalam Peta kapanca Prosesi Pernikahan 

Tradisi Masyarakat Bima: Kajian Semiologi Roland Bartes”, Jurnal Skripsi(Mataram: Fak 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, 2018) 
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2. Kegunanan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis. 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

informasi dan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan 

dikaitkan dengan pentingnyanilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan 

tradisi peta kapanca. 

b. Kegunaan Praktis. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan sekaligus menjadi 

ilmu yang sangat bermanfaat bagi peneliti dan selanjutnya menjadi 

pengalaman untuk masa yang akan datang.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Nilai 

Dilihat dari kamus bahasa Indonesia, nilai dapat diartikan sebagai 

harga, takaran, angka, taksiran, serta hal yang bersifat penting dan bermanfaat 

untuk manusia.1Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan 

pillihan.2 

 Dalam keseharian, nilai merupakan suatu yang berharga, bermutu dan 

menunjukan kualitas dan berguna bagi manusia. Nilai merupakan kualitas 

berbasis moral. Nilai bukan benda konkret, tidak hanya persoalan benar salah 

yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang 

dikehendaki dan tidak dikehendaki. Namun secara umum dapat dikatakan, 

bahwa nilai selalu dihubungkan pada penunjukan suatu kualitas suatu benda 

ataupun perilaku dalam berbagai realitas.3 

Nilai secara etimologi merupakan pandangan kata value (bahasa 

Inggris). Dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang 

berharga, bermutu, menunjukan kualitas, dan berguna bagi manusia.4 Nilai 

adalah seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu 

identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, 

perasaan, keterikatan maupun perilaku. Oleh karena itu, sistem nilai 

merupakan standar umum yang diyakini, yang diserap dari keadaan obyektif 

 

1Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya Karya, 2011), h. 337. 

2Rohmad Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta. 2011), h. 11. 

3Muhmedayeli, Ilmu dan Nilai dalam Realitas Empiris (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 

11. 

4Qiqi Yuliati Zakiyah, A. Rosdiyana, Pendidikan Islam Kajian Teori dan Praktik di 

Sekolah (Bandung: CV Pustaka Setia. 2014), h. 14. 
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maupun diangkat dari keyakinan, sentimen perasaan umum maupun identitas 

yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah swt., yang pada gilirannya 

merupakan sentimen perasaan umum, kejadian umum, identitas umum yang 

oleh karenanya menjadi syariatumum.5 

Nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup 

sistem kepercayaan, dimana seorang harus bertindak atau mengjindari suatu 

tindakan, juga berbicara mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas 

dikerjakan, dimiliki dan dipercayai. Oleh karena itu, nilai bersifat menyeluruh, 

bulat, terpadu. Sehingga kebulatan tersebut mengandung aspek normatif dan 

operatif. Dilihat dari segi normatif, nilai merupakan pertimbangan seorang 

tentang baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan dilihat dari aspek 

operatif, nilai mengandung lima kategori perilaku manusia, yaitu fardu, 

sunnah, mubah, makruh, dan haram.6 

Berbagai definisi tentang nilai, pada dasarnya mengarah pada suatu 

pemahaman bahwa nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak 

terlihat, namun dapat muncul mewarnai sesuatu yang membawanya. Peran 

nilai tersebut sangat dominan, sehingga pembawa nilai itu sendiri akan 

menjadi suatu hal pokok, dominan, dan penting atau tidaknya atau tergantung 

dari nilai didalamnya. 

Beberapa ahli menberikan pandanganya, mengenai definisi nilai, yaitu:  

a. H. M Rasjidi dalam Qiqi Yulianti, mengemukakan bahwa penilaian 

seseorang dipengaruhi oleh fakta-fakta atau keadaan berubah, penilaian 

juga biasanya berubah. Hal ini berarti bahwa pertimbangan nilai seseorang 

 

5Abu Ahmadi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 

202. 

6Asdiana, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Berkekeberen Pada Masyarakat 

Gayo”, Disertasi. (Medan: Fak. Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 2020), h. 16. 



18 
 

 
 

berdasarkan fakta.7 

b. Ngalim Puwanto mengatakan bahwa, nilai yang ada pada seseorang 

dipengaruhi oleh adanya adat istiadat, etika, kepercayaan dan agama yang 

dianutnya. Semua itu memengaruhi sikap, pendapat dan pandangan 

individu yang selanjutnya tercermin dalam cara bertindak dan bertingkah 

laku dalam memberikan penilaian.8 

c. Menurut Rokeach dalam Ahmad Sanusi mendefinisikan nilai, sebagai 

keyakinan abadi untuk menunjukan bahwa cara berperilaku atau cara 

hidup tertentu dipilih secara personal dan sosial dibandingkan dengan 

cara berperilaku atau cara hidup yang menjadi kebalikannya.9 

Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokan dalam empat 

tingkatan sebagai berikut: 

a. Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai 

yang mengenakkan dan tidak mengenakkan yang menyebabkan orang 

senang atau menderita tidak enak. 

b. Nilai-nilai kehidupan: dalm tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting 

bagi kehidupan (Werte des vitalen Fuhlen) misalnya kesehatan, kesegaran 

jasmani, kesejahteraan umum. 

c. Nilai-nilai kewajiban: dalam tingkatan ini, nilai-nilai kewajiban (geistige 

werte) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun 

lingkungan. Nilai semacam ini adalah keindahan, kebenaran dan 

pengetahuan, yang murni dicapai dalam filsafat. 

 

7Qiqi Yulianti Zakiyah, H. A Rusdiana, Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di 

Sekolah (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 14. 

8Qiqi Yuliati Zakiyah, Pendidikann Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2014), h. 14. 

9Achmad Sanusi, Sistem Nilai: Alternatif Wajah-wajah Perubahan (Bandung: Nuansa, 

2015), h. 16. 
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d. Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkatan ini terdapat moralitas nilai dari 

yang suci dan tidak suci (wermodalitas des heligen ung unheligen). Nilai-

nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.10 

Berdasarkan berbagai keterangan diatas, maka dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan nilai adalah, konsepsi dan pandangan manusia tentang 

segala hal yang berada disekitarnya dengan tingkatan yang berbeda-beda. 

Misalnya mengenai baik, penting, indah dan lain sebagainya yang bercorak 

kepada pemikiran, perasaan dan perilaku menusia yang sifatnya positif. Nilai 

menjadi suatu yang dipentingkan oleh manusia sebagai subjek menyangkut 

baik buruk dan sebagainya. 

Nilai merupakan salah satu bagian penting dari kebudayaan itu sendiri. 

Suatu tindakan dapat diterima secara moral apabila harmonis atau selaras 

dengan nilai-nilai yang telah disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana 

tindakan tersebut dilakukan. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan 

ideal.11 Sehingga dengan sendirinya keyakinan manusia dan keyakinan 

masyarakat terhadap nilai-nila tersebut akan mempengaruhi pemikiran, 

perasaan, dan tindakan manusia. Pengaruh tersebut dapat terlihat dalam 

berbagai aspek kehidupan manusia, yang kemudian akan menjadi contoh 

untuk perbuatan generasi selanjutnya.  

Jika suatu perbuatan dinilai salah, misalnya mencuri, kekerasan dan 

sebagainya, maka manusia dengan sendirinya agar tergerak untuk 

menghindari perbuatan tersebut. Sebaliknya, jika suatu perbuatan dinilai baik, 

maka manusia akan tergerak dan berusaha untuk mewujudkan perbuatan 

tersebut. Selain itu, manusia yang lain dalam hal ini masyarakat sekitar, juga 

 

10Kaelan, Pendidikan Pancasila (Cet. IX; Yogyakarta: Paradigma Offset, 2010), h. 88-89. 

11Mochtar Lubis, Sastra dan Tekniknya (Jakarta: Yayasan  Obor Indonesia. 2011), h. 17. 
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akan menyetujui tentang baik atau buruknya suatu perbuatan. 

2. Pengertian Pendidikan Islam 

Untuk mendefinisikan pengertian pendidikan Islam, terlebih dahulu 

penulis ingin menguraikan tentang definisi pendidikan. Dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia, istilah Pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan 

perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.12 

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya awalan 

“pe” dan akhiran “an”, mengandung arti perbuatan (hal, acara dan sebagainya). 

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedagogie, yang berarti 

bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke 

dalam bahasa Inggris education, yang berarti pengembangan.13Akan tetapi, 

istilah pendidikan yang umum kita gunakan sekarang berasal bahasa Arab 

yaitu tarbiyah, dengan kata kerja rabba. Kata pengajaran dalam bahasa 

Arabnya adalah ta’lim dengan kata kerja allama. Kata ini mengandung makna 

memberi pengetahuan.14 

Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 dijelaskan 

bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

 

12Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2012), h. 326. 

13Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 13. 

14Zakiyah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 

25. 
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negara.15 

 

 

Setelah membaca dan memahamai berdasarkan beberapa definisi 

pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha 

sadar yang dilakukan melalui interaksi berupa bimbingan, pengarahan 

maupun pelatihan antara pengajar/guru dengan peserta didik dalam upaya 

mengembangkan potensi yang ada pada manusia, baik itu berupa potensi 

jasmani maupun rohani, agar keberadaannya bermanfaat bagi lingkungan 

sekitar. 

Adapun pengertian Islam, berasal dari bahasa Arab , yang berasal dari 

kata kerja salima. Kata Islam adalah bentuk mashdar. Dari segi sematik, Islam 

mengandung makna selamat, sejahtera dan damai. Kata Islam satu akar 

dengan kata salam. Dari kata salam tersebut timbul ungkapan 

assalamu’alaikum yang telah membudaya dalam masyarakat indonesia. 

Artinya semoga selamat, damai, sejahtera.16 

Orang yang secara bebas telah memilih untuk patuh dalam makna 

menyusuaikan kehendaknya dengan kehendak allah di sebut muslim. Seorang 

muslim adalah orang yang menerima petunjuk tuhan dan menyerahkan diri 

untuk mengikuti kemauan Ilahi, Artinya seorang muslim adalah orang yang 

melalui penggunaan akal dan kebebasannya, menerima dan mematuhi 

kehendak dan petunjuk tuhan. 

 

15Undang-Undang SISDIKNAS 2003, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 (Cet. III; 

Jakarta: Fokus Media, 2003), h. 3. 

16Mardani, Pendidikan Agaman Islam untuk Perguruan Tinggi (Depok: Kencana, 2017), 

h. 19. 
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Dalam pendidikan Islam ada tiga Istilah yang dipakai dalam 

mengartikannya, yaitu tarbiyah, ta’lim, dan ta’dib.17 Berikut penjelasan dari 

ketiganya: 

a. Tarbiyah  

Menurut Abuddin Nata, tarbiyah diartikan sebagai suatu proses untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, 

sehingga potensi tersebut dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, 

melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan 

mengaturnya berdasarkan perencanaan sistematis dan berkelanjutan.18 

Abdurrahman An Nahlawi mengemukakan bahwa menurut kamus 

bahasa Arab, at-Tarbiyah berasal dan tiga kata, yakni: 

1) Pertama, raba-yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh. Makna ini 

dapat di lihat dalam firman Allah Ar-rum 30 

Terjemahnya: 

Dan suatu riba (tambahan) yang kalian berikan agar dia menabah pada 
sisi allah 

2) Kedua, rabiya-yarba dengan wazan (bentuk) khalfiya-yakhfa, yang 

berarti menjadi besar. Atas dasar makna inilah Ibnu Al-Arabi 

mengatakan, “jika orang bertanya tentang diriku, maka mekah adalah 

tempat tinggalku dan di situlah aku di besarkan.” 

3) Ketiga,rabba-yarubbu dengan wazan (bentuk) madda-yamuddu yang 

berarti memperbaiki, mengusai urusan, menuntun, menjaga, dan 

memelihara.19 

 

17Siti Muri’ah, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir (Semarang: Rasail Media 

Grup, 2011), h. 1. 

18Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. III; Jakarta: Predanamedia, 2016), h. 16. 

19Bukhari umar, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), h. 

21-22. 
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b. Ta’dib. 

Ta’dib adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-

angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari 

segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga 

membimbing kea rah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keangungan 

Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya.20 

c. Ta’lim. 

Abdul Fattah Jalal dalam Bukhari Umar mengemukakan bahwa, ta’lim 

adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung 

jawab, dan penanaman amanah, sehingga terjadi penyucian (tazkiyah) atau 

pembersihan diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia 

berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah 

serta mempelajari segala yang bermanfaat baginya dan yang tidak 

diketahuinya.21 

Sedangkan definisi dari pendidikan Islam terwakili dengan beberapa 

pandangan dari pakar-pakar, yaitu: 

a. Zakiah Darajat dalam Abdul Majid, mengatakan bahwa pendidikan Islam 

adalah upaya sadar  dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami kandungan ajaran Islam secara menyeluruh, 

menghayati makna tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta 

mejadikan Islam sebagai pandangan hidup.22 

 

20Bukhari umar, Ilmu Pendidikan Islam. h. 26. 

21Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, h. 23-24.  

22Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Cet. II; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), h. 11-12. 
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b. Ahmad D. Marimba dalam Nasir A. Baqi, mengemukakan bahwa 

pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani, berdasarkan hukum 

agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama.23 

c. Dr. Muhammad Fadhil Al-jamali memberikan pengertian pendidikan islam 

sebagai berikut. Upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak 

manusia lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai tinggi dan kehidupan 

yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang 

berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan.24 

Pendidikan Islam menurut penjelasan pasal 30 Bab VI ayat 2 Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, pendidikan agama 

berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ilmu 

agama.25 

Dari berbagai definisi diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan pendidikan Islam adalah upaya membina, mendidik, dan melatih 

potensi peserta didik supaya mampu mengetahui, memahami dan 

mengamalkan ajaran Islam dan menjadi manusia yang paripurna. Pendidikan 

Islam merupakan sebuah proses yang membantu menumbuhkan, 

mengembangkan, mendewasakan, menata, dan mengarahkan. 

Dengan mengetahui definisi dari nilai dan pendidikan Islam, kita bisa 

memahami tentang nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai pendidika Islam itu, 

pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran 

tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupan di Dunia ini, 

 

23H. Nasir A. Baqi, Metode Pembelajaran Agama Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Pres, 2012), h. 5. 

24Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, h. 27-28. 

25Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, h. 6. 
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yang satu dengan prinsip lainnya saling membentuk satu kesatuan yang utuh 

tidak dapat dipisahkan. Dengan begitu yang dimaksud dengan nilai pendidikan 

Islam adalah sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada pendidikan Islam yang 

dijadikan sebagai dasar serta bahan pertimbangan manusia untuk melakukan 

segala aktivitasnya dalam rangka mengabdi kepada Allah. 

3. Dasar Pendidikan Islam 

Dasar secara bahasa, berarti alas, fundamen, pokok atau pangkal dari 

segala sesuatu (pendapat, ajaran, atran).26 Pendidikan dalam menjalankan 

fungsinya sebagai agen of culture dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri, 

maka dibtuhkan acuan pokok yang mendasarinya. Karena pendidikan 

merupapakan bagian terpenting bagi kehidupan manusia, yang secara kodrati 

adalah makhluk pedagogik, maka acuan yang menjadi dasar bagi pendidikan 

adalah nilai tertinggi dari pandangan hidup masyarakat dimana pendidikan itu 

dialksanakan.27 

Dasar yaitu suatu landasan tempat berpijak sesuatu agar dapat tegak 

kokoh berdiri. Sedangkan dasar pendidikan Islam, adalah suatu hal fundamen 

yang menjadi landasan supaya pendidikan Agama Islam dapat berdiri tegak, 

kokoh, dan tidak mudah roboh walaupun terhadang tiupan angin kencang 

berupa ideologi yang muncul baik sekarang maupun yang akan datang.28 

Adapun yang menjadi dasar pendidikan Agama Islam adalah al-Qur’an, 

Sunnah Nabi dan hasil pemikiran ulama (ijtihad): 

a. Secara etimologi, al-Qur’an berasal dari kata qara’a-yaqra’u-qur’anan, yang 

 

26Tim Penyusunan Kamus Besar Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 211. 

27Muhammad Rusydi Rastid, Ilmu Pendidikan Islam (Gowa: Pustaka Almaida, 2017), h. 

27 

28Nur Uhbiyati, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 

2013), h. 47. 
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berarti mengumpulkan (al-jam’u) dan menghimpun (adh-dhammu) huruf-

huruf serta kata-kata dari suatu bagian ke bagian yang lain secara 

teratur.29Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw. dalam bahasa Arab guna menjelaskan jalan hidup manusia 

di Dunia dan akhirat. 

b. Sunnah menurut bahasa berarti tradisi yang bisa dilakukan atau jalan yang 

dilalui (at-thariqah al-maslukah), baik yang terpuji maupun yang tercela.30  

Secara terminologi, ulama berbeda pendapat terkait sunnah, tetapi paling 

tidak, dasar ideal pendidikan Islam setelah al-Qur’an adalah sunnah 

Rasulullah, yakni amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah saw., dalam 

proses perubahan hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan 

Islam karena Allah swt., menjadikan Muhammad sebagai teladan hidup 

umatnya. 

c. Hasil pemikiran ulama (ijtihad), kata ijtihad dapat berarti al-thaqah 

(kemampuan) atau berarti al-masyaqqah (kesulitan, kesukaran). Dikatakn 

demikian karena lapangan istihat masalah yang sukar dan berat.31 Ijtihad 

sendiri dalam pehaman umum adalah berfikir dengan menggunaka seluruh 

ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh ilmuan tersebut untuk 

menetapkan dan menentukan suatu hukum yang ternyata belum 

ditegaskan hukunya dalam al-Qur’an dan Sunnah.32 

Mengacu pada keterangan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, yang dapat dijadikan dasar bagi pendidikan agama Islam adalah al-

 

29Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 32. 

30Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, h. 40. 

31Deden Maqbullah, Pendidikan Agama Islam: Arah Baru dan Perkembangan Ilmu dan 

Kepribadian di Perguruan Tinggi  (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 208. 

32Muhammad Rusydi Rastid, Ilmu Pendidikan Islam, h. 34. 
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Qur’an, Sunnah Rasulullah saw, dan ijtihad para ulama. 

4. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai sekaligus merupakan 

pedoman yang memberikan arah bagi segala aktifitas yang akan dilakukan. 

Tujuan menunjukan pada titik akhir suatu gerakan, tujuan pendidikan disatu 

negara, akan beda dengan negara lain dikarenakan pandangan falsafah yang 

berbeda. Tentu dalam pendidikan ada tujuan yang hendak dicapai, tujuan 

tersebut harus ditentukan terlebih dahulu, agar pelaksanaan pendidikan 

berjalan dengan baik dan diketahui kemana arah yang harus dicapai. 

Apabila dihubungkan dengan usaha (proses) maka tujuan memiliki 

beberapa fungsi. Ahmad D. Marimba dalam Bukhari Umar, mengemukakan 

bahwa tujuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 

a. Mengakhiri usaha, setiap usaha memiliki awal dan akhir. Pada umumnya 

suatu usaha baru berakhir setelah tujuannya tercapai. Apabila terhenti 

sebelum mencapai tujuan, maka usaha tersebut tidak dikatakan berakhir. 

Setidak-tidaknya dikatakan bahwa usaha tersebut berakhir dengan gagal. 

b. Mempunyai usaha, dengan adanya tujuan, suatu usaha mempunyai arah 

yang jelas. Tenpa tujuan yang jelas, seseorang tidak dapat mengarahkan 

usahanya dengan benar. 

c. Merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, baik 

merupakan tujuan baru maupun tujuan-tujuan lanjutan. 

d. Memberi nilai (sifat) pada suatu usaha. Ada usaha yang tujuannya lebih 

mulia daripada usaha-usaha yang lain, tentu saja berdasarkan sistem dan 

nilai-nilai tertentu.33 

Dalam Undang-undang SISDIKNAS, Pendidikan Nasional berfungsi 

 

33Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, h. 52. 
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mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara Demokratis serta 

bertanggung jawab.34 

Konsep pendidikan menurut Omar Muhammad at-Taumy Asyaibani, 

dalam Bukhari Umar, adalah perubahan yang diinginkan melalui proses 

pendidikan, baik dari tingkah laku individu pada kehidupan pribadinya, pada 

kehidupan masyarakat dan alam sekitar, maupun pada proses pendidikan dan 

pengajaran itu sendiri sebagai suatu aktivitas asasi sebagai proporsi di antara 

profesi asasi dalam masyarakat.35 

Tujuan pendidikan Islam tentunya sangat luas jika dilihat dari berbagai 

aspek. Salah satu satu tujuan pendidika Islam pada mata pelajaran adalah 

tercapainya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam sesuai 

dengan bidang-bidang tertentu.36 

Dalam pandangan Islam, yang menjadi tujuan pendidikan tidak hanya 

pemenuhan dari segi intelektual saja, tujuan yang hendak dicapai pendidikan 

Islam, terlihat sangat besar dalam menbangun peradaban manusia. Artinya 

peradaban dan kebudayaan manusia tumbuh melalui pendidikan. 

Menurut Muhammad Atiyyah dalam Putra Daulay Haidar, bahwa ada 

lima tujuan umum yang asasi bagi pendidikan Islam: 

a. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. 

b. Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. 

 

34Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7. 

35Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, h. 51. 

36Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, h. 65. 
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c. Persiapan untuk mencari rezki dan pemeliharaan dari segi-segi 

pemanfaatan. 

d. Menumbuhkan roh ilmiah (scientific spirit) pada pelajar dan memenuhi 

keinginan untuk mengetahui (curiosity). 

e. Menyiapkan pelajar dari segi profesionalitas dan teknis.37 

Menurut Muhammad Athirah al-Abrasyi dalam Bukhari Umar, tujuan 

pendidikan Islam adalah tujuan yang ditetapkan dan dilakukan oleh Nabi 

Muhammad saw., semasa hidupnya, yaitu terbentuknya moral yang tinggi, 

karena pendidikan moral merupakan jiwa pendidikan Islam, sekalipun tanpa 

mengabaikan pendidikan jasmani, akal, dan ilmu praktis. Ibnu Khaldun 

merumuskan tujuan pendidikan Islam dengan berpijak pada Firman Allah 

swt., QS al-Qashash/28: 77. 

نْـيَا  ارَ الْْخِرةََ وَلََ تَـنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ُ الده  وَابْـتَغِ فِيمَا آتََكَ اللَّه

Terjemahnya: 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa bagian dari 
(kenikmatan) duniawi.38 

Berdasarkan ayat di atas, Ibnu Khaldun merumuskan bahwa tujuan 

pendidkan Islam terbagi atas dua macam, yaitu tujuan yang berorientasi pada 

kehidupan ukhrawiyaitu membentuk seorang hamba agar melakukan 

kewajiban kepada Allah swt. dan tujuan yang berorientasi pada duniawi, yaitu 

membentuk manusia yang mampu menghadapi bentuk kebutuhan dan 

tantangan kehidupan agar hidupnya lebih layak dan bermanfaat bagi orang 

lain.39 

 

37Putra Daulay Haidar, Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Cet. I; Jakarta: 

PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h. 45. 

38Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h. 

394. 

39Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, h. 61. 
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Tujuan pendidikan Islam menurut Hassan Langgulung, mengharuskan 

kita berbincang tentang watak (nature) manusia menurut pandangan Islam, 

sebab manusia itulah dicita-citakan sesuatu yang akan ditanamkan oleh 

pendidikan.40 Tujuan pendidikan Islam harus selaras dengan tujuan 

diciptakannya manusia oleh Allah swt., yaitu menjadi hamba yang 

berkepribadian yang muttaqin. Karena hamba yang paling mulia disisi Allah 

swt., adalah hamba yang paling bertaqwa.41 

Sebagaimana QS al-Dzariyat/51:56. 

نْسَ إِلَه ليِـَعْبُدُونِ   وَمَا خَلَقْتُ الِْْنه وَالِْْ

Terjemahnya: 

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melalaikan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku.42 

Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia 

dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi insan kamil, hamba 

Allah yang bertakwa dan beribadah kepada-Nya.  

Sebagaimana Firman Allah dalam QS ali-Imran/3: 102. 

 يََأيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا اتهـقُوا اللَّهَ حَقه تُـقَاتهِِ وَلََ تََوُتُنه إِلَه وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-
benarnya takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam 
keadaan muslim.43 

 

 

 

40Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 267. 

41Abu Ahmad, Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 

113. 

42Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h. 

523. 

43Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h. 

63. 
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Juga dalam QS az-Dzariyat/51: 56. 

نْسَ إِلَه ليِـَعْبُدُونِ   وَمَا خَلَقْتُ الِْْنه وَالِْْ

Terjemahnya: 

Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah 
kepada-Ku.44 

Dua ayat tersebut mengintroduksikan aktivitas manusia yang 

diciptakan sebagai khalifah di muka Bumi yang bertugas memakmurkan dan 

membangun Bumi sesuai konsep yang ditetapkan oleh yang menugaskan, 

yaitu Allah swt., atas dasar ini kita dapat berkata bahwa, tujuan pendidikan 

Islam adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga 

mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah swt., dan khalifah-Nya, 

guna membangun peradaban sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah swt. 

Artinya bahwa, tujuan pendidikan Islam tidak hanya memantapkan manusia 

dari segi individu saja, melainkan menjadikan menusia yang bagus dari segi 

sosial kemasyarakatan. 

Menurut Omar al-Toumy al-Syaibani dalam Jalaluddin, bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah untuk mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga 

tercapai tingkat akhlak al-karimah. Tujuan ini sama dan sebangun dengan 

tujuan yang akan dicapai oleh misi kerasulan, yaitu membimbing manusia agar 

berakhlak mulia, kemudia akhlak karimah yang dimaksud, diharapkan 

tercermin dari sikap dan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan 

Allah, diri sendiri, sesama manusia dan sesama makhluk Allah serta 

lingkungan.45 

 

44Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya. Edisi Keluarga, h. 

523. 

45Jalaluddin, Teologi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h. 92. 
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Berangkat dari berbagai keterangan diatas, sekalipun terdapat 

perbedaan pandangan mengenai dasar dan tujuan pendiidkan Islam. 

Setidaknya dapat dipahami bahwa, yang menjadi dasar pendidikan Islam 

adalah al-Qur’an, Hadis Rasulullah saw, serta pemahaman Ulama. Tujuan 

pendidikan Islam adalah terbentuknya individu yang memiliki akhlak mulia, 

yang mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka Bumi, serta 

menjadikan a-Qur’an dan Hadis dsebagai pedoman hidupnya agar individu 

tersebut bahagia di dunia maupun akhirat.  

B. Tradisi 

1. Pengertian Tradisi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti, 

pertama yaitu adat dan kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan 

masyarakat. Kedua yaitu penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah 

ada merupakan cara yang paling baik dan benar.46 

Tradisi menurut Parsudi Parlan dalam Jalaluddin, merupakan unsur 

sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan sulit 

berubah. Meredith McGuire melihat bahwa dalam masyarakat pedesaan 

umumnya tradisi erat kaitannya dengan mitos.47 Sztompka menyatakan 

bahwa tradisi merupakan keseluruhan benda materi maupun gagasan yang 

berasal dari masa lalu, namun benar-benar masih ada pada masa kini, belum 

dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan.48 Artinya bahwa, tradisi 

hampir menyentuh berbagai aspek berupa adat, kepercayaan, dan kebiasaan. 

Kebiasaan tersebut sering dilakukan sehingga dianggap kelaziman. 

 

46Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka. 1998), h. 589. 

47Jalaluddin, Psikologi AgamaMemahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

Prinsip Psikologi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.  

48Sztompka, Piotr, Sosiologi Peubahan Sosial (Jakarta: Prenada Group, 2011), h. 69. 
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Dalam sumber lain, kata tradisi biasa merujuk pada kata adat. Kata adat 

berasal dari bahasa Arab yaitu kata a’dah yang berarti kebiasaan yang 

memiliki kedekatan pengertian dengan ‘urf.49 Badra, dalam Amir Syarifuddin 

mengartikan‘urf sebagai apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang 

banyak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, berulang-ulang 

dilakukan, sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal 

mereka.50 

Dengan kata lain bahwa tradisi merupakan warisan masa lalu yang 

terus dilestarikan dan berkembang sampai sekarang. Warisan masalalu ini 

bisa berupa nilai, norma sosial, perilaku manusia dan adat kebiasaan lain yang 

merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Dalam suatu tradisi yang 

dilakukan masyarakat, pasti memiliki nilai dan makna tersendiri, makna dan 

nilai tersebutlah yang membuat tradisi masyarakat menajdi menarik. 

Sztompka merumuskan fungsi dari tradisi: 

a. Dalam bahasa klise dinyatakan bahwa tradisi adalah kebijakan turun-

temurun. Tepatnya didalam kesadaran, keyakianan, norma dan nilai yang 

kita anut serta di dalam benda yang diciptakan dimasa lalu. 

b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata 

yang sudah ada. Peranan tradisi dalam meletakan pondasi wewenang 

yakni kekuasaan yang diakui dan terima. 

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

royalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. 

 

49M. Nur Kholis Setiawan, Pribumisasi Al-Qur’an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan, 

(Cet. I; Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012), h. 126. 

50Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 410. 
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d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari ketidakpuasan dan 

kekecewaan kehidupan modern.51 

Konsep tradisi selanjutnya akan lahir istilah tradisional. Tradisional 

merupakan sikap mental dalam merespon berbagai peroalan dalam 

masyarakat. Sikap tradisional didadalamnya terkandung cara berfikir maupun 

bertindak yang selalu berpedoman pada nilai atau norma yang berlaku pada 

msayarakat tersebut. Tradisi seringkali memiliki kaitan dengan dengan hal-hal 

lain, tidak terkecuali agama. Sehingga keterkaitan tersebut melahirkan 

kebiasaan-kebiasaan yang syarat akan nilai-nilai Islam, seperti tradisi 

kelahiran, pasca kelahiran, khitanan, pernikahan dan kebiasaan-kebiasaan 

masyarakat lainnya. 

2. Jenis-Jenis Nilai Pendidikan dalamTradisi. 

Adapun jenis-jenis nilai pendidikan dalam tradisi nilai pendidikan 

budaya, nilai pendidikan karakter, nilai pendidikan religius, nilai pendidikan, 

nilai pendidikan:52 

a. Nilai Pendidikan Budaya. 

Budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” dan “daya” yang berarti 

cinta, karsa dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta, 

budhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi, yang berarti budi atau akal. Dalam 

bahasa Inggris, budaya berasal dari kata culture, dalam bahasa Belanda 

diistilahkan dengan kata culture dan dalam bahasa latin  berasal dari kata 

colera, yang berarti mengolah dan mengerjakan, menyuburkan dan 

mengembangkan tanag tanah.53 

 

51Sztompka, Piotr, Sosiologi Peubahan Sosial, h. 74-76. 

52Asdiana, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Berkekeberen Pada Masyarakat 

Gayo”, Disertasi. (Medan: Fak. Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 2020), h. 61. 

53Elly M. Setiady, dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 

h.  27. 
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Budaya adalah segala sesuatu yang menyangkut keseluruhan aspek 

kehidupan manusia baik material maupun non material. Budaya merupakan 

segala sesuatu yang telah ada menjadi kebiasaan yang dijalani oleh sebagian 

besar masyarakat disuatu tempat. Nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang 

dianggap baik dan berharga oleh suatu kelompok masyarakat atau suku 

bangsa lain, sebab nilai budaya membatasi dan memberikan karakteristik 

pada suatu masyarakat dan kebudayaannya. 

Proses pembentukan budaya terdiri dari sub-proses yang saling 

berhubungan antara kontak budaya, seleksi budaya, pemantapan budaya, 

sosialisasi budaya, internalisasi budaya, perubahan budaya, pewarisan budaya 

yang terjadi dalam hubungannya dengan lingkungannya secara terus menerus 

dan berkesinambungan.54 

Nilai pendidikan budaya merupakan konsepsi ideal atau citra ideal 

tentang apa yang dipandang dan diakui berharga, hidup dalam alam yang 

tersimpan dalam norma, aturan, teraktualisasi dalam sebagian besar anggota 

masyarakat yang satu dan utuh. Nilai pendidikan budaya dapat mengarahkan 

ucapan serta perilaku seseorang dan menjaga pandangan masyarakat 

sekitarnya. Segala sesuatu yang berguna bagi seseorang untuk memahami 

tentang apa yang menjadi kebiasaan, adat, istiadat, ataupun pandangan hidup 

yang dianut oleh masyarakat disekitarnya. 

b. Nilai Pendidikan Karakter. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karakter merupakan sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

 

54Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI 

dari Teori ke Aksi (Malang: UIN Maliki Press. 2010), h. 72. 
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orang lain. Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai yang unik baik yang 

terpatri dalam diri yang terejawantahkan dalam perilaku.55 

Bila ditelusuri asal kata karakter berasal dari bahasa latin “kharakter”, 

“kharassein”, “kharax”, dalam bahasa Inggris “character” dan dalam bahasa 

Indonesia karakter, Yunani “character”, berarti membuat tajam, membuat 

dalam.56  Secara terminologi, karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan 

berperilaku khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam 

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Karakter dapat dianggap 

sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran, budaya, adat istiadat dan estetika. Karakter adalah 

perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap 

maupun dalam bertindak.57 

Karakter menurut Ryan dan Bohlin dalam Ilyas Ismail, mengandung 

tiga unsur pokok yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai 

kebaikan (loving the good) dan melakukan kebaikan (doing the good).58 

Sedangkan menurut  Lickona dalam Agus Wibowo, karakter merupakan sifat 

alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral.59 

Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan 

pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk 

 

55Muchlas Samani, Pendidikan Karakter (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013), 

h. 41. 

56Abdul Majid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Cet. III; Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2013), h. 11. 

57Muchlas Samani, Hariyanto, Konspep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 2011), h. 41. 

58Muhammad Ilyas Ismail, Pendidikan Karakter (Makassar: Alauddin University Press. 

2012), h. 5. 

59Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karaktre Bangsa 

Berperadaban (Yogyakarta; Pustaka. 2012), h. 32. 
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pribadi manusia agar menjadi lebih baik, warga masyarakat yang baik, dan 

warga Negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik secara umum 

adalah nilai-nilai sosial dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. 

Oleh karena itu, hakikatnya pendidikan karakter dalam konteks pendidikan 

Indonesia adalah pendidikan nilai, yaitu pendidikan nilai-nilai luhur yang 

bersumber dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri, dalam rangka membina 

kepribadian generasi muda.60 

 Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, 

menginginkan hal yang baik dan melakukan hal yang baik, kebiasaan yang baik 

dalam berpikir, kebiasaan yang baik dalam hati dan kebiasaan yang baik dalam 

tindakan. Nilai pendidikan karakter akan efektif dan memiliki makna jika anak 

didik tidak saja paham akan kebaikan, tetapi juga menjadikan kebaikan itu 

sebagai sikap dan sifat, serta termanifestasi dalam tingkah laku dan tindakan 

kehidupan sehari-hari. Itu artinya, pendidikan karakter tidak berhenti hanya 

pada wawasan anak didik tahu dan paham tentang karakter-karakter mulia 

(kognitif), tetapi hendaknya membuat anak didik komitmen kuat pada nilai-

nilai karakter (afeksi) dan selanjutnya anak didik terdorong untuk melakukan 

dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang telah menjadi milik mereka itu dalam 

tindakan dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari (psikomotorik). 

c. Nilai Pendidikan Religius 

Religi berasal dari bahasa latin religie, “re” berarti kembali dan 

”ligere”artinya terikat atau kembali.61Religi menurut Islam adalah 

 

60Heri, Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta. 

2012), h. 23-24. 

61Sofyan Sauri, dkk, Filsafat Ilmu Pendidikan Agama (Bandung: Arfino Raya, 2010), h. 

115. 
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menjalankan ajaran agama secara menyeluruh.62 Sementara itu, Kemendiknas 

mengartikan religius sebagai sikap dan perilaku yang patuh 

dalammenjalankan ajaran agama yang dianutya, toleran terhadap ibadah 

agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain.63 

Dengan kata lain, religius berarti sikap taat dan patuh terhadap 

perintah Tuhan dan berusaha menjauhi larangan sesuai anjuran agama. 

Karena agama adalah mencakup totalitas tingkah laku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari dan  merupakan hal yang paling mendasar dijadikan 

sebagai landasan dalam pendidikan. Karena agama memberikan dan 

mengarahkan kepada kebahagiaan dan menunjukan pada kebenaran.  

Nilai pendidikan religius merupakan nilai yang terkait dengan 

ketuhanan dan keagamaan. Agama merupakan dorongan pencipta sastra, 

sebagai sumber ilham, dan sekaligus karya sastra bermuara pada agama. Nilai 

religius adalah hal penting dan berguna bagi kemanusiaan yang bersifat 

kebutuhan dan kerohanian. Sifat kebutuhan disini adalah bertaqwa kepada 

Tuhan dan menjalankan perintah-Nya, terdapat lima aspek yang religiusitas 

yaitu: 1) dimensi Idiologi atau keyakinan, 2) dimensi peribadatan, 3) dimensi 

penghayatan, 4) dimensi pengetahuan, 5) dimensi pengalaman.64 

d. Nilai Pendidikan Sosial. 

 

62Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah (Malang: UIN Maliki Press. 

2009), h. 75. 

63Kemendiknas, Pengembangan Bahasa dan Karakter Bangsa (Jakarta: Balitbang. 2010), 

h. 3-4. 

64Wicaksono Andri, Pengkajian Prosa Fiksi (Bandung: Garudhawaca. 2014), h. 265-266. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial diartikan sebagai 

suka memperhatikan kepentingan umum, seperti suka mendorong, 

menderma dan sebagainya.65 

Pendidikan sosial adalah bimbingan orang dewasa terhadap anak 

dengan memberikan pelatihan untuk pertumbuhan kehidupan sosial dan 

memberikan macam-macam pendidikan mengenai perilaku sosial sejak dini, 

agar itu menjadi elemen penting dalam pembentukan sosial yang sehat. 

Dengan demikian, pendidikan sosial erat kaitannya dengan interaksi antara 

pengajar dan anak murid dalam upaya pembentukan karakter sosial atau cara-

cara berhubungan dengan manusia lain sesuai norma. 

Perilaku sosial berupa sikap seseorang terhadap peristiwa yang terjadi 

disekitarnya yang ada hubungannya dengan orang lain, cara berpikir dan 

hubungan sosial bermasyarakat antar individu. Nilai sosial ada dalam karya 

sastra dapat dilihat dari cerminan kehidupan bermasyarakat yang 

interpretasikan.66 

e. Nilai Pendidikan Moral. 

Menurut bahasa moral berasal dari kata latin mos yang berarti 

kebiasaan, kata mos jika digunakan sebagai keterangan atau kata nama sifat 

lalu mendapat perubahan pada belakangnya menjadi moris.67 Adapun yang 

berpendapat lain mengatakan bahwa moral berasal dari kata latin mores yang 

berarti perilaku kesusilaan, tabiat atau kelakuan.68 

 

65Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka. 1993), h. 53. 

66Rosyadi, Nilai-Nilai Budaya dalam Naskah Kab, h. 80. 

67Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2004), h. 1 

68Burhanuddin Salam, Etika Individual Pada Dasar Filsafat (Depok: Arruzz Media. 2016), 

h. 35. 
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Pendidikan moral adalah suatu proses yang disengaja dimana manusia 

dibantu supaya berkembang dari orientasi yang berpusat pada diri sendiri 

mengenai hak dan kewajiban. Pendidikan moral merupakan kemampuan 

seseorang membedakan antara  yang baik dengan yang buruk, nilai 

merupakan taat nilai baik dan buruk  suatu perbuatan, apa yang harus 

dihindari, apa yang harus dikerjakan, sehingga tercipta  suatu tatanan 

hubungan manusia dalam masyarakat dianggap baik, serasi dan bermanfaat 

bagi orang tersebut, masyarakat, lingkungan dan alam sekitar.69 

Setelah membaca beberapa nilai pendidikan dalam tradisi yang telah 

dipaparkan di atas, yakni nilai budaya, nilai karakter, nilai religius, nilai sosial 

dan nilai moral. Peneliti melihat bahwa, jika ditinjau pada konteks 

pelaksanaan peta kapanca yang dilaksanakan di Desa Sakuru Kecamatan 

Monta Kabupaten Bima, maka erat kaitannya dengan nilai religius dan nilai 

sosial. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui dan mendalami lebih jauh 

tentang nilai religius dan nilai sosial apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan 

peta kapanca di sakuru 

Nilai pendidikan religius merupakan nilai yang terkait dengan 

ketuhanan dan keagamaan, yang berguna bagi kemanusiaan dalam konteks 

kebutuhan dan kerohanian. Nilai sosial yang dimaksud adalah sikap seseorang 

terhadap peristiwa yang terjadi disekitarnya yang ada hubungannya dengan 

orang lain, cara berpikir dan hubungan sosial bermasyarakat antar individu. 

 

 

 

 

 

69Wicaksono, Pengkajian Prosa Fiksi, h. 271. 
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C. Tradisi Peta Kapanca di Kabupaten Bima 

1. Sosial dan Kebudayaan Bima 

Daerah Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur. Memiliki luas 

diperkirakan 4.59.690 km atau 1/3 dari luas pulau Sumbawa. Pada tahun 1950 

daerah Bima disebut Sunda kecil yang memiliki batas-batas sebagai berikut: 

wilayah Samudra Indonesia di selatan, laut Flores di utara, Kabupaten Dompu 

dan Sumbawa di bagian barat dan selat Sape di bagian Timur.70 Bima 

mempunyai dua sebutan atau nama, yakni Bima dan Mbojo. Kedua nama ini 

memang sudah dipergunakan sejak kerajaan Bima lahir. Biasanya kata Bima 

dipergunakan bila menyebut daerah ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa 

asing, sedangkan nama Mbojo dipergunakan bila menyebutnya dalam bahasa 

Daerah.71 

Kata mbojo berasal dari kata babuju (dana ma babuju) yaitu tanah yang 

memiliki ketinggian yang merupakan busut jantan yang besar dan tempat 

bersemayam para raja-raja ketika dilantik dan sumpah di luar istana.72 

Mengenai penamaan Bima dan Mbojo, keduanya memiliki makna yang sama. 

Hanya saja dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat asli lebih sering 

menggunakan istilah mbojo. Adapun istilah Bima, biasanya digunakan oleh 

orang pendatang atau luar daerah. 

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh kantor 

statistik Daerah Kabupaten Tingkat II Bima tahun 1982, jumlah penduduk 

 

70M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950 (Bogor: CV 

Binasti, 2008), h. 11. 

71H. Abdullah Tajib, B.A, Sejarah Bima Dana Mbojo (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI, 

1995), h. 44. 

72M. Fachir Rahman, Islam di Bima Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi dan 

Perkembangan Sampai Masa Kesultanan(Cet. I; Yogyakarta; Lengge Printika, 2009), h. 21. 
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Kabupaten Bima sebanyak 389.700 orang, yang terdiri dari douDonggo (orang 

Donggo), dou Mbojo (orang Bima) dan pendatang.73 

Penduduk Bima terdiri dari berbagai suku (etnik), yaitu dou Mbojo 

(suku Bima) merupakan penduduk mayoritas daerah Bima dan juga Dompu, 

yang berasal dari pembauran penduduk orang Bima dengan Makassar dan 

Bugis. Mereka terdiri dari pedagang, politisi, ulama, pelaut, dan militer. 

Kedatangan mereka ke Bima dalam rangka ikut membantu perkembangan 

politik dan Agama Islam.74 Suku Mbojo memiliki falsafah hidup yang menjadi 

bagian dari masyarakat Bima yakni ”Maja Labo Dahu”, yang dimaknai malu 

dan takut apabila melalaikan segala perintah agama dan adat istiadat.75 

Suku yang kedua adalah suku Donggo, yang merupakan suku asli Bima 

yang masih bertahan dengan adat dan budayannya. Suku Donggo terdiri atas 

dua kelompok yang berdasarkan wilayah pemukimannya, yaitu Donggo 

Ipa(barat) dan Donggo Ele (timur). Donggo Ipa berada di sekitar Ro’o salunga 

dan gunung Soromandi. Donggo Ele bermukim di sekitar gunung Lambitu. 

Jumlah suku Donggo ini, tidak sebanyak suku Bima yang menjadi penduduk 

mayoritas, mereka hanya sebanyak 15%.76 

Suku yang ketiga dalah suku pendatang dari suku Bugis, Makassar, 

Melayu dan Arab. Kaum pendatang yang besar pengaruhnya adalah orang 

Melayu dan Arab. Latar belakang mereka datang ke Bima sama dengan orang 

Makassar dan Bugis. Pada masa awal kesultanan, mereka mulai datang ke 

 

73M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara 

(Mataram: Gunung Agung I, 2004), h. 14. 

74M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara, h. 17. 

75 M. Tahir, “Makna Tindakan-tindakan dalam Peta kapanca Prosesi Pernikahan Tradisi 

Masyarakat Bima”. Pendidikan Mandala 4, N0. 5 (2019), h. 119-120. 

 

76M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950, h. 14. 
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Bima dalam rangka menyiarkan Agama Islam dan berdagang. Mereka banyak 

menjadi ulama dan mubaliq terkenal pada masa awal kepemimpinan Abdul 

Khair Sirajuddin.77 

Mengenai bahasa bahasa yang gunakan oleh masyarakat Bima, bahasa 

Bima dibagi dalam dua kelompok, yakni: 

a. Kelompok bahasa Bima lama, meliputi bahasa Donggo, dipergunakan oleh 

masyarakat Donggo Ipa yang bermukim di pegunungan sebelah barat 

teluk, yakni Desa Kala, Mbawa, Padende, Kananta, Doridungga. Bahasa 

Tawali dipergunakan oleh masyarakat Donggo ele yang bermukim di 

pegunungan Wawo tengah, meliputi Desa Tawali, Kuta, Sambori, Teta, 

Kaalodu. Bahasa Kolo dipergunakan oleh masyarakat yang bermukim di 

Desa Kolo di sebelah timur Asa Kota. 

b. Kelompok Bahasa Baru, lazim disebut dengan nggahi Mbojo. Bahasa Bima 

baru atau nggahi Mbojo dipergunakan oleh masyarakat umum di Bima dan 

berfungsi sebagai bahasa Ibu. Bagi masyarakat Bima lama, bahasa Bima 

digunakan sebagai bahasa pengantar guna berkomunikasi dengan orang 

lain diluar kalangan mereka.78 

2. Pengertian dan Tujuan peta kapanca. 

Tradisi adalah sebuah budaya dari suatu kehidupan masyarakat yang 

terjadi berulang-ulang dengan cara yang sama dan tidak dapat di ganggu gugat 

serta dibuat secara kebetulan, Tradisi merupakan kebudayaan secara turun-

temurun yang dilakukan oleh masyrakat itu sendiri. Jadi sekarang adalah tugas 

Generasi sekarang untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang ada 

jangan sampai tergeser dengan adanya kebudayaankebudayaan modernisasi 

 

77M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara, h. 18. 

78Nurjannah, dkk, “Analisis Ciri Khas Pola Kehidupan Sosial Masyarakat Suku Donggo: 

Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Budaya”, Artikel Penelitian 1, no 1 (2017), h. 22. 



44 
 

 
 

tersebut. Jadi adanya penelitian ini saya sangat berharap bahwa Tradisi-tradisi 

yang ada di masyarakat dapat dipertahankan dan dilestarikan oleh generasi-

generasi muda sekarang, Karena ini merupakan hasil dari tradisi yang sudah 

dibawa dan dibangun oleh Nenek Moyang yang sudah dijalankan dan 

dipertahankan sampai sekarang, Sebagai generasi muda sudah menjadi 

kewajiban untuk menjaga kelestarian budaya-budaya yang ada dan menjadi 

ciri khas dari Daerah kita masing-masing, khususnya daerah Bima dan ini juga 

akan menjadi bahan pelajaran bagi semua pihak.79 

a) Fungsi Tradisi  

Fungsi tradisi adalah nilai-nilai tradisi local yang sudah menjadi turun-

temurun oleh masyarakat. Dari Nenek Moyang, tradisi seperti itu bermanfaat 

bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak lupa dengan tradisinya, dan tetap 

membudayakan sampai saat ini.80 

Menurut Piort Sztompka Tradisi adalah kebijakan turuntemurun yang 

menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. 

1. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan 

aturan yang sudah ada.  

2. Menyediakan symbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.  

3. Membantu menyediakan tempat pelarian bagi keluhan, ketidak puasan, dan 

kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang 

 

79 Sumber: Iin Nurul Mutmainnah, Blogspot.com. MboloWeki. Diakses pada 7 November 

2018.  

80 Tati Haryati, A. Gafar Hidayat, “Makna Sumbang (Peta kapanca) pada Acara 

Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus) di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima”, 

Seminar Nasional Taman Siswa Bima (2019), h. 399. 
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lebih Bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat 

berada dalam krisis.  

b) Teori komunikasi islam  

Komunikasi islam berfokus pada teor-teori komunikasi yang dikembangkan 

oleh para pemikir muslim. Tujuan akhirnya adalah menjadikan komunikasi 

islam sebagai komunikasi alternatif, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusian yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia. kesesuain 

nilai-nilai komunikasi dengan dimensi penciptaan fitrah, kemanusiaan itu 

memberi manfaat terhadap kesejahteraan manusia. sehingga dalam perspektif 

ini, komunikasi islam merupakan proses penyampaian atau tukar menukar 

informasi yang menggunakan prinsip dan kaidah komunikasi dalam  

c) Teori Norma dan Budaya Menurut Emile Durkheim, teori norma dan budaya 

dalam menyoroti peran norma dan budaya dalam menjaga dan mengubah 

tradisi-tradisi sosial, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang diwariskan dari 

generasi ke generasi dan dapat mempertahankan integritas dalam masyrakat. 

Ini adalah konsep yang relevan dalam sosiologi budaya, sehingga norma sosial 

dan budaya sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat 

diterapkan secara langsung. 81 

Nilai norma dan budaya dalam tradisi merujuk pada aturan, norma 

perilaku, dan pola-pola sosial yang diterima dan dipraktikkan oleh sebuah 

komunitas atau kelompok berdasarkan tradisi atau kepercayaan mereka. Nilai 

norma dan budaya ini membentuk identitas dan cara hidup masyarakat, serta 

mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka.82  

 
81 Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013), h. 164. 

82 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudu’i Atas Berbagai  Persoalan 

Umat (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996) , h. 619. 
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Nilai norma dalam tradisi mencakup aturan dan norma sosial yang 

mengatur perilaku masyarakat. Ini bisa termasuk norma-norma etika, moral, 

dan hukum yang mengatur interaksi sosial dan tindakan individu. Selai itu 

nilai  norma dan buadaya juga dalam tradisi tercermin dalam ritual dan 

upacara adat. Ini termasuk perayaan pernikahan, pemakaman, inisiasi, dan 

perayaan lain yang mengikuti pola-pola budaya tertentu. Penting untuk 

diingat bahwa nilai norma dan budaya dalam tradisi bisa sangat beragam, 

bahkan di dalam satu daerah yang sama. Nilai-nilai ini juga dapat berubah 

seiring waktu, terutama dalam konteks perubahan sosial. Meskipun begitu, 

nilai sosial dan budaya tetap menjadi faktor penting dalam membentuk 

identitas dan cara hidup sebuah masyarakat atau kelompok.83 

D. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Tradisi Peta Kapanca 

Adapun nilai-nilai religius dalam tradisi peta kapanca di Desa Sakuru 

Kecamatan Monta Kabupatern Bima meliputi:  

1. Nilai Akidah 

Nilai akidah adalah keyakinan yang kokoh di dalam hati seseorang, 

sehingga mendatangkan ketenteraman jiwa tanpa sedikit keraguan. Nilai 

akidah ini berkaitan dengan nilai ketauhidan yang berupa keimanan kepada 

Allah Swt. dan Rasul-Nya ditandai dengan beberapa indicator: 

Pertama, simbol 99 (sembilan puluh sembilan) butir telur. Makna dari 

simbol 99 butir telur ini adalah mengagung-agungkan nama-nama Allah 

merupakan sebagai bentuk keimanan yang di dalam masyarakat suku Mbojo, 

sebagai harapan semoga diberikan kebaikan dan keberkahan seperti makna 

 

83Syamhari, dkk, Ragam Budaya Lokal (Cet. I; Gowa: Gundara Ilmu, 2019), h. 163. 
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yang terkandung dalam Asmaul Husna yaitu nama-nama yang baik yang 

menunjukkan kesempurnaan dan keagungan-Nya. 

Kedua, prosesi (praktik) pada pelaksanaan tradisi Peta Kapanca yang 

membacakan zikir kapanca sebagai pengharapan dan doa semoga kelak calon 

pengantin dapat mengarungi kehidupan rumah tangga yang bahagia, 

sejahtera, tenteram, dan mendapatkan keturunan yang saleh salehah di dunia 

dan akhirat.  

Ketiga, sholawat yang merupakan doa untuk Rasulullah sebagai bukti 

kecintaan kepadanya dan bukti dalam rangka menjadikan Rasulullah sebagai 

suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi calon pengantin 

wanita dalam mengarungi kehidupan rumah tangga 

2. Nilai Ibadah 

Nilai ibadah merupakan ibadah merupakan tunduk, taat dan 

merendahkan diri serta pengabdian diri kepada Allah Swt. sebagai tuhan yang 

wajib dan berhak disembahi. Nilai ibadah yang dimaksud ialah nilai ibadah 

umum (ghairul mahdah) yang dikenal dengan hablul minan nas (hubungan 

manusia dengan manusia lainnya) yang ditandai dengan beberapa symbol.  

Pertama, ro’o nahi (daun sirih) yang pada pucuk bunga telur ini 

dibungkusi 1 (satu) lembar daun sirih dan pinang yang menandakan 

hubungan sosial yang sangat erat antar masyarakat dengan bersilaturahmi. 

Silaturahmi merupakan kegiatan saling mengunjungi atau berkunjung kepada 

saudara, kerabat terdekat ataupun yang jauh sehingga nilai persaudaraan 

(ukhuwah) tidak terputus. 

Kedua, o’o (bambu) menandakan bahwa hubungan dengan orang lain 

harus tetap rukun dan harus saling tolong menolong dan gotong royong. 

Tolong menolong dan gotong royong dalam prosesi tradisi Peta Kapanca mulai 
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persiapan bahan, perlengkapan tempat dan lain sebagainya memberikan 

sebuah sinyal pendekatan emosional diantara kerabat dan keluarga serta 

masyarakat sekitar. misalnya sebelum dilaksanakan rangkaian acara 

pernikahan, masyarakat yang mempunyai hajatan pernikahan mengundang 

kerabat, handai tolan dan masyarakat sekitar untuk berkumpul di rumahnya 

untuk memberitahukan bahwa ada hajatan pernikahan anaknya. 

3. Nilai Akhlak 

a) Akhlak kepada Allah 

Akhlak kepada Allah merupakan sikap dan perbuatan yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia terhadap Allah meliputi beribadah kepada-Nya, 

mentauhidkan-Nya, berdoa, berzikir dan bersyukur serta tunduk dan taat 

hanya kepada Allah. Akhlak kepada Allah dalam tradisi Peta Kapanca 

ditandai dengan beberapa simbol dan praktek pelaksanaannya. Pertama, 

ro’o kapanca yang ditempelkan pada telapak tangan, maka akan memberi 

warna merah pada telapak tangan dan sangat sukar atau sulit 

menghilangkannya. Pewarnaan telapak tangan menjadi merah dan sukar 

dihilangkan berarti doa atau harapan, semoga pernikahan nanti akan 

berlangsung dengan langgeng, menyatu antara keduanya, kekal dan 

bahagia selama-lamanya di dunia dan akhirat. 

Kedua, 99 butir telur. Makna dari simbol 99 butir telur bahwa 

Mengagung-agungkan nama-nama Allah merupakan bentuk keimanan 

yang di dalam masyarakat suku Mbojo, sebagai harapan semoga diberikan 

kebaikan dan keberkahan seperti makna yang terkandung dalam Asmaul 

Husna yaitu nama-nama yang baik yang menunjukkan kesempurnaan dan 

keagungan-Nya. 

b) Akhlak kepada diri sendiri 
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Akhlak terhadap kepada diri sendiri adalah pemenuhan kewajiban 

manusia terhadap dirinya sendiri, baik yang menyangkut jasmani maupun 

rohani. Adapun akhlak terhadap diri sendiri dalam tradisi Peta Kapanca 

ditandai dengan beberapa simbol dan praktik pelaksanaannya.  

Pertama, ditandai dengan lilin sebagai pelita yang dapat menerangi 

kegelapan yang berarti panutan atau keteladanan, sehingga calon 

pengantin dapat menjadi penerang, penuntun, suri teladan untuk dirinya 

sendiri, keluarga dan masyarakat, sehingga kebaikan dan keharmonisan 

dapat terwujud dengan rukun dan damai. 

Kedua, fu’u kalo (pohon pisang) yang melambangkan kehidupan 

sambung menyambung (berkesinambungan). Artinya jangan berhenti 

berupaya dan berusaha keras demi mendapatkan hasil yang diharapkan.  

Ketiga, bunga bolu (bunga kukus) yang berarti agar selalu bahagia dan 

sabar dalam menjemput bahtera rumah tangganya. 

c) Akhlak terhadap keluarga 

Akhlak terhadap keluarga ditandai dengan beberapa simbol:  

Pertama, malanta (kain putih) yang mengandung makna sebagai 

lambang kebersihan atau kesucian hati antara kedua calon mempelai serta 

siap untuk saling menjaga kesucian diantara cinta keduanya. Nilai 

kebersihan berorientasi pada kesucian dalam menjaga cinta dan kasih 

sayang diantara kedua orang tua, keluarga dan kerabat terdekat yang 

melaksanakan tradisi Peta Kapanca terutama kesucian nilai kasih sayang 

tergambar pada idaman hatinya. Kasih sayang juga terlihat ketika pada 

acara lumuran daun inai atau pacar di telapak tangan calon pengantin 

wanita (tempe ro’o panca ma waur ngiru). Hal tersebut menandakan 

bahwa kasih sayang ibu-ibu selaku tokoh adat, wanita dan masyarakat 
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terutama kedua orang tua ketika menempelkan daun inai 

memperlihatkan nilai rasa kasih dan sayang kepada calon pengantin 

wanita maupun kepada tamu yang hadir pada acara tradisi Peta Kapanca 

tersebut. 

Kedua, ditandai dengan lilin sebagai pelita yang dapat menerangi 

kegelapan yang berarti panutan atau keteladanan, sehingga calon 

pengantin dapat menjadi penerang, penuntun, suri teladan untuk dirinya 

sendiri, keluarga dan masyarakat, sehingga kebaikan dan keharmonisan 

di dalamnya dapat terwujud dengan rukun dan damai.  

Ketiga, fu’u kalo (pohon pisang) yang melambangkan kehidupan 

sambung menyambung (berkesinambungan). Artinya jangan berhenti 

berupaya, berusaha keras demi mendapatkan hasil yang diharapkan.  

Keempat, bunga bolu (bunga kukus) berarti agar selalu bahagia dan 

sabar dalam menjemput bahtera rumah tangganya. Kesabaran yang 

dimaksudkan adalah kesabaran dalam menyiapkan diri untuk 

melaksanakan hiruk pikuk kehidupan rumah tangga. Tentu kesabaran ini 

menjadi kunci dalam menghadapi kesulitan dan kesusahan serta 

melakukan dengan tindakan secara bijaksana dalam mengatasinya. 

Kelima, lingga (bantal) sebagai pengalas kepala, dimana kepala adalah 

bagian paling mulia bagi manusia. Dengan demikian, bantal 

melambangkan kehormatan, kemuliaan atau martabat.  

Keenam, bongi monca (beras kuning) melambangkan pengharapan 

kehidupan dan kedamaian, dimana beras adalah sumber kehidupan 

manusia, dan warna kuning melambangkan sebuah kedamaian. 

Kedamaian dalam tradisi Peta Kapanca menitikberatkan pada calon 

pengantin supaya dalam mengarungi bahtera rumah tangga bisa 
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menghilangkan perbedaan yang ada tanpa memosisikan keinginan dan 

keegoisan yang sepihak yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga. 

selain itu, menjalin kedamaian, dengan berpikir positif pasti semuanya 

masalah bisa teratasi. 

d) Akhlak terhadap masyarakat 

Akhlak terhadap masyarakat tandai dengan beberapa simbol. Pertama, 

bongi monca (beras kuning) yang melambangkan pengharapan kehidupan 

dan kedamaian, dimana beras adalah sumber kehidupan manusia, dan 

warna kuning melambangkan sebuah kedamaian.  

Kedua, O’o (bambu) menandakan bahwa hubungan dengan orang lain 

harus tetap rukun dan harus saling tolong menolong dan gotong royong. 

Tolong menolong dan gotong royong dalam prosesi tradisi Peta Kapanca 

mulai persiapan bahan, perlengkapan tempat dan lain sebagainya 

memberikan sebuah sinyal pendekatan emosional diantara kerabat dan 

keluarga serta masyarakat sekitar. 

Ketiga, ro’o nahi (daun sirih) yang pada pucuk bunga telur ini 

dibungkusi 1 lembar daun sirih dan pinang yang menandakan hubungan 

sosial yang sangat erat antar masyarakat. Masyarakat sebagai makhluk 

sosial tentu terdapat perbedaan yang menimbulkan konflik horizontal di 

tengah masyarakat bisa terjadi kapan saja. Dengan demikian, perlu 

hubungan sosial yang sangat erat di tengah masyarakat, seperti 

silaturahmi, solidaritas, dan integritas sehingga keharmonisan, 

kedamaian dan kenyamanan di tengah kehidupan sosial tercapai. 

E. Kerangka Konseptual 

Peta kapanca merupakan salah satu tradsi yang masih dilaksanakan 

dan terus dilestarikan sampai sekarang.  Hal yang mendasari peta kapanca 
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masih eksis sampai sekarang, karena tradisi peta kapanca memiliki banyak 

manfaat memberikan dampak positif bagi sosial kemasyarakatan di 

Kabupaten Bima. Dalam penelitian ini, peneliti barusaha memandang tradisi 

peta kapanca dari sudut pandang nilai-nilai pendidikan Islam. Berikut bagan 

mengenai kerangka konseptual penelitian ini: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif 

deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berupaya memberikan gambaran 

mengenai fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan 

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

penelitian lapangan yang mengandalkan data dari kondisi objektif yang terjadi di 

lapangan atau lokasi penelitian.1 

Berdasarkan pandangan di atas, maka dalam penelitian ini berusaha untuk 

menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang 

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

lapangan yang berhubungan langsung dengan nilai-nilai pendidikan Islam pada 

pelaksanaan tradisi peta kapanca di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten 

Bima. 

2.  Lokasi penelitian  

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Desa Sakuru Kecamatan 

Monta Kabupaten Bima. Alasan calon peneliti mengambil lokasi penelitia di Desa 

Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima karena beberapa pertimbangan, 

antara lain:  

 

1M. Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek (Cet. I; Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2002), h. 59.   
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a. tradisi peta kapanca adalah tradisi turun temurun yang masih dilestarikan 

hingga sekarang oleh masyarakat Bima, termasuk di Desa Sakuru Kecamatan 

Monta Kabupaten Bima, sehingga calon peneliti menganggap bahwa 

pemilihan lokasi sudah tepat.  

b. Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima adalah tempat calon peneliti 

dilahirkan dan dibesarkan, sehingga calon peneliti banyak mengetahui kondisi 

geografis, keadaan sosial kultural dan kondisi psikologi masyarakat Desa 

sakuru. Tentu hal ini memudahkan sekaligus membuat calon peneliti lebih 

nyaman untuk mengambil data yang calon peneliti perlukan selama meneliti 

di lokasi tersebut. 

c. Calon peneliti bisa terlibat langsung dengan pelaksanaan tradisi peta kapanca, 

mengingat tradisi tersebut masih berlagsung hingga sekarang dan calon 

peneliti sering meyaksikan dan mengikutinya. 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mempelajari dan 

memahami nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi peta kapanca di Desa Sakuru 

Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan mengumpulkan data melalui 

observasi, wawancara dan dokumen. 

C. Sumber Data  

 Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer, sehubungan dengan tema besar penelitian ini adalah 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi peta kapanca, maka yang diambil 
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sebagai informan penelitian ini yaitu tokoh adat, tokoh agama dan tokoh 

masyarakat di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima. 

2. Sumber Data Sekunder. 

Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi: pertama, kajian kepustakaan 

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

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

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

kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian 

terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang 

telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah 

ilmiah. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Observasi  

Obeservasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang tampak pada obyek penelitian.2 Sutrisno Hadi dalam Sugiyono 

mengemukakan bahwa, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu 

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

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.3Jenis observasi 

dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif. Artinya, peneliti terlibat 

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

digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 

 

2Ridwan, Belajar Mudah Penelitian(Bandung : Alfabeta, 2010), h.76. 

3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D(Bandung: Al-Fabeta, 2014),h. 

203. 
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peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut 

merasakan suka dukanya.4 

Dari segi instrumentasi, peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur. 

Artinya, dalam melakukan observasi, peneliti tidak menggunakan instrument 

yang telah baku, melainkan hanya berupa rambu-rambu pengamatan.5 

2. Wawancara. 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara bertanya langsung kepada responden.6 Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data melalui komunikasi 

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

telepon. Teknik wawancara ini yang digunakan yaitu wawancara semi 

terstruktur.  

Dalam penelitian, teknik wawancara yang digunakan adalah teknik 

wawancara semiterstruktur. Teknik wawancara semiterstruktur (semistructure 

interview) akan peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-

data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam Pelaksanaan tradisi peta kapanca di Desa Sakuru Kecamatan Monta 

Kabupaten Bima.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan pristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

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

 

4Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. XII; Bandung: CV Alfabeta, 2016), h. 64. 

5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 204. 

6Uharsimi Arikunto, Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 51. 



57 
 

 
 

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

berbentuk gambar misalanya foto, gambar hidup.7 

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

dipercaya kalau didukung dengan sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di 

sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Hasil penelitian juga 

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

dan seni yang telah ada.8 

Calon peneliti akan menyimpulkan data dengan teknik dokumentasi yakni 

penulis melakukan pencarian dan pengambilan informasi berupa dokumen dan 

foto serta menguraikan dengan arah penelitan.    

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian Kualitatif, yang menjadi alat atau instrumen 

penelitianadalah peneliti itu sendiri (human instrument). Oleh karena itu peneliti 

berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.9 Dalam penelitian ini, instrument 

penunjang yang digunakan antara lain: 

1. Pedoman Wawancara. 

Pedoman wawancara merupakan pedoman peneliti dalam mewawancarai 

subjek penelitian untuk menggali sebanyak banyaknya tentang apa, mengapa dan 

bagaimana tentang masalah yang diberikan oleh peneliti. Pedoman ini 

 

7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 329. 

8Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 83. 

9Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 59-60. 
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merupakan garis besar pertanyaan pertanyaan yang akan diberikan peneliti 

kepada subjek penelitian. 

2. Daftar Ceklist Dokumentasi 

Daftar ceklist dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan 

transkip wawancara. 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data. 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mencapai dan mengolah 

serta menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi 

dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang masalah yang 

diteliti dan diolah secara kualitatif deskriptif.10 

2. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data 

berdasarkan teori menurut Miles dan Huberman, yaitu: 

a. Reduksi data (data reduction) 

Yang dimaksudkan dengan mereduksi data berarti merangkum, memilih 

dan memilah hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data dan mencarinya bila diperlukan.11 

b. Penyajian data (data display). 

 

10Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007),h. 

246.  

11Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92. 
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Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, 

maka akan memudahkan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.12 

c. Penarikan Kesimpulan (Verivication/Conclusion Drawing)  

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan 

demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.13 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Willian Wiersma dalam Sugiyono menjelaskan bahwa, trianggulasi dalam 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi 

 

12Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92. 

13Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 99. 
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sumber, trianggulasi teknik dan trianggulasi waktu.14 Untuk menguji keabsahan 

data pada penelitian ini, peneliti menggunakan perpanjangan pemgamatan, 

meningkatkan ketekunan dan triangulasi: 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan narasumber yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin 

akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling percaya sehingga tidak ada 

informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk rapport, maka akan 

terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi 

menggnggu perilaku yang dipelajari. 

Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat 

bergantung pada kedalam, keluasan dan kepastian data. Kedalama artinya 

peneliti ingin menggali data sampai pada tingkat makna. Makna artinya data 

dibalik yang nampak. Nampak artinya seseorang yang menangis bukan karena 

bersedih, tetapi boleh jadi menangis karena sedang berbahagia. Keluasan artinya 

banyak atau sedikitnya data yang didapat. Kepatian data artinya data yang 

didapat sesuai dengan apa yang terjadi. 

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data, 

sebaiknya difokuskan pada data yang sudah diperoleh, apakah data yang sudah 

 

14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, h. 368. 
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diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau 

tidak.15 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

mendalam dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 

meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan 

kembali apakah data yang telah ditemukan benar atau salah. Demikian juga degan 

meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang 

akurat dan sistematis tentang yang diamati.  

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara 

membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka 

wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk 

memeriksa data yang ditemukan itu benar/ dipercaya atau tidak.16 

3. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat beberapa triangulasi sumber, triangulasi teknik dan 

triangulasi waktu: 

a. Triangulasi sumber 

 

15Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 122-123. 

16Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 124-125. 
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Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melaui beberapa sumber. Sebagai contoh, 

untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka 

pengumpulan dan pengujian yang telah diperoleh dilakukan kebawahan yang 

dipimpin, ke atasan yang menugasi dan ke teman kerja yang merupakan 

kelompok kerja sama. Dari data ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan 

seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, 

mana pandangan yang sama dan mana pandangan yang berbeda dan mana yang 

spesifik dari ketiga sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(member chek) dengan sumber data tersebut. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek kepada sumber yang sama teknik yang berbeda. Misalnya data yang 

diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi atau 

kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan 

data mana yang benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang 

yang berbeda-beda. 

c. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dipagi hari pada saat 

narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang 
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lebih valid dan kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi 

atau dengan teknik lainnya dalam waktu dan situasi berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan 

cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas 

mengumpulakan data.17 

  

 

17Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 127-128. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN 

A. Gambar umum lokasi Penelitian 

Desa Sakuru adalah salah satu Desa dari 14 ( Empat Belas ) Desa Yang ada 

di pusat kota Kecamatan Monta. Luas wilayah Desa Sakuru ± 8.667.46 m2 dengan 

jumlah penduduk 4.373 jiwa yang terdiri dari laki- laki sebanyak 2.186 orang dan 

perempuan sebanyak 2.187 orang yang memiliki kepala keluarga sebanyak 1.007 

KK dengan batas- batas wilayah 

a. Sebelah Utara  : Desa Tangga dan Desa Sie Kec. Monta 

b. Sebelah Selatan : Desa Baralau Kec. Monta 

c. Sebelah Barat  : Desa  Simpasai Kec. Monta 

d. Sebelah Timur : Desa Pela Kec. Monta18 

Mengenai kondisi geografisnya Desa Sakuru merupakan dataran rendah, 

secara adminitrasi Desa Sakuru Desa Sakuru terdiri dari 7 Dusun yaitu : Dusun 

Salaja lopi, Dusun Wuha, Dusun Mbombu, Dusun Rade, Dusun Ambah, Dusun Sori, 

Dusun Ndano. Untuk menuju ke lokasi dapat ditempuh dengan menggunakan 

kendaraan roda dua maupun roda empat. Transportasi angkutan umum menuju 

lokasi sangat lancar terutama angkutan berupa kendaraan roda empat ( bemo) 

tersedia hampir tiap hari. Untuk sarana jalan khususnya jalan Kecamatan 

merupakan sarana penghubung tingkah Desa yang umumnya dapat dilalui oleh 

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

pusat Kota Bima sampai ke Desa Sakuru yang dapat memperlancar arus distribusi 

barang dan jasa dapat berjalan lancar. 

 
18 Sumber: Data Monografi Desa Sakuru Tahun 2023 
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Luas wilayah Desa Sakuru adalah ± 8.667.46 m2 yang terdiri dari tanah 

persawahan, tanah perkebunan atau tegalan, tanah perkalangan, untuk bangunan 

umum seperti: sarana oleh raga, kuburan, sekolah, tempan ibadah dan lain-lain. 

Desa Sakuru merupakan salah satu desa yang berbeda di lingkungan 

kecematan Monta mempunyai suhu udara pada umumnya panas dan kering yaitu 

suhu maksimum 35, 0C dan minimum 19, 2 C (data monograi Desa Sakuru tahun 

2016), mengenai iklimnya tidak berbeda dengan daerah-daerah umumnya Bima 

yaitu memiliki iklim tropis yang tergantung pada 2 musim yaitu musim yaitu 

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

hingga Oktober dan hujan terjadi bulan November hingga maret.27 Sehingga 

daerah yang berlokasi di daerah dataran rendah, sumber mata air disekitar Desa 

Sakuru cukup memandai untuk kepenting pengairan. Mengenai keadaan air 

minum di Desa Sakuru di ambil dari sumur gali dan sumur bor, meskinpun ada air 

PDAM, masyarakat desa Desa Sakuru tetap meminum air dari sumur bor. Bagi 

masyarakat Desa Sakuru sarana irigasi yang digunakan untuk pengairan 

pertanian berasal dari sungai dan bendungan Dam Diwu Moro yang berada di 

Desa Mangge yang dimanfaatkan dengan baik,28 oleh karena itu dengan adanya 

pengairan dari bendungan tersebut menyebabkan pola tanam padi, bawang, 

merah, kedalai dan jagung menjadi maksimal. Sebagai besar penduduk Desa 

Sakuru menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan masih kental 

dengan pola agraris ditunjang dengan sektor primer lain seperti petemakan dan 

keterampilan. 

1. Pendidikan 
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Program pendidikan merupakan program yang tidak kalah pentingnya 

bagi kebijaksanaan pengaturan masalah kependudukan. Pendidikan adalah salah 

satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan sumber 

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

manfaatnya akan dapat dinikmati oleh penduduk untuk masa yang sangat 

panjang yang sering disebut dengan masa depan. Mengenai tingkat pendidikan 

penduduk di Desa Sakuru dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. 

Penduduk Desa Sakuru Menurut Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1 TK 50 

2 SDN 1.730 

3 TP/Sederajat 250 

4 SMA/Sederajat 600 

5 Akademik/DI-D3 10 

6 Sarjana (SI-S3) 200 

2. Mata Pencaharian 

Mata pencarian selain sebagai sumber nafkah juga dapat dijadikan tolak 

ukur pemenuhan ekonomi penduduk dan secara tidak langsung berkaitan erat 

dengan usaha yang digelutinya. Berikut ini adalah data mengenai mata 

pencaharian yang digeluti penduduk Desa Sakuru, seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 2. 

Mata Pencaharian Penduduk Desa Sakuru Kecamatan Monta 
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No Mata Pencaharian Jumlah Orang 

1 PNS 25 

2 ABRI/TENTARA 9 

3 PEDAGANG 100 

4 PETANI 3.500 

3. Pola Perkampungan 

Perkampungan Desa Sakuru dapat dilihat adanya pola hidup 

mengelolakan karena Desa Sakuru ini terdiri dari tujuh dusun yang mempunyai 

tempat yang berbedekatan untuk perumusan atau perkarangan dari tujuh dusun 

31 Ha dan Ha untuk pembangunan sarana umum. 

Mengenai pemukiman penduduk. rumah-rumah penduduk Desa Sakuru 

dibangun sangat berdekatan, yang dipagari dengan pagar bambu dan mereka 

lebih cenderung membangun rumah di atas tanah warisan di sekitar rumah orang 

tua. 

Kondisi pemukiman penduduk Desa Sakuru sangat baik karena sebagian 

besar rumah penduduk adalah rumah panggung yang berdinding kayu bertingkat 

kayu- kayu gelondongan yang besar. Namun pada saat penelitian ada sebagian 

rumah yang sudah mengalami pergeseran yaitu rumah yang dibangun tampa 

panggung dengan berdinding tembok dan lantai terbuat dari keramik. 

Rumah asli dari Desa Sakuru yaitu rumah panggung, ruangan rumah 

terdiri dari tiga bagian yaitu bagian depan, ruang tengah dan ruang belakang yang 

masing- masing mempunyai fungsi, ruang depan sebagai tempat menerima tamu, 

ruang tengah sebagai ruang belakang dipergunakan sebagai dapur. 
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4. Sistem Kepercayaan 

Masyarakat Desa Sakuru adalah pemeluk Agama Islam yang taat. Segala 

Sesuatu berkaitan dengan ajaran -ajaran Islam, segala aktivitas tidak 

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

kebaikan dilandasi oleh Ahklakulkarimah (moral yang baik sesuai tuntunan 

Ajaran Islam).19 

Masyarakat Desa Sakuru Islam bukan hanya Agama, tetapi juga sebuah 

budaya, sehingga Ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dengan kebiasaan hidup 

sehari-hari pada masyarakat setempat. Masuknya Ajaran Islam di Bima tidak 

mematikan tradisi- tradisi masyarakat yang telah berkembang sebelumnya. 

Beberapa adat dan kebiasaan lokal masih tetap berjalan beriringan dengan 

pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur’an. Kepercayaan lokal tradisional berkaitan 

dengan dunia supranatural masih ada dalam konsep hidup masyarakat Desa 

Sakuru. Mereka masih percaya akan adanya roh leluhur serta mengenal akan 

adanya unsure-unsur gaib dan roh halus sebagai sumber malapetaka dan 

kesejahteraan hidup manusia, arwah leluhur dianggap tetap hidup dan 

memperhatikan tindakan anak cucunya. Sehingga dengan kepercayaan demikian 

timbul system pemujaan dan persembahan kepada arwah leluhur dan mahluk 

halus melalui upacara selamatan maupun sajian-sajian.20 

Selain percaya pada roh leluhur, masyarakat Desa Sakuru juga percaya 

akan adanya kekuatan-kekuatan gaib, misalnya pada tombak, pertama, keris, 

 
19 M. Facrir Rahman dan Nurmukminah, Nika Mbojo antara Islam dan Tradisi (Ed 1; Mataram: 

Alam Tara Lening Institute, 2011), h. 7-9. 
20 M. Facrir Rahman dan Nurmukminah, Nika Mbojo antara Islam dan Tradisi (Ed 1; Mataram: 

Alam Tara Lening Institute, 2011), h. 7-9. 
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berlian, gendong dan gong. Apabila pelaksanaan upacara terdapat kekurangan –

kekurangan bahan atau benda, maka upacara tidak akan berjalan lancar dan akan 

nada kejanggalan-kejanggalan pada penduduk yang melaksanakan upacara 

tersebut.21 

5. Sistem Kesenian 

Kesenian budaya mbojo. ialah budaya yang dimilik oleh dou “dou mbojo” 

atau masyarakat Bima khususnya Desa Sakuru. Harus diketahui, bahwa dou mbojo 

bukan hanya menjadi penduduk daerah Bima. tetapi juga sebutan mereka yang 

tinggal di daerah Dompu, karena kesenian budaya mbojo. Milik masyarakat mbojo 

di daerah Bima dan Dompu memiliki satu seni budaya. Leluhur kita, pada keajaan 

dan kesultanan, sangat terkenal. Kalau ada upacara khitanan, khatam Al-Qur’an 

dan upacara pernikahan, selalu diramaikan dengan petunjukan kesenian budaya 

mbojo. Adapun sarana tersebut terdiri dari. perkumpulan atau kesenian di Desa 

Sakuru yaitu: Mpa’a Sila atau Mpa’a Pedang (Silat) Mpa’a Gantao, Buja Kadanda 

dan Hadrah Dompu. 

6. Sistem Kekerabatan 

Pernikahan antara laki-laki dan seorang perempuan merupakan 

kedudukan keluarga, bilamana pernikahan sudah selasai dengan berbagai 

upacara dan dengan berbagai syarat-syarat wanita yang menjadi istri tersebut 

segera bertempat tinggal di rumah suaminya. Jika mempunyai anak dalam 

pernikahan anak-anaknya adalah anak- anak dari ayah dan ibunya, oleh karena 

 
21 M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bogor Indonesia: Cv Binasti, 2002), h. 

84 
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itu anak tersebut mempunyai hubungan kekeluarga baik dari pihak ibu maupun 

ayah. Tapi bagi masyarakat Desa Sakuru tidak hanya diharuskan tinggal dipihak 

laki-laki namun biasa juga tinggal dipihak wanita. Karena di Desa Sakuru 

menganut sistem kekerabatan parental. 

Mencari jodoh di dalam lingkungan kerabat sendiri di dalam masyarakat 

Bima khususnya Desa Sakuru harus mengikuti pembatasan tertentu sesuai aturan 

atau Kaidah Agama dan adat masing-masing, bagi masyarakat Bima, sudah pasti 

mengutamakan dan memberlakukan hukum-hukum Islam dan norma-norma 

adat yang juga bermuansa Islam, tidak boleh terjadi perkawinan antara laki-laki 

dan perempuan yang haram nikahnya, misalnya nikah antara saudara kandung. 

Juga tidak boleh terjadi pernikahan antara paman dan bibi dari saudara 

sekandung. Bapak atau ibu dengan keponakan. Jika kedua ini dilanggar akan 

mendapat hukuman akan dikeluarkan dari kekerabatan dikampung atau di 

susun.22 

B. Eksistensi peta kapanca dalam Adat Pernikahan di Desa Sakuru 

Kapanca adalah melumatkan Daun pacar pada telapak tangan calon 

pengantin wanita dan laki-laki yang dilakukan secara bergantian oleh ibu-ibu dan 

tamu undangan yang semuanya adalah kaum wanita Upacara adat Peta kapanca 

dilaksanakan sehari sebelum dilaksanakan resepsi pernikahan, menjelang 

pelaksanakan akad nikah /Ijab Kabul harinya. 

Perkembangan Peta Kapanca (pacar) dalam pernikahan di Desa Sakuru 

berkulturasi dengan cara-cara Islam hanya saja lebih yang lebih menonjol dalam 

 
22 Tokoh Adat atau tokoh masyarakat hasil wawanca oleh penulis 20/Maret 2018 
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pelaksanaan adalah prosesi dan peran-peran tokoh adat lebih menonjol 

dibandingkan dengan tokoh Agama Islam. Adapun cara-cara mengenai pelaksanaan 

pernikahan bersumber dari adat yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat 

( nenek moyang masyarakat Sakuru atau dari zaman kesultanan) dan cara-cara 

pelaksanan pernikahan adat tersebut masih dilaksanakan hingga sekarang. 

Eksistensi peta kapanca dalam adat pernikahan di Desa Sakuru Kecamatan 

Monta Kabupaten Bima, akan selalu dilestarikan, dikarenakan peta kapanca 

tersebut merupakan warisan budaya lokal yang secara temurun dan kemudian 

diwariskan kepada gerasi mudah, untuk melestarikan budaya tersebut, warga 

Desa Sakuru mengharuskan dalam prosesi pernikahan ada peta kapanca sebagai 

tanda penyempurnaan acara pernikahan, dengan tata cara sebagai berikut, 

menyediakan daun pacar ro’a kapanca yang sebelumnya sudah ditumbuk halus, 

menaburi daun tersebut di atas telapak tangan kedua mempelai pria dan wanita 

dengan beralaskan bantal baru dan dalam posisi duduk.23 

C. Prosesi Pelaksanaan Pernikahan di Desa Sakuru 

1. Dou Sodi (Pinangan) 

Upacara melamar atau meminang dalam bahasa daerah disebut Panati 

Orang yang diutus melakukan pinangan disebut Ompu Panati. Bila pinangan itu 

diterima, resmilah kedua remaja berada dalam ikatan pacaran.24 Satu dengan 

yang lain disebut dou sodi (dou artinya orang, sodi artinya, maksudnya orang yang 

 
23 . Facrir Rahman dan Nurmukminah, Nika Mbojo antara Islam dan Tradisi (Ed 1; Mataram: 

Alam Tara Lening Institute, 2011), h. 7-9. 
24 Facrir Rahman dan Nurmukminah, Nika Mbojo antara Islam dan Tradisi (Ed 1; Mataram: 

Alam Tara Lening Institute, 2011), h. 7-9. 
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sudah ditanya isi hatinya dan sepakat untuk dinikahkan). Karena sudah saling 

diikat, yang seorang sudah menjadi dou sodi yang lain, kedua itu tak bebas lagi 

untuk mencari pacar lain. 

Jika kedua remaja itu sudah mengikat janji, biasanya perempuan meminta 

sang pria agar mengirim orang tuanya. Bisanya sodi angi tidak berlangsung lama 

melainkan langsung dikuti dengan melamar sang gadis. Tujuannya, antars lain, 

untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak terpuji. 

2. Nge’e Nuru (tinggal bersama dirumah calon mertua) 

Ne’e nuru maksudnya calon suami tinggal bersama di rumah calon mertua 

Ngge’e artinya tinggal, nuru artinya ikut. Pria sudah di terima lamarannya, bila 

kedua pihak menghendaki, sang pria diperkenakan tinggal bersama calon mertua 

di rumah calon. Dia akan menanti bulan baik dan baik dan hari baik untuk 

melaksanakan upacara pernikahan. 

Datangnya sang pria untuk tinggal di rumah calon mertua inilah yang 

disebut dengan Ngge’e Nuru. Selama terjadinya ngge’e nuru, sang pria harus 

memperlihatkan sikap, tingkah laku dan tutur kata yang baik kepada calon 

mertuanya. Bila selama ngge’e nuru, malas dan sebagainya, atau tak pernikahan 

sholat, lamaran bisa dibatalkan secara sepihak oleh keluarga perempuan. Ini 

berarti ikatan sodi angi di antara sang pria dengan kehidupan calon mertua. 

Selama ngge’e nuru, pris tidak diperkenankan bergaul bebas dengan perempuan 

calon istrinya. 

Selama Ngge’e Nuru pemuda tidak boleh berkomunikasi langsung dengan 

gadis tunangannya. Kalau ada hal yang penting yang ingin di sampaikan, harus 
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memulai orang lain. Menurut adat, tabu bagi pemuda untuk berkomunikasi 

langsung dengan gadis tunangannya tanpa ada orang lain sebagian perantara dan 

saksi. Selama ngge’e nuru pemuda harus membantu orang tua gadis (calon 

mertua) dalam mengurus dan mengerjakan sawah, kebun dan hewan ternak. 

Upacara mengandung tujuan luhur dan mulis, antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk melatih dan kesabaran keuletan pemuda sebagai calon suami dan 

pemimpin rumah tangga sehingga kelak akan menjadi suami dan kepala 

rumah tangga yang sabar serta ulet. 

2. Masa perkenalan antara calon pemudah dengan calon mertuanya. Sehingga 

kelak di kemudian hari akan terjalin hubungan yang intim antara menantu 

dengan mertua. 

3. Masa persiapan bagi pemudah dengan orang tuanya, untuk mempersiapkan 

segala sesuatu yang dibutuhkan dalam upacara pernikahan. Terutama dalam 

pengadaan dan pembangunan Uma Ruka (Rumah untuk penganten) dan masa 

nikah (emas kawin) atau co’i (mahar) 

4. Masa yang sangat menentukan kelangsungan sodi angi (pertunangan) antara 

memudah dan gadis 

Hubungan sodi angi (tunangan) terputus bila: 

1) Pemudah tertanya memilki sifat tercela seperti malas beribadah dan 

bekerja, suka berjudi, mencuri dan berjina atau mencintai gadis lain. 

2) Pemudah tidak terampilan dalam bidang kanggihi ro kanggama 

(pertanian) lowi (masak-memasak), muna romedi (bertenun), mura ro 

pako (menanam dan memanen), maka hubungan akan putus. Kalau 

hubungan sodi angi terputus karena hal-hal seperti tersebut di atas, maka 
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orang tua dan keluarga akan terasa aib dan malu. Banyak di antara orang 

tua yang Paki Weki (mengasingkan diri) dari lingkungan karena sudah 

melanggar nilai ”Maja Labo Dahu“ sebagai fu’u mori (pilar kehudapan). 

3. Panati (Melamar) 

Tradisi Bima, Panati menjadi pintu gerbang menuju ke jenjang pernikahan. 

Panati adalah melamar atau meminang perempuan. Panati diawali dengan 

datangnya utusan pihak laki-laki ke orang tua perempuan. Utusan dating untuk 

menanyakan apakah sang gadis sudah memiliki kumbang atau calon suami. Bila 

memperoleh jawaban sang perempuan bertatus bebas, kembali dilakukan 

pendekatan untuk mengetahui apakah perempuan itu dapat di lamar. Jika 

diterima oleh pihak perempuan, pria melakukan apa yang disebut wi’i nggahi. 

Pada hari yang ditetapkan, pertunangan diresmikan dalam Upacara Pita Nggahi. 

4. Wa’a Coi (Mengantar Mahar) 

Wa’a coi maksudnya upacara menghantar mahar atau mas kawin, dari 

keluarga pria kepada keluarga sang gadis. Dengan adanya upacara ini, berarti 

beberapa hari lagi kedua remaja tadi segera dinikahkan. Banyaknya barang dan 

besarnya nilai mahar, tergantung hasil mufakat antara kedua orang tua remaja 

tersebut. Pada umumnya mahar berupa, perabotan rumah tangga, perlengkapan 

tidur dan sebagainya. Tapi semuanya itu harus di perjelaskan berapa nilai 

nominalnya.25 

Upacara menghantar mahar biasanya dihadiri dan disaksikan oleh seluruh 

anggota masyarakat disekitarnya. Digelar pula arak-arakan yang meriah dari 

 
25 Tokoh masyarakat dan tokoh adat hasil wawancara penulis 12-17 Februari 2024 
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rumah dan kebutuhan lain untuk upacara pernikahan seperti beras, kayu api, 

hewan ternak, jajan dan sebagainya ikut dibawa. 

5. Mbolo Weki (Musyawarah) 

Mbolo, weki adalah upacara musyawarah dan mufakat seluruh keluarga 

maupun handai taulan dalam masyarakat untuk merundingkan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pelaksanaan hajatan atau rencana perkawinan yang 

dilaksanakan. Hal-hal yang dimufakatkan dalam acara mbolo weki meliputi 

penentuan hari baik, bulan baik untuk melaksanakan hajatan tersebut serta 

pembagian tugas kepada keluarga dan handai taulan ada hajatan pernikahan, 

masyarakat dengan sendirinya bergotong royong membantu keluarga 

melaksanakan hajatan, Bantuan berupa uang, hewan, padi atau beras dan lainnya. 

6. Teka Ra Ne’e (Pemberian Bantuan) 

Teka ra ne’e ke keluarga yang melaksanakan hajatan merupakan kebiasaan 

di kalangan masyarakat Bima, Teka ra ne’e berupa pemberian bantuan pada 

keluarga yang mengawinkan putra-putrinya.37 Bila upacara teka ra ne’e dimulai, 

berduyun- duyunlah masyarakat (umumnya kaum wanita) datang ke rumah 

keluarga tuan rumah membawa uang, bahan pakaian dan sebagainya. Sebagai. 

Selama acara pernikahan digelar keramaian seperti malam hadrah atau biola 

semalam suntuk. Ada pula olahraga seperti mpa’a Gantao atau tarian seperti Buja 

Kadanda. 

7. Akad Nikah 
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Akad nikah merupakan puncak acara. Sebelum akad berlangsung, 

malamnya dilakukan upacara peta kapanca (member atau menghias daun pacar 

yang digiling halus pada telapak tangan pengantin). Acara ini di sebut londo 

dende,di mana pengantin pria di antar ramai-ramai oleh keluarga dan handai 

taulan dengan dengan diiringin kesenian hadrah ke tempat pengantin 

wanitan.pengantin pria mengenakan pakaian adat pengantin.kadang-kadang 

kedua pengantin di atas bersama-sama menuju tempat upacara.seringkali pula 

hanya pengantin pria yang di arak. Penganti wanita cukup menuju di tempat 

upacara tempat pengantin wanita di persiapkan pakaian adat pengantin dan 

duduk di atas pelaminan yang dihias ornamen-ornamen tradisional. duduknya di 

bawah (di atas kasur berhias) dengan bersimpuh menurut adat (daho tuku tatu’u 

). ia didampingi seorang inang pengasu dan dua remaja putri dari keluarga dekat 

yang bertugas mengipas, selain itu duduk pulang dua orang laki-laki atau 

perempuan yang membawa alat penginang. 

Bagian Pelaminan duduk berbaris berhadap-hadapan putri-putri remaja 

yang membawa lilin berhias. Di belakang Dan di samping mereka duduk para tanu 

ibu dan bapak. Orang tua pengantin wanita duduk di sebelah pelaminan. Ruangan 

tersebut dibatasi dengan tirai adat yang disebut Ra lara berwarna-warni. 

Biasanya dipakai warna merah, hijau, kuning dan putih. Saat pengantin dan 

rombongan naik atau masuk keruangan, mereka berhenti di depan tirai. 

Terjadilah semacam dialog pendek antara pengantar (bapak-bapak) pengantin 

pria dengan penjaga tirai (bapak-pabak) pihak wanita. Setelah diserahkan uang 

pelumas dan sirih pinang, barulah tirai di buka oleh ibu-ibu dari pihak wanita dari 

dalam tirai dan di sambung dengan taburan beras kuning. 
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Masuklah pengantin pria dengan di kawal dua orang bapak atau ibu yang 

berhenti di depan pelaminan. Pengantin pria melangkah naik ke pelaminan dan 

menancapkan setangkai kembang ke atas gelung pengantin wanita yang duduk 

membelakangi. Pengantin wanita mencabut kembangnya dan membuangnya (ini 

dilakukan tiga kali). Acara ini disebut menggu. Setelah menggu, pengantin wanita 

berbalik dan sama-sama duduk berhadapan kemudian pengantin wanita sujud 

atau salaman dengan pengantin pria. Selanjutnya mereka duduk bersanding 

untuk disaksikan oleh undangan dan handai taulan.26 

Seluruh masyarakat pada acara ini, yaitu, pemuka agama, laki-laki dan 

wanita diundang untuk menyaksikan dan memberikan do’a restu. Pelaksanaan 

upacara ini bermacam-macam. Kadang-kadang hanya dengan selamat biasa yang 

disebut do’a jama. Kadang-kadang dengan pesta yang cukup meriah dengan 

diiringi ordes atau band. Dengan disaksikan oleh seluruh tamu, didihadapan 

petugas agama, saksi khusus, pengantin pria duduk berhadapan dengan calon 

mertuanya, berpegangan tangan dalam posisi dua ibu jari kanan mereka saling 

merapatkan. Dalam posisi demikian, diadakanlah akad nikah atau lafa harus 

didahului dengan mengucapkan kalimat syahadat yang diucapkan oleh calon 

mertua atau wali dengan diikuti oleh mempelai pria. 

Selesai mengucapkan akad nikah, resmilah pengantin pria menjadi suami 

pengantin wanita. Proses selanjutnya adalah mengantin laki-laki menuju tempat 

duduk pengantin wanita dengan diantar oleh penghulu atau siapa saja yang ada 

di sekitar itu untuk melakukan upacara caka (jengkal) yaitu ibu jari kanan 

pengantin pria diletakkan di atas ubun-ubun pengantin wanita yang diusul 

 
26 Tokoh masyarakat dan tokoh adat hasil wawancara penulis 12-17 Februari 2024 
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dengan saling berjabat tangan antar ke dua pengantin yang selanjutnya mereka 

duduk bersanding Caka dimaksudkan sebagai pertanda sang suami menyentuh 

istrinya dan mulai saat itu mereka sudah halal untuk bergaul sebagai suami istri.27 

8. Zikir Peta kapanca (Zikir Pacar) 

Upacara ini laksanakan sehari sebelum calon pengantin wanita 

dinikahkan. Setiba di uma ruka, calon pengantin wanita akan melaksanakan acara 

adat yang disebut peta kapanca, yaitu acara penempelan kapanca (berpacar) di 

atas telapak tangan  calon pengantin wanita. Dilakukan secara bergiliran oleh ibu-

ibu pemuka adat. Peta kapanca merupakan peringatan bagi calon pengantin 

wanita bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi akan melakukan tugas sebagai 

istri atau ibu rumah tangga.28 

Sesampainya rombongan kalondo dou di wei di rumah pelaminan di 

sambut dengan gembira oleh para oleh para undangan yang sedang menunggu 

kehadiran calon pengantin wanita. Suasana semakin meriah karena di halaman 

uma ruka tengah berlangsung penyambutan dengan atraksi bermacam-macam 

keseniaan rakyat. Sementara di atas uma ruka telah hadir para pemuka adat 

beserta hadirinnya yang akan melaksanakan upacara” (penempelan daun pacar). 

Seiring dengan kegiatan peta kapanca, akan digsuguhkan juga sejenis 

kesenian rakyat yang bernafaskan ajaran Islam yang disebut Zikir Peta kapanca 

yang dilakukan oleh para undangan. Mereka akan membawakan syair bernuansa 

Islam yang liriknya berisi pujian dan sanjungan pada Allah dan Rasul. Usai 

 
27 M. Facrir Rahman dan Nurmukminah, Nika Mbojo (Bima) antara Islam dan Tradisi (Ed 1; 

Mataram: Alam Tara Lening Institute, 2011), h. 7-9. 
28 Tokoh masyarakat dan tokoh adat hasil wawancara penulis 12-17 Februari 2024 
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upacara Peta kapanca dilanjutkan dengan pertunjukan kesenian dan musik Mbojo 

Bima semalam suntuk.     

9. Jambutan (Pesta) 

Ada sebuah acara yang menjadi bagian dari prosesi pernikahan yaitu 

jambutan. Semula acara ini hanya berlaku di kalangan etnis Arab, namun akhirnya 

menjadi bagian dari tradisi Bima maupun Orang Melayu, Jumbatan hampir sama 

tujuannya dengan Teka ra ne’e namun pelaksanaan cukup satu hari. Sedang Teka 

ra ne’e berkisar antara dua hingga antara dua hingga tiga hari. 

10. Boho Oi Ndeu (Menyiram Air mandi) 

Boho Oi Ndeu adalah mandi sebagai pertanda upacara selamat tinggal atas 

masa remaja. Boho oi ndeu ini dilakukan sehari setelah akad nikah, dilangsungkan 

tapi sebelum pengantin bergaul sebagai suami istri. Pada upacara ini kedua 

pengantin duduk bersama pada tempat tertentu yang telah disediakan. Kemudian 

dari atas kepalanya oleh dukun dituangkan air yang41 sudah disiapkan dalam 

periuk tanah yang baru 9 roa bou; artinya periuk: bou berarti baru). Leher periuk 

dilingkari dengan segulung benang putih. Boho oi ndeu biasanya dilakukan pagi 

hari yang disusul dengan do’a selamatan pada sore harinya. Kedua pengantin 

duduk berdampingan, menduduki suatu tenun yang disebut lira, sedangkan 

badan mereka dililit dengan untaian benang tenun dari kapas putih sebagai 

lambang ikatan suci kemudian dilakukan siraman dengan air wangi-wangian. 

Inilah akhir dari upacara nika ra neku. 
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Acara mandi untuk calon pengantin wanita dilakukan juga sebelum 

upacara perkawinan, yakni pada pagi hari sebelum acara peta kapanca. Mandi ini 

disebut boho oi mbaru yang artinya memandikan atau menghapus masa 

kegadisan bagi calon pengantin wanita. Setelah mandi dilanjutkan dengan boru 

atau cukuran yaitu mencukur dahi calon mempelai wanita menurut bentuk 

dandanan yang diperlukan. Pada hari ketiga, pengantin wanita diboyong ke 

rumah pengantin pria dalam acara yang disebut lao keka, Di tempat pengantin 

pria, diadakan acara mapaco, dimana kedua pengantin diperkenalkan pada para 

undangan yang satu persatu menyampaikan sumbangan, entah uang atau barang, 

bahkan secara simbolis menyerahkan seuntai tali apabila hadiahnya hanya 

merupakan seekor kerbau 

D. Prosesi Peta kapanca dalam Adat Penikahan di Desa Sakuru 

Prosesi upacara peta kapanca diawali acara songongo atau mandi uap 

dengan bunga-bunga atau acara boho oi ndeu atau siraman serta acara cafi ra 

hambu marukai atau menata dan merias kamar pengantin. Upacara peta kapanca 

dihadirin oleh ibu-ibu dari pihak keluarga, kerabat, handai tulan, dan tentangga 

keluarga yang berhajat. Kapanca dimulia dengan melakukan oleh ibu-ibu dari 

keluarga terdekat, kerabat, tetangga, dan para tokoh masyarakat. Dengan telah 

adanya tanda merah pada telapak tangan,29 menunjukkan pada masyarakat 

bahwa wanita telah menjadi telah menjadi milik seseorang atau bukan lagi gadis, 

karena setelah upacara peta kapanca akan dilaksanakan acara sakral, yaitu akad 

nikah. 

 
29 M. Facrir Rahman dan Nurmukminah, Nika Mbojo antara Islam dan Tradisi (Ed 1; Mataram: 

Alam Tara Lening Institute, 2011), h. 7-9 
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Sebelum menuju prosesi Peta kapanca, diadakan acara tekar ne’e khusus 

untuk kaum ibu, biasanya berlangsung di rumah mempelai wanita selama dua 

hari hingga malam peta kapanca dilaksanakan. Pada malam hari sebelum akad 

nikah dikediaman calon wanita mempelai wanita akan melaksanakan upacara 

malam peta kapanca, pemakaian daun pacar Dengan memulung daun pacar, para 

ibu sacara bergantian memasang daun pacar. Para ibu secara bergantian 

memasang daun pacar. Pemakaian daun pacar tersebut tidak hanya dikuku tapi 

juga ditelapak tangan calon mempelai wanita dan harus berjumlah ganjil, tujuh 

atau sembilah. Dengan diiringi Zikir, ini dimaksudkan sebagai do’a restu agar 

kelak calon mempelai wanita diharapkan akan mendapatkan kebahagian dan 

kedamaian dalam berumah tangga. Untuk upacara Peta kapanca ini, calon 

mempelai wanita dirias terlebih dahulu layaknya riasan pengantin serta memakai 

pakaian adat dan duduk ditengah undangan yang hadir pada malam itu yang 

semuanya perempuan. Adapun makna daun pacar ini yakini ini yakini warna 

merah yang ada di telapak tangan menandakan tidak bujangan lagi. 

Upacara peta kapanca masyarakat jumlah ibu-ibu yang bergiliran 

meletakkan lumatan daun pacar harus dalam jumlah ganjil, biasanya tujuh atau 

Sembilan orang, Pada saat proses upacara peta kapanca berlangsung selalu 

diiringi lantunan dzikir mendapatkan kebahagiaan, kebarokahan, dan kedamaian 

dalam menapaki perjalanan rumah tangga, sehingga sanggup mengemban 

amanah Allah swt dan diridhoi mewujudkan sosok penerus yang mampu member 

bobot pada bumi dengan kalimat ia ilaha illahah.30 Upacara Peta kapanca ini 

dimaksudkan untuk di malam itu, untuk memberi contoh kepada para tamu, khususnya 

 
30 Tokoh masyarakat dan tokoh adat hasil wawancara penulis 12-17 Februari 2024 
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gadis-gadis yang hadir di malam itu, untuk dapat segera mengikuti jejak calon pengantin 

wanita mengakhiri masa lajang. Upacara peta kapanca ini menjadi dambaan para ibu di 

mana mereka juga mengharapkan agar putrinya kelak dapat segera melewati upacara 

yang sama 

Pada malam menjelang hari “H” Perkawinan. Kedua mempelai melakukan 

kegiatan peta kapanca (berpacar), acara ini dihadiri oleh kerabat, pegawai syara’ 

orang rang terhormat dan para tetangga, peta kapanca dapat diartikan 

mensucukan diri pada malam menjelang hari “H” Perkawinan. 

Peta kapanca merupakan upacara yang sangat kental dengan nuansa 

bathin, dimana proses ini merupakan upaya manusia untuk membersihkan diri 

dari segala hal yang tidak baik, dengan keyakinan bahwa segala tujuan harus 

didasari oleh niat dan upacara yang baik pula. Upacara adat peta kapanca bukan 

lagi merupakan hal yang asing. Upacara ini merupakan rangkaian dari 

keseluruhan prosesi acara pernikahan di bumi nggawi rawi pahu tersebut. 

Bahkan sering kita temui gadis-gadis ataupun ibu-ibu yang menggunakan pacar 

di tangannya. 

Setelah kegiatan sangongo (mandi uap) dengan bunga-bunga atau acara 

boho oi ndeu (siraman) serta acara cafira hambu marukai (menata dan merias 

kamar pengantin), kemudian dilaksanakan acara ini yaitu peta kapanca 

(berpacar) dengan diawali prosesi penjemputan mempelai untuk dipersilahkan 

duduk di pelamin. Acara penjemput biasanya disampaikan oleh juru bicara 

keluarga. Setelah mempelai pengantin duduk dipelaminan, dan berbagai 

perangkat atau perlengkapan dipersiapkan, selanjut MC mulia mengundang satu 

persatu kerabat dan beberapa tamu undangan untuk meletakkan atau 
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mengusapkang ro’o kapanca (daun pacar) ke telapak tangan calon mempelai. 

Orang orang yang diundang biasanya orang-orang yang kedudukan sosial yang 

baik dan kehidupan rumah tangganya bahagia.31 Hal ini dimaksudkan agar calon 

mempelai kelak dapat hidup seperti mereka. 

Adapun tata cara pelaksanaan peta kapanca yaitu mula mula orang yang 

telah ditunjuk mengambil sedikit ro’o kapanca (daun pacar) dari dalam tempat 

yang sudah dipersiapkan, kemudian meletakkan atau mengucapkan kepada 

telapak tangan calon mempelai yang dimulai dengan telapak kanan dan di 

lanjukkan dengan telapak tangan kiri dengan disertai pembacaan dzikir oleh tamu 

undangan laki-laki semoga calon mempelai kelak dapat hidup bahagia. 

E. Makna Simbolis Perangkat Peta kapanca 

Makna adalah pertautan yang ada unsur-unsur bahasa itu sendiri, 

terutama pada tataran kata-kata. Makna sebagai penghubung bahasa dengan 

dunia luar merupakan kesempatan para pemiliknya sehingga terkadang sulit 

dimengerti olh orang lain. Bumer mengatakan bahwa makna adalah sebuah 

“produk sosial”, yang artinya, dengan melakukan interaksi dengan individu 

lainnya, kita akan mendapatkan kesepahaman dengan individu yang lainnya, 

sehingga kita dapat memperoleh sebuah dari sebuah simbol tertentu. 

Peta Kapanca (Berpacar) adalah melumatkan Daun pacar pada telapak 

tangan calon pengantin wanita dan laki-laki yang dilakukan secara bergantian 

oleh ibu-ibu dan tamu undangan yang semuanya adalah kaum wanita Upacara 

adat Peta kapanca dilaksanakan sehari sebelum dilakasakan resepsi pernikahan, 

 
31 Tokoh masyarakat dan tokoh adat hasil wawancara penulis 12-17 Februari 2024 
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menjelang pelaksanaan akad nikah/ Ijab Kabul esok harinya Di Bima disebut 

Upacara Peta kapanca.32 

Upacara Peta kapanca adalah salah satu upacara adat Bima yang dalam 

pelakasaannya menggunakan/ memakai daun kapanca (daun pacar). Peta 

kapanca adalah salah satu jenis tumbuhan yang dalam bahasa Indonesia disebut 

tumbuhan pacar dan dalam bahasa latin disebut Lawsania Alba. Daun Kapanca 

yang ditumbuk sampai harus disebut peta kapanca yang dalam bahasa Bima 

disebut suci atau bersih. Demikianlah tata cara pelaksanaan upacara peta kapanca 

mengandung makna akan kebersihan atau kesucian. Sebagaimana yang sangat 

diharapakan oleh masyarakat Bima umumnya dan Masyarakat Desa Sakuru 

khususnya yaitu: 

1. Utamanya kesucian hati Calon Mempelai menghadapi hari esok, memasuki 

bahtera rumah tangga, melepasa masa gadisnya dan remajanya (masa 

lajangnya). 

2. Peta kapanca apabila ditempelkan pada kuku, maka akan member warna 

merah pada kuku dan sangat sukur/ sulit menghilangkannya. Pewarnaan 

kuku menjadi merah dan sukar dihilangkan ini ditarik suatu perlanmbang 

dan harapan, semoga pernikahan nanti akan berlansung dengan langgeng, 

menyatu antara keduanya, kekal bahagia seumur-umumnya. Laksana 

merahronanya serta lengketnya warna merah. “Kapanca” tadi. 

3. Malam Peta ini merupakan acara hidmat. Penuh doa dan restu dan para 

hadirin, keluarga dan para hadirin, keluarga dan para sesepuh. Semoga 

do‟a restu para hadirin dapat mengukur kebahagiaan kedua pasang suami 

 
32 M. Facrir Rahman dan Nurmukminah, Nika Mbojo antara Islam dan Tradisi (Ed 1; Mataram: 

Alam Tara Lening Institute, 2011), h. 7-9. 
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istri kelak dalam membinah rumah tangga yang sekinah, mawaddah 

warahma. Yaitu rumah tangga yang bahagia penuh rasa cinta dan kasih 

sayang, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Rumahku 

adalah Surgaku 

4. Untuk melaksanakan Peta kapanca akan melibatkan sebanyak 7 (tujuh) 

atau 9 wanita yang terdiri dari Isteri Kepala Des, Isteri Lebe, tokoh agama 

dan pemuka adat. Ke 7 atau ke 9 wanita ini diharapkan dapat menitiskan 

atau mewariskan suri tauladan dan nasib baiknya kepada calon mempelai. 

Perlengkapan dan Makna, simbolis yang terkandung dalam perlengkapan 

atau perangkat dalam upacara Peta kapanca adalah: 

1) Bunga hias  

2) Bunga bolu  

3) Ro’o kalo 

4) Ro’o kapanca 

5) Lilin 

6) Fu’u kalo 

7) Lingga 

8) Bongi monca 

9) Malanta 

10) Pangaha saji 

1. Bunga ndi kandiha kanggari (bunga hias) 

Sesungguhnya kita mengetahui bahwa bunga akan selalu bermekaran 

untuk menghias pohonnya dan berkembang dengan baik. Dalam bahasa 
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Bima disebut bunga ndi kandiha kanggari kai artinya mekar dengan 

sendirinya. 

2. Bunga bolu (bunga kue bolu) 

Tokoh adat mengatakan bahwa bunga bolu ini adalah sebagai hadiah 

kepada calon mempelai agar selalu bahagia dalam menjemput bahtera 

rumah tangganya. 

3. Ro’o kalo (Pucuk daun pisang) 

Kita mengetahui, bahwa daun pisang yang yang tua, belum kering, sudah 

muncul pula daun mudahnya untuk meneruskan kehidupannya dalam 

bahasa Bima disebut ro‟o kalo Melambangkan kehidupan sambung 

menyanmbung (berkesinambungan) . Artinya jangan berhenti berupaya, 

berusaha keras demi mendapatkan hasil yang diharapkan. Sebagaimana 

kehidupan pisang, nanti berhenti berpucuk setelah sudah berubah. 

4. Ro’o kapanca (Daun pacar) 

Ro’o kapanca bila ditempelkan pada kuku, maka akan member warna 

merah pada kukub dan sangat sukar/ sulit menghilangkannya. Pewarnaan 

kuku menjadi merah sukar dihilangkan ini ditarik suatu perlambang dan 

harapan, semoga pernikahan nanti akan berlangsung dengan langgeng. 

Menyatu antara lengketnya warna merah “kapanca” tadi. 

5. Lilin 

Lilin sebagai penelitian yang dapat menerangi kegelapan yang berarti 

panutan atau teladan. Sehingga diharapkan calon mempelai dapat menjadi 

penerang, penuntun, suri teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Serta 

senantiasa hidup rukun, tenteram, damai, rajin, dan tidak saling 
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mengganggu satu sama lain. Selain dari pada itu diharapkan agar calon 

mempelai senantiasa memiliki hati yang manis, sifat, prilaku dan tutur 

kata yang manis untuk menjalin kebersamaan dan keharmonisan.33 

6. Fu’u kalo (Pohon pisang atau batang pisang) 

Menurut tokoh adat yang saya wawancarai bahwa Batang atau pohon daun 

pisang tidak terlalu memiliki kegunaan yang sangat perluh akan tetapi dia 

hanya sebagai pelengkap perangkat yang ada namun memiliki makna yang 

begitu luas yaitu Makna fu’u kalo ini hampir sama maknanya dengan pucuk 

daun pisang, karena dua-duanya adalah satu kesatuan yang utuh yang 

memiliki makna Kita mengetahui, bahwa pohon pisang dipotongakan 

tetap tumbuh kembali pohon pisang yang mudahnya untuk meneruskan 

kehidupannya dalam bahasa Bimanya disebut “soro kalo”. Melambangkan 

kehipan sambung menyambung (berkesenambungan). Artinya jangan 

berhenti berupaya, berusaha keras demi mendapatkan hasil yang 

diharapkan. Sebagaimana kehidupan pisang, nanti berhenti berpucuk 

setelah sudah berubah. 

7. Lingga (bantal) dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Bantal terbuat dari kapas dan kapuk, suatu perlambang “dalam bahasa 

bugis disebut “Asalewangeng”. 

b. Bantal sebagai penjelas kepala, dimana kepala adalah bagian paling 

mulia bagi manusia. Dengan Dengan demikian diharapkan calon 

mempelai senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan hormat 

menghormati. 

 
33 M. fachrir Rachman, Kebangkitan Islam di Bima, (Mataram: Alam Tara Lerning Institute, 

2000), h. 34 
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8. Bongi monca (beras kuning) 

Bongi monca (beras kuning) melambangkan pengharapan kehidupan dan 

kedamaian, dimana beras adalah sumber kehidupan manusia, dan warna 

kuning melambangkan sebuah kedamaian, jadi kedua calon mempelai ini 

diharapkan mampu mengarungi kehidupan yang penuh dengan 

kedamaian, dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka nantinya. 

9. Malanta (kain putih) 

Malanta (kain putih) mengandung makna sebagai lambang kebersihan 

atau kesucian hati antara kedua calon mempelai serta siap untuk saling 

menjaga kesucian antara cinta mereka. 

10. Pangaha soji (kue soji) 

Tokoh adat mengatakan bahwa makna kue soji ini sebagai hadiah 

sekaligus pelengkap didalam perangkat upacara peta kapanca itu 

sekaligus memiliki fungsi yang cukup luar biasa yaitu jika kue soji ini tidak 

lengkap atau ada yang kurang, maka pada malam upacara peta kapanca itu 

aka nada hal buruk yang akan menimpa keturunan sang mempelai ini, 

yaitu aka nada roh halus yang akan memasuku tubuhnya. 

F. Pengaruh Peta kapanca Terhadap Kehidupan Sosial Kemasyarakatan di 

Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima  

Tradisi menjadi bagian dari hasil kreasi manusia dalam mengembangkan 

pontensi yang dimilikinya sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. Di muka bumi. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah manusia mengatur kehidupannya 

berdasarkan aturan dari agamanya demi terwujudnya hidup yang diridhai-Nya, 
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menjalin hubungan dengan sesama mahluk berdasarkan petunjuk dan tuntunan 

agama sehinggga segala bentuk aktivitasnya baik berupa adat-istiadat, norma, 

kebiasaan atau tradisi harus sejalan dengan syari‟at. Tradisi dan agama dalam 

masyarakat harus sejalan beriringan sehingga dalam tradisi tidak terjadi 

ketimpangan yang menyebabkan tradisi itu keluar dari aturan agama bahkan 

mendekat kepada dosa besar seperti syirik kepada Allah Swt. Agama menuntun 

manusia dalam menjalankan roda kehidupannya yang lebih baik, dapat 

mengubah pesan-pesan dan menyempurnakan unsur tradisi yang ada dalam 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kehidupan sosial masyarakat Desa 

Sakuru terutama yang tetap melestarikan tradisi Peta kapanca itu hidup tentram, 

saling menghargai, suka bergotong royong, dan tetap mencintai kebudayaannya. 

Hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda kebudayaannya dan 

tetap tercipta kedamaian dalam hidup menjadi realitas cita-cita luhur yang harus 

dihargai dan tetap diwujudkan untuk tercipta masyarakat yang madani. 

Menghargai kebudayaan berarti saling menghargai hak hidup sebagai manusia 

sosial yang tidak merendahkan ataupun melecehkan kebudayaan orang lain. 

Dalam bermasyarakat ada norma atau hukum, kebudayaan, adat-istiadat dan ada 

nilai yang dihargai oleh masyarakat ketika berperilaku atau bertindak harus 

sesuai dengan konsep atau aturan yang telah disepakati bersama.34 

Ketika budaya dan tradisi lokal yang dipertahankan masyarakat bukan 

berarti menutup diri dari perkembangan zaman dalam hal ini mengikuti 

perkembangan budaya di era modern sekarang. Namun, demi mempertahankan 

 
34 Zyuddin Baidawi dan Mutaharruihan, Agama dan Fluralitas Budaya Lokal (Surakarta: PSB- 

PSUMS, 2002), H. 63 
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kearifan budaya lokal dari pengaruh kebudayaan asing yang begitu terbuka 

dengan konsep hidup yang ditawarkan yaitu dari segi fashion, food, dan fumnya 

yang membawa pengaruh buruk terhadap kelangsungan budaya lokal serta 

membawa efek hidup hura-hura dan jauh dari konsep hidup yang diajarakan 

budaya lokal dan ajaran agama Islam. 

Pernikahan mempunyai tradisi Peta kapanca, karena Peta kapanca 

merupakan budaya yang harus dilaksanakan dalam nika ra neku (Pernikahan), 

Namun jika tidak diadakan dampak atau pengaruh buruk yang dapat dirasakan 

apabila tidak melaksanakan atau ada kekurangan dalam peta kapanca ini maka 

anak-anaknya tidak waras keturunananya dan melaksanakan upacara peta 

kapanca di tempat wanita pada saat itulah upacara dilaksanakan secara bersama, 

meski dulu peta kapanca dilakukan secara terpisah antara laki-laki dan wanita 

namun sesuai dengan perkembangan zaman kegiatan ini dilakukan dirumah 

wanita dengan cara duduk berdampingan yang berhadapan dengan para tamu 

undangan yang hadir. 

Senada dengan pendapat di atas bahwa dalam pernikahan memiliki tradisi 

peta kapanca yang dimana budaya ini harus diadakan karna memang sudah 

menjadi budaya di Desa di Sakuru, akan tetapi jika tidak mengadakan acara ini 

otomatis anak-anak dan keturunannya akan menjadi manusia yang tidak 

sempurna dengan kata lain gila.35 

Acara ini dilakukan dihadapan tamu undangan yang hadir baik laki-laki 

telah di sediakan. 

 
35 Tokoh masyarakat dan tokoh adat hasil wawancara penulis 12-17 Februari 2024 
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G. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Tradisi Peta Kapanca 

Adapun nilai-nilai religius dalam tradisi peta kapanca di Desa Sakuru 

Kecamatan Monta Kabupatern Bima meliputi:  

4. Nilai Akidah 

Nilai akidah adalah keyakinan yang kokoh di dalam hati seseorang, 

sehingga mendatangkan ketenteraman jiwa tanpa sedikit keraguan. Nilai akidah 

ini berkaitan dengan nilai ketauhidan yang berupa keimanan kepada Allah Swt. 

dan Rasul-Nya ditandai dengan beberapa indicator: 

Pertama, simbol 99 (sembilan puluh sembilan) butir telur. Makna dari 

simbol 99 butir telur ini adalah mengagung-agungkan nama-nama Allah 

merupakan sebagai bentuk keimanan yang di dalam masyarakat suku Mbojo, 

sebagai harapan semoga diberikan kebaikan dan keberkahan seperti makna yang 

terkandung dalam Asmaul Husna yaitu nama-nama yang baik yang menunjukkan 

kesempurnaan dan keagungan-Nya. 

Kedua, prosesi (praktik) pada pelaksanaan tradisi Peta Kapanca yang 

membacakan zikir kapanca sebagai pengharapan dan doa semoga kelak calon 

pengantin dapat mengarungi kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, 

tenteram, dan mendapatkan keturunan yang saleh salehah di dunia dan akhirat.  

Ketiga, sholawat yang merupakan doa untuk Rasulullah sebagai bukti 

kecintaan kepadanya dan bukti dalam rangka menjadikan Rasulullah sebagai suri 

tauladan dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi calon pengantin wanita 

dalam mengarungi kehidupan rumah tangga 

5. Nilai Ibadah 
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Nilai ibadah merupakan ibadah merupakan tunduk, taat dan merendahkan 

diri serta pengabdian diri kepada Allah Swt. sebagai tuhan yang wajib dan berhak 

disembahi. Nilai ibadah yang dimaksud ialah nilai ibadah umum (ghairul mahdah) 

yang dikenal dengan hablul minan nas (hubungan manusia dengan manusia 

lainnya) yang ditandai dengan beberapa symbol.  

Pertama, ro’o nahi (daun sirih) yang pada pucuk bunga telur ini dibungkusi 

1 (satu) lembar daun sirih dan pinang yang menandakan hubungan sosial yang 

sangat erat antar masyarakat dengan bersilaturahmi. Silaturahmi merupakan 

kegiatan saling mengunjungi atau berkunjung kepada saudara, kerabat terdekat 

ataupun yang jauh sehingga nilai persaudaraan (ukhuwah) tidak terputus. 

Kedua, o’o (bambu) menandakan bahwa hubungan dengan orang lain 

harus tetap rukun dan harus saling tolong menolong dan gotong royong. Tolong 

menolong dan gotong royong dalam prosesi tradisi Peta Kapanca mulai persiapan 

bahan, perlengkapan tempat dan lain sebagainya memberikan sebuah sinyal 

pendekatan emosional diantara kerabat dan keluarga serta masyarakat sekitar. 

misalnya sebelum dilaksanakan rangkaian acara pernikahan, masyarakat yang 

mempunyai hajatan pernikahan mengundang kerabat, handai tolan dan 

masyarakat sekitar untuk berkumpul di rumahnya untuk memberitahukan 

bahwa ada hajatan pernikahan anaknya. 

6. Nilai Akhlak 

e) Akhlak kepada Allah 

Akhlak kepada Allah merupakan sikap dan perbuatan yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia terhadap Allah meliputi beribadah kepada-Nya, 

mentauhidkan-Nya, berdoa, berzikir dan bersyukur serta tunduk dan taat 
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hanya kepada Allah. Akhlak kepada Allah dalam tradisi Peta Kapanca ditandai 

dengan beberapa simbol dan praktek pelaksanaannya. Pertama, ro’o kapanca 

yang ditempelkan pada telapak tangan, maka akan memberi warna merah 

pada telapak tangan dan sangat sukar atau sulit menghilangkannya. 

Pewarnaan telapak tangan menjadi merah dan sukar dihilangkan berarti doa 

atau harapan, semoga pernikahan nanti akan berlangsung dengan langgeng, 

menyatu antara keduanya, kekal dan bahagia selama-lamanya di dunia dan 

akhirat. 

Kedua, 99 butir telur. Makna dari simbol 99 butir telur bahwa Mengagung-

agungkan nama-nama Allah merupakan bentuk keimanan yang di dalam 

masyarakat suku Mbojo, sebagai harapan semoga diberikan kebaikan dan 

keberkahan seperti makna yang terkandung dalam Asmaul Husna yaitu 

nama-nama yang baik yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungan-

Nya. 

f) Akhlak kepada diri sendiri 

Akhlak terhadap kepada diri sendiri adalah pemenuhan kewajiban 

manusia terhadap dirinya sendiri, baik yang menyangkut jasmani maupun 

rohani. Adapun akhlak terhadap diri sendiri dalam tradisi Peta Kapanca 

ditandai dengan beberapa simbol dan praktik pelaksanaannya.  

Pertama, ditandai dengan lilin sebagai pelita yang dapat menerangi 

kegelapan yang berarti panutan atau keteladanan, sehingga calon pengantin 

dapat menjadi penerang, penuntun, suri teladan untuk dirinya sendiri, 

keluarga dan masyarakat, sehingga kebaikan dan keharmonisan dapat 

terwujud dengan rukun dan damai. 
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Kedua, fu’u kalo (pohon pisang) yang melambangkan kehidupan sambung 

menyambung (berkesinambungan). Artinya jangan berhenti berupaya dan 

berusaha keras demi mendapatkan hasil yang diharapkan.  

Ketiga, bunga bolu (bunga kukus) yang berarti agar selalu bahagia dan 

sabar dalam menjemput bahtera rumah tangganya. 

g) Akhlak terhadap keluarga 

Akhlak terhadap keluarga ditandai dengan beberapa simbol:  

Pertama, malanta (kain putih) yang mengandung makna sebagai lambang 

kebersihan atau kesucian hati antara kedua calon mempelai serta siap untuk 

saling menjaga kesucian diantara cinta keduanya. Nilai kebersihan 

berorientasi pada kesucian dalam menjaga cinta dan kasih sayang diantara 

kedua orang tua, keluarga dan kerabat terdekat yang melaksanakan tradisi 

Peta Kapanca terutama kesucian nilai kasih sayang tergambar pada idaman 

hatinya. Kasih sayang juga terlihat ketika pada acara lumuran daun inai atau 

pacar di telapak tangan calon pengantin wanita (tempe ro’o panca ma waur 

ngiru). Hal tersebut menandakan bahwa kasih sayang ibu-ibu selaku tokoh 

adat, wanita dan masyarakat terutama kedua orang tua ketika menempelkan 

daun inai memperlihatkan nilai rasa kasih dan sayang kepada calon 

pengantin wanita maupun kepada tamu yang hadir pada acara tradisi Peta 

Kapanca tersebut. 

Kedua, ditandai dengan lilin sebagai pelita yang dapat menerangi 

kegelapan yang berarti panutan atau keteladanan, sehingga calon pengantin 

dapat menjadi penerang, penuntun, suri teladan untuk dirinya sendiri, 
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keluarga dan masyarakat, sehingga kebaikan dan keharmonisan di dalamnya 

dapat terwujud dengan rukun dan damai.  

Ketiga, fu’u kalo (pohon pisang) yang melambangkan kehidupan sambung 

menyambung (berkesinambungan). Artinya jangan berhenti berupaya, 

berusaha keras demi mendapatkan hasil yang diharapkan.  

Keempat, bunga bolu (bunga kukus) berarti agar selalu bahagia dan sabar 

dalam menjemput bahtera rumah tangganya. Kesabaran yang dimaksudkan 

adalah kesabaran dalam menyiapkan diri untuk melaksanakan hiruk pikuk 

kehidupan rumah tangga. Tentu kesabaran ini menjadi kunci dalam 

menghadapi kesulitan dan kesusahan serta melakukan dengan tindakan 

secara bijaksana dalam mengatasinya. 

Kelima, lingga (bantal) sebagai pengalas kepala, dimana kepala adalah 

bagian paling mulia bagi manusia. Dengan demikian, bantal melambangkan 

kehormatan, kemuliaan atau martabat.  

Keenam, bongi monca (beras kuning) melambangkan pengharapan 

kehidupan dan kedamaian, dimana beras adalah sumber kehidupan manusia, 

dan warna kuning melambangkan sebuah kedamaian. Kedamaian dalam 

tradisi Peta Kapanca menitikberatkan pada calon pengantin supaya dalam 

mengarungi bahtera rumah tangga bisa menghilangkan perbedaan yang ada 

tanpa memosisikan keinginan dan keegoisan yang sepihak yang 

menimbulkan konflik dalam rumah tangga. selain itu, menjalin kedamaian, 

dengan berpikir positif pasti semuanya masalah bisa teratasi. 

h) Akhlak terhadap masyarakat 
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Akhlak terhadap masyarakat tandai dengan beberapa simbol. Pertama, 

bongi monca (beras kuning) yang melambangkan pengharapan kehidupan 

dan kedamaian, dimana beras adalah sumber kehidupan manusia, dan warna 

kuning melambangkan sebuah kedamaian.  

Kedua, O’o (bambu) menandakan bahwa hubungan dengan orang lain 

harus tetap rukun dan harus saling tolong menolong dan gotong royong. 

Tolong menolong dan gotong royong dalam prosesi tradisi Peta Kapanca 

mulai persiapan bahan, perlengkapan tempat dan lain sebagainya 

memberikan sebuah sinyal pendekatan emosional diantara kerabat dan 

keluarga serta masyarakat sekitar. 

Ketiga, ro’o nahi (daun sirih) yang pada pucuk bunga telur ini dibungkusi 

1 lembar daun sirih dan pinang yang menandakan hubungan sosial yang 

sangat erat antar masyarakat. Masyarakat sebagai makhluk sosial tentu 

terdapat perbedaan yang menimbulkan konflik horizontal di tengah 

masyarakat bisa terjadi kapan saja. Dengan demikian, perlu hubungan sosial 

yang sangat erat di tengah masyarakat, seperti silaturahmi, solidaritas, dan 

integritas sehingga keharmonisan, kedamaian dan kenyamanan di tengah 

kehidupan sosial tercapai. 

Acara ini dilakukan dihadapan tamu undangan yang hadir baik laki-laki 

telah di sediakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam 

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

peneliti, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : 

Tradisi Peta kapanca Merupakan tradisi masyarakat muslim yang ada 

dari adanya pengaruh islam. Tradisi Peta kapanca memilki proses yang cukup 

panjang dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang 

dibutuhkan demi jalannya tradisi ini dengan baik. 

Peta kapanca yaitu melumatkan daun pacar pada telapak tangan antara 

pengantin wanita dan laki-laki yang yang dilaksanakan secara bergantian oleh 

tokoh agama, tokoh adat dan undangan: 

1. Eksistensis peta kapanca dalam adat pernikahan di Desa Sakuru 

kecamatan tersebut merupakan warisan budaya lokal yang secara turun 

temurun dan kemudian diwariskan kepada gerasi mudah, untuk 

melestarikan budaya tersebu, Desa Sakuru mengharuskan dalam prosesi 

pernikahan ada peta kapanca sebagai penyempurnaan acara pernikahan 

2. Prosesi upacara peta kapanca acara sangongo atau mandi uap dengan 

bunga- bunga atau acara boho oi ndeu atau siraman serta acara cafi ra 

hamba marukai atau menata dan merias kamar pengantin 

Upacara peta kapanca dihadiri oleh ibu-ibu dihadirin oleh ibu-ibu yang 

jumlahnya harus ganjil yaitu 7 atau 9 dari pihak keluarga, kerabat, handai tulan, 

dan tetangga keluarga yang berhajat. Peta kapanca dimulai dengan meletakkan 
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lumatan daun pacar pada telapak tangan calonpengantin wanita yang dilakukan 

oleh ibu-ibu dari keluarga terdekat, kerabat, tetangga, dan para tokoh masyarakat 

bahwa wanita telah menjadi milik seseorang atau bukan lagi seseorang atau 

bukan lagi seorang gadis, setelah upacara peta kapanca dilaksanakan acara sakral, yaitu 

akad nikah 

Pada saat proses upacara peta kapanca berlangsung diiringi lantunan 

dzikir, memohon do‟a restu kepada Allah swt semoga kelak calon pengantin 

wanita mendapatkan kebagiaan, kebarohan, dan kedamaian dalam menapaki 

perjalanan rumah tangga, sehingga sanggup mengemban amanah Allah swt dan 

diridhoi mewujudkan sosok penerus yang mampu memberi contoh kepada para 

gadis remaja lainnya agar me ngikuti jejak calon pengantin wanita yang menjadi 

seorang ratu dan akan mengakhiri masa lajangnya 

Upacara peta kapanca (berpacar) dalam pernikahan di Desa Sakuru adalah 

berakulturasi dengan cara-cara Islamnya saja yang lebih menonjol dalam 

pelaksanaan adalah prosesi adat dan peran-peran tokoh adat lebih menonjol 

dibandingkan dengan tokoh Agama Islam. Adapun dengan cara-cara mengenai 

pelaksanaan pernikahan bersumber dari adat yang diwariskan secara turun-

temurun oleh masyarakat (nenek moyang masyarakat Sakuru atau dari zaman 

kesultanan) dan cara-cara pelaksanan pernikahan adat tersebut masih 

dilaksanakan hingga sekarang. 

B. Implikasi 
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Berdasarkan pada rumusan kesimpulan diatas maka diajukan implikasi 

yang dianggap urgen demi kemajuan kebudayaan serta demi kegiatan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Untuk perkembangan dan pelestarian kebudayaan memang seharusnya 

dilakukan penlitian demi terjaganya nilai-nilai luhur dengan konsep 

budaya yang lebih maju dengan mengandung nilai etika. 

2. Mahasiswa khususnya jurusan sejarah dan kebudayaan Islam agar tetap 

aktif  untuk  melakukan  penelitian  lapangan  dan  mengembangkan 

kompetensinya untuk mengekspos lebih dalam tentang nilai-nilai kebudayaan 

untuk pengembangan ilmu. 

3. Pemerintah harus meningkatkan kepedulikan terhadap pentingnya 

melestarikan kebudayaan masyarakat untuk menjaga kearifan budaya 

local khususnya di kabupaten Bima dan mengambil langkah tepat guna 

mempertahankan kelangsungan kebudayaan local yang sesuai ajaran 

Islam. 

4. Bagi masyarakat agar tetap menjaga, melestarikan kebudayaannya dan 

tetap memperkaya khasanah kebudayaan lokal Bangsa Indonesia sebagai 

bangsa yang majemuk dengan beraneka suku, kebudayaan dan agama 

dengan simbol persatuan bhinneka tunggal ika dengan mengutamakan 

melakukan filter terlebih dahulu terhadap budaya asal dapat 

disandingkan dengan budaya donor atau budaya baru. 

5. Bagi gerasi mudah diharapkan agar terpacu dan menanamkan keinginan 

dan sikap untuk tetap melestarikan kebudayaan leluhurnya yang kental 
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dengan nuansa tradisionalnya yang sesuai dengan ajaran agama dan 

aturan-aturan yang berlaku. 

6. Bagi para dibidang sejarah dan kebudayaan Islam diharapkan agar lebih 

memperhatikan dan memberikan kepedulian terhadap mahasiswa 

khususnya dalam pengembangan ilmu dan member pelatihan penulisan 

ilmiah UIN. 
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